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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق 
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى و  

Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل     haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا  | …ى  
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ى
kasrah dan yā’ i 

i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قِي ل    : qila 

تُ   ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ةُ ا لأ ط ف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 
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دِ ي ن ةُ ا لف ا ضِل ةُ   ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةُ 

 al-biladu :ا ل بِلا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 
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a. Hamzah di Awal  

تُ   umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

ن    ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءٌ  :ش ي   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

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

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

الََّّ دِي نُ    Dinullah  ََّّبِا ال billah 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ    م  ح   Hum fi rahmatillah هُم    فيِ  ر 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Mujiba Ainul Khaera 

NIM : 80100219006 

Judul : Akibat Hukum terhadap Anak tanpa Akta Nikah Orang Tua di 

Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam 

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap 
anak tanpa akta nikah orang tua di kabupaten Barru perspektif hukum Islam. 
Selanjutnya dari pokok masalah tersebut maka dirumuskan ke dalam beberapa sub. 
masalah atau yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu 1) Mengapa orang tua tidak 
mencatatkan perkawinannya? 2) Bagaimana dampak terhadap anak dari orang tua yang 
tidak memiliki akta nikah? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari 
orang tua yang tidak memiliki akta nikah perspektif hukum Islam? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif/field research dengan 
pendekatan syar’i,fenomenologis serta sosiologis. Adapun sumber data dalam 
penelitian ini \diperoleh langsung oleh Hakim, Kepala KUA atau penghulu ditiap 
Kecamatan, Kepala Seksi Penyajian dan Pengelola data di Kantor DUKCAPIL  serta 
oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kabupaten Barru dari berbagai 
penelusuran literatur atau referensi dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan 
penelitian lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dengan 
melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini 
melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  anak yang lahir dari orang tua yang tidak 
mencatatkan perkawinanya secara yuridis sebagai anak luar nikah sehingga berdampak 
negatif terhadap anak. 1. Dari Aspek Ekonomi, penelantaran terhadap anak, hak nafkah 
serta hak waris tidak terpenuhi. 2. Aspek Sosiologi, terdiskriminasikan serta tidak 
diakui oleh ayahnya, 3. Aspek Psikologi, akibat dari anak yang terdiskriman membuat 
sang anak malu untuk bergaul. Dalam Perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan 
seharusnya memberikan maslahat bukan mendatangkan masalah atau mudarat. 
Mencatatkan perkawinan dapat melindungi hak-hak dari akibat perkawinan. Anak 
seharusnya diberikan kehidupan yang layak, pendidikan serta perlindungan. Anak 
bukan hanya generasi keluarga tetapi juga generasi penerus cita-cita bangsa. 
Melindungi anak sama dengan melindungi bangsa mendatang.  

Implikasi pada penelitian ini bahwa :Pencatatan perkawinan sudah seharusnya 
menjadi syarat sah dalam perkawinan, bukan hanya sebagai persyaratan administrasi 
saja. Perlu adanya kerja sama yang baik antara, Pengadilan Agama, DUKCAPIL, 
Penghulu dan Anggota PPN Kantor Urusan Agama serta Aparat desa untuk 
memaksimalkan sosialisasi pencatatan perkawinan. Dengan penelitian ini kiranya 
dapat memberikan sumbangsi terhadap masyarakat dalam memahami, akibat hukum 
terhadap anak dari orang tua yang tidak memiliki akta nikah  serta dapat memberikan 
kesadaran kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sebagai perlindungan 
hak anak yang  menjadi tanggung jawab orang tua. Anak sejatinya lahir dalam keadaan 
fitrah bagaimana pun kondisinya. Mereka berhak atas perlindungan, kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembangnya, sehat secara fisik dan psikis. 
 
Kata Kunci: Anak tanpa Buku nikah Orang Tua, Perlindungan terhadap Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pernikahan dalam Islam merupakan bentuk peribadatan kepada Allah swt. 

Penyatuan dua insan dalam tali pernikahan yang saling mengikat satu sama lain dalam 

membingkai mahligai rumah tangga senantiasa mendapatkan ridha Ilahi, serta 

penyatuan dua keluarga dengan latar belakang berbeda menjadi satu keluarga, 

pernikahan begitu sakral sehingga setiap pasangan suami istri senantiasa menjaganya 

hingga maut memisahkan. Dasar hukum perintah menikah secara syariat adalah sunah, 

tetapi dalam situasi tertentu perintah tersebut dapat berubah menjadi wajib bahkan 

haram. Perintah menikah menjadi wajib jika laki-laki atau perempuan jika telah mampu 

secara lahir dan batin, siap mental atau sering berduaan dengan lawan jenis tanpa ada 

alasan yang jelas yang dapat menimbulkan fitnah dan dikhawatirkan mereka akan 

berzina. Adapun hukum pengharamannya jika seorang laki-laki atau wanita diyakini 

setelah menikah dalam pernikahannya mereka dapat menzalimi pasangannya. 

Seseorang yang telah menikah, akan terikat dalam suatu hukum baik hukum 

agama maupun hukum nasional. Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, 

sebaliknya istri taat kepada suami selama perintah tersebut tidak melanggar agama. 

Dalam Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai 

dengan syarat dan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam. Segala perbuatan yang 

haram dilakukan ketika bersama lawan jenis, menjadi halal dan bernilai pahala 

dilakukan setelah adanya tali perkawinan. Perkawinan sebagai ibadah sosial, penyatuan 

dua insan dan dua keluarga dalam melahirkan generasi selanjutnya, demikian sakralnya 

nilai perkawinan sehingga proses pelaksanaannya mempunyai syarat dan rukun 
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tertentu, dan jika tidak terpenuhi maka, perkawinannya dinilai tidak sah. Pernikahan 

merupakan perintah sebagaimana Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah: 

صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الن كَِاحَُ سُنَّتيِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ  عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُوْلُ الله 

 سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِن ِي ... 1

Artinya:  

Dari Aisyah Rasulullah saw bersabda: Nikah adalah sunahku barangsiapa yang 

tidak mengikuti sunahku maka dia bukan umatku.2  

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan,  bahwa Rasulullah memberi 

sedikit penekanan tentang perintah untuk menikah. Hakikatnya, manusia diciptakan 

berpasang-pasangan sehingga secara naluriah mempunyai nafsu untuk kawin dalam 

dirinya. Menikah merupakan sunah Nabi, namun hadis tersebut bukan hanya dipahami 

sebagai perintah agar menikah, tetapi juga perintah mengikuti tata cara nabi dalam 

menjalin hubungan dalam pernikahan. Pernikahan sebagai sunah Nabi Muhammad 

saw, dalam artian Sunah yang dimaksud adalah mencontohi sikap Nabi dalam 

hubungan pernikahan. Seseorang yang telah menikah akan lebih terjaga atau jauh dari 

fitnah dunia. Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah 

kepada Allah, mengikuti Sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar ibadah untuk 

mencari ridha dariNya dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus 

diindahkan. Kehidupan rumah tangga yang ideal adalah keluarga yang damai, tentram 

penuh cinta dan kasih sayang itulah sakinah, mawaddah wa rahmah. 

 

1Abu>‘Abdilla>h Muh}ammad ibn Yazi>d ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah (Bairut: Dar al-

Kutub, 2004), h. 592 

2Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, Pendidikan Agama Islam 14, no. 2 (2016): h. 

185. 
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Sebenarnya semua hal yang masuk dalam kategori kebaikan adalah ibadah, 

sekecil apapun perbuatan kebaikan tersebut maka itu sudah termasuk ibadah. 

Pernikahan tidak bisa dijadikan sebagai bahan permainan atau pelampiasan nafsu 

semata, pernikahan sesuatu hal yang sangat sakral bukan hanya tentang menyatukan 

dua insan tetapi juga dua keluarga yang akan saling terikat dengan hubungan 

pernikahan dan kemudian melahirkan generasi yang suci dan diberkahi oleh Allah swt. 

Ikatan pernikahan merupakan ikatan dan janji suci antara dua insan.  Seorang yang 

telah menikah akan terjaga dari perbuatan maksiat.  

Adapun tujuan pernikahan sebagaimana firman Allah swt. dalam  QS al-

Rūm/30:21 

تِهِۡۡۡوَمِنۡ  ۡۡۡۡۦٓءَايََٰ مَة ًۚ وَدَّةٗۡوَرَح  نَكُمۡمَّ هَاۡوَجَعَلَۡبَي  كُنوُٓاْۡإِلَي  جٗاۡل ِتسَ  وََٰ ۡأزَ  ۡأنَفسُِكُم  ن  ۡخَلَقَۡلكَُمۡم ِ أنَ 

مٖۡيَتفََكَّرُونَۡ تٖۡل ِقَو  لِكَۡلََيََٰٓ ۡفيِۡذََٰ  ٢١ۡۡإِنَّ
Terjemahnya:  

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh 

pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang berpikir.3 

Berdasarkan ayat tersebut tujuan pernikahan seharusnya, bukan hanya sebagai 

pelampiasan hawa nafsu saja akan tetapi bagaimana menjaga suatu hubungan yang 

dipandang sebagai tujuan ibadah kepada Allah swt. Seseorang suami yang bertanggung 

jawab terhadap keluarganya hingga akhirat, seorang istri senantiasa mengetahui 

perannya sebagai seorang ibu dan istri. Dan bagaimana proses menciptakan suasana 

rumah tangga, yang membawa kenyamanan dan ketentraman bagi keluarga,  serta 

melahirkan rasa bahagia dan kedamaian sehingga menjadi keluarga yang sakinah, 

 

3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Madina, 2013), h. 406. 
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mawadddah wa rahmah, senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah oleh Allah swt 

dan selanjutnya melahirkan anak saleh dan salihah. Diantara sekian banyaknya tujuan 

perkawinan, yakni melahirkan keturunan penerus keluarga. Setelah pasangan yang 

telah menikah bukan hanya pasangan suami istri yang mendambakan buah hati 

pengikat kuat hubungan suami istri, tetapi seluruh anggota keluarga juga 

mendampakan hal tersebut. Anak sebagai anugerah dari Allah swt. yang diberikan 

kepada setiap pasangan suami istri yang merupakan amanah dan menjadi tanggung 

jawab sebagai orang tua. Anak sebagai nikmat bagi keluarga serta pelipur lara bagi 

orang tua. Orang tua atau keluarga merupakan institusi awal bagi anak. Orang tua wajib 

memberikan pendidikan dan bimbingan yang benar terhadap anak serta menafkahi 

anak tersebut. Anak atau al-Ṭifl dalam Islam adalah bayi hingga akil balig.4 Orang tua 

merupakan sosok bagi sang anak, tempat berlindung, serta tempat ternyaman bagi 

mereka. Anak semuanya lahir dalam keadaan lemah, tidak memiliki pengetahuan serta 

apapun, yang mereka harapkan hanya kasih sayang orang tua. Ketika sang anak lahir 

orang tua telah berkewajiban memberikan perlindungan serta kehidupan layak bagi 

anak tersebut diinginkan atau tidak.  

Dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan) Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.5 Pernikahan merupakan hubungan ikatan lahir dan batin antara sepasang suami 

 

4Hidayatulah Ahmad, Ensiklopedi Pendidik Anak (Jakarta: Fikr, 2006), h. 17. 

 5Departemen Agama RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Kabinet 

RI, 2004), h.14 
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dan istri, hubungan pernikahan bukan hanya tercatat dalam pencatatan di Kantor 

Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA)  atau keperdataan saja tetapi juga hubungan 

batin membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ajaran syariat Islam. Di 

Indonesia pernikahan ada dua jenis yaitu pernikahan yang tercatat dalam instansi 

negara dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) di KUA bagi 

muslim dan Kantor catatan Sipil  bagi non muslim dan Pernikahan yang tidak tercatat 

dalam administrasi negara yang biasa disebut pernikahan dibawah tangan. Perkawinan 

di bawah tangan tetap sah secara agama selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan 

masing-masing agama.6 Namun, perkawinan dapat dinyatakan sah oleh negara jika 

perkawinan tersebut tercatat.  

Adapun perkawinan yang sah dan diakui di Indonesia ialah perkawinan yang 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 (1) dan (2) UU No. 1 

Tahun 1974). Dan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari 

KUA bagi yang beragama Islam. Dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), 

menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu 

dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) 

menentukan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UUD yang berlaku.  

Dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia Pernikahan yang sah, apabila 

pernikahan tersebut sah tata cara pelaksanaannya, sesuai aturan agama masing-masing 

dan tercatat di catatan sipil sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Pentingnya 

pencatatan dalam pernikahan, agar hak suami dan istri serta anak yang dilahirkan 

 

6Harpani Matnuh, ”Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya menurut Hukum 

Perkawinan Nasional”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): h. 899. 
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memiliki jaminan hukum. Pernikahan yang tercatat atau tidak tetap sah menurut agama 

selama pelaksanaannya sesuai syariat yang membedakan hanya tercatat dan tidak 

tercatat. Jika  pernikahan yang tercatat memberikan perlindungan hukum bagi 

pernikahan tersebut. Kewajiban yang tidak dilaksanakan atau hak yang tidak terpenuhi 

dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Perkawinan tidak tercatat dalam 

hukum nasional perkawinan tersebut ilegal atau tidak sah sehingga hak-hak atau 

perlindungan hukum negara tidak dapat terpenuhi karena perkawinan tersebut 

dianggap tidak ada.  

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan dan akibat dari perkawinan 

tersebut, sehingga memberikan kekuatan hukum sebagai bukti autentik telah terjadinya 

perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut di hadapan 

hukum.7Sebagai warga negara membutuhkan fasilitas dan perlindungan hukum sebagai 

warga akan tetapi akan kah segala perlindungan hukum bisa terpenuhi jika perkawinan 

tidak dicatatkan. Maka harus ada pembuktian yang kuat yakni akta nikah sehingga 

perkawinannya dilindungi dan sah dalam hukum nasional. 

Salah satu akibat dari perkawinan ialah lahirnya keturunan. Adanya keturunan 

merupakan tujuan dari perkawinan, orang tua berkewajiban melindungi dan 

menunaikan hak bagi sang anak. Jika orang tua telah mencatatkan perkawinannya, 

sama hal nya mereka telah melindungi hak anak. Hak awal bagi sang anak ialah hak 

kependudukan serta mengetahui kedua orang tuanya dengan jelas. Akses 

kependudukan bagi seorang anak ialah akta kelahiran, salah satu syarat pembuatan akta 

 

7D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan  (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 142. 
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kelahiran adalah adanya akta/buku nikah orang tuanya. Jika buku nikah orang tua tidak 

ada, maka di anggap sebagai anak luar kawin.8Sehingga anak tersebut hanya 

dinasabkan kepada ibu dalam akta kelahirannya. Dengan demikian hak anak awal tidak 

dapat terpenuhi dan dapat menyebabkan adanya penelataran oleh suami atau ayah 

biologisnya dan berdampak tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan 

hak ekonomi, maupun harta kekayaan milik bersama.9Hal tersebut menjadi salah satu 

akibat jikab perkawinan tidak dicatatkan, tidak ada pembuktian dasar telah terjadinya 

perkawinan, disebabkan tidak tercatatnya perkawinan. 

Berdasarkan pengaduan di Komnas Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya 

KPAI) pada 2009 terdapat 122 kasus penelantaran anak yang terkait dengan imbas 

negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Menurut pantauan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia pada 2009 sedikitnya ada 2,5 juta perkawinan, dari jumlah itu sekitar 

34,5%-nya atau sekitar 600 Sebagian besar yang menikah di usia dini biasanya kawin 

tidak dicatatkan.10Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 324 kasus, tahun 2019 terdapat 

347 kasus dan tahun 2020 terdapat 435 penyebab terbanyak ialah tidak mencatatkan 

perkawinan.11Angka penelantaran anak bertambah setiap tahunnya dan kasus yang 

paling banyak ialah kasus hak nafkah terhadap anak berdasarkan data yang yang 

terlapor di KPAI. Faktanya, dengan tidak mencatatkan perkawinan, perlindungan serta 

pemenuhan hak tidak dapat terpenuhi.  

 

8Rachmadi Usman, ”Makna Pencatatan Perkawinan menurut Undang-undang”, Legislasi 

Indonesia 14, no. 3 (2017): h. 256. 

9Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-

Syari’ah”, Al-Tahrir 13, no. 2 (2013): h.235. 

10A. Hasyim Nawawi, “ Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum dari Anak dari Perkawinan 

tidak tercatat (Studi Pengadilan Agama Tulungangung)”, Ahkam 3, no. 1 (2015): h. 114-115. 

11KPAI, Data Kasus Pengaduan Anak, https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-

pengaduan-anak-2016-2020 (diakses pada tanggal 4 Agustus 2021) 

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020
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Olehnya itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Akibat Hukum 

terhadap Anak tanpa Akta Nikah Orang Tua di Kabupaten Barru (Perspektif 

Hukum Islam), karena ada hal yang masih perlu difahami oleh peneliti dampak bagi 

anak nantinya,  jika orang tua yang tidak memiliki akta nikah. Memang bagi sebagian 

orang peroblematika ini masih dianggap sebelah mata, tetapi untuk kedepan, hak awal 

sebagai anak, mengetahui secara jelas orang tuanya, selanjutnya pemenuhan 

administrasi negara yakni, akta kelahiran sebagai bukti otentik sebagai anak yang sah 

dan hak penghubung keperdataan dari orang tua, hak perlindungan, hak waris, hak 

biaya hidup serta hak pendidikan. Seorang anak tanpa ada buku nikah orang tua maka 

dianggap anak luar nikah. Kabupaten Barru sebagai kabupaten yang mendapat julukan 

kota santri, karena berdirinya pesantren terbesar se Indonesia Timur, hal tersebut 

mempengaruhi kondisi masyarakat yang religius serta berpendidikan. Dengan melihat 

kondisi tersebut, peneliti ingin meneliti tingkat kasus terhadap anak dari perkawinan 

yang tidak tercatat di Kabupaten Barru, dimulai dari perkawinan yang tidak tercatat, 

penyebabnya serta dampak terhadap anak, sehingga dari data tersebut maka peneliti 

akan menemukan seberapa pengaruhnya  kota santri terhadap pengaruh dan kesadaran 

masyarakat terhadap perlindungan anak atau kasus penelantaran anak yang ada di 

Kabupaten Barru. 

Semua berawal dari pencatatan akta/buku nikah, pasangan suami istri khususnya 

di kabupaten Barru telah mencatatkan perkawinannya. Namun yang menjadi fokus 

penelitian ini hanya akibat hukum terhadap anak yang orang tuanya yang tidak 

memiliki akta nikah. Apakah mempunyai pengaruh terhadap status hukum sang anak 

atau tidak sama sekali yang terjadi di Kabuaten Barru.  Penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan pentingnya pencatatan perkawinan yang dapat berpengaruh terhadap 
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kondisi hukum sang anak. Seorang anak harus mengetahui nama ayah dan ibu mereka. 

Salah satu tujuan perkawinan ialah melahirkan keturunan, sehingga perkawinan 

seharusnya memberikan perlindungan dari akibat perkawinan tersebut. Seorang suami 

dan istri berkewajiban mengakui kehadiran sang anak serta memberikan perlindungan 

dan kehidupan yang layak kepada nya. Dalam Islam perkawinan seharusnya 

memberikan Mas}lah{a, mendatangkan kebaikan bukan mendatangkan keburukan. 

Dengan adanya pencatatan perkawinan secara tertib administrasi, dan sahnya 

perkawinan tidak diragukan, sebab adanya penghulu sebagai pengawas perkawinan. 

Pencatatan perkawinan, tidak menimbulkan rasa kekhawatiran atau keraguan terhadap 

pasangan serta status keperdataan terhadap anak dapat jelas, karena hanya perkawinan 

yang tercatat diakui oleh Negara dan mempunyai kekuatan hukum. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memberi kemudahan dalam memahami tesis ini maka dibutuhkan 

beberapa penjelasan yang berhubungan dengan judul yakni: “Akibat Hukum terhadap 

Anak tanpa Akta Nikah di Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)”.  

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

 Akibat: Akibat diawali dengan sebab, atau peristiwa akhir yang diawali oleh 

perbuatan, sebab adanya perbuatan maka akan menghasilkan akibat, sebab adanya 

aturan, maka ada peristiwa yang menjadi hasil akhir, itulah akibat. 

Hukum:  merupakan aturan yang dibuat secara resmi dan sifatnya mengikat yang 

disahkan oleh pemerintah, hukum yang dimaksud disini ketetapan dalam Undang-

undang yang berlaku. 
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Anak: Anak merupakan keturunan kedua yang lahir dari perkawinan yang 

tercatat atau tidak tercatat oleh negara. Anak adalah karunia terbesar, amanah serta 

tanggung jawab yang diberikan oleh Allah swt. kepada orang tua, mempunyai hak yang 

sama serta wajib diberi perlindungan. 

Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan bukti keabsahan pernikahan secara 

agama dan secara administratif yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum 

oleh negara. 

Perspektif Hukum Islam: Perspektif Hukum Islam adalah sudut pandang atau 

pandangan berdasarkan ketetapan dalam syariat Islam.  

Adapun judul tesis ini yang dimaksud adalah dampak atau akibat yang 

ditimbulkan adanya hubungan hukum atau  aturan yang berlaku terhadap anak yang 

orang tuanya tidak memiliki akta nikah orang tuanya menurut pandangan hukum Islam 

B. Deskripsi Fokus 

 Adapun yang dimaksud deskripsi fokus ialah mendeskripsikan penelitian yang 

berjudul Akibat Hukum terhadap Anak tanpa Akta Nikah Orang tua (Perspektif Hukum 

Islam), serta membatasi penelitian hanya di Kabupaten Barru. Maka untuk memberikan 

pemahaman lebih jelas maka dibutuhkan penjelasan sebagai berikut: 

 1. Akibat Hukum terhadap anak tanpa akta nikah orang tua. Peneliti maksudkan 

ialah dampak yang timbul terhadap anak jika orang tuanya tidak memiliki akta nikah 

atau pencatatan perkawinan yang menjadi aturan pemerintah. Akar dari permasalahan  

ini adalah perkawinan yang tidak tercatatkan yang berdampak nantinya terhadap sang 

anak. Sehingga peneliti perlu mengetahui penyebab orang tua tidak mencatatkan 

perkawinannya. Perkawinan yang diakui oleh negara ialah perkawinan yang tercatat 

atau ada bukti perkawinan yakni berupa akta/buku nikah, jadi, jika perkawinan yang 



11 

 

tidak tercatat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah oleh negara sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya bagaimana  status dan dampak serta 

perlindungan hukum bagi anak. Peneliti ingin mencari dan mengetahui kasus yang 

terjadi di Kabupaten Barru Akibat hukum bagi anak jika orang tuanya tidak memiliki 

akta nikah.  

 2. Perspektif hukum Islam sebagai kiblat, pandangan hukum bagi umat muslim. 

Peneliti ingin mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan 

yang tidak tercatat yang dapat mempengaruhi status seorang anak. Perkawinan yang 

dilaksanakan secara syariah memang dipandang sah menurut agama, namun melihat 

konsekuensi kedepannya akankah tidak terjadi penelantaran terhadap sang anak 

nantinya disebabkan perkawinan yang tidak tercatat karena perkawinan tersebut 

sebagai perkawinan yang tidak sah dalam aspek yuridis selanjutnya anak dari 

perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Anak juga membutuhkan hak, 

status dan perlindungan oleh Negara. Namun melihat kondisi saat ini sudah tidak 

relevan lagi jika perkawinan tidak tercatat disebabkan akan terjadi penyelewengan, 

penelantaran terhadap anak dan bahkan dapat terjadi tidak mengakui sang anak 

disebabkan tidak ada bukti autentik telah terjadi perkawinan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian fokus penelitian tersebut maka, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam tesis ini yakni bagaimana akibat 

hukum terhadap anak tanpa akta nikah orang tua di Kabupaten Barru perspektif hukum 

Islam, agar topik permasalahan lebih fokus maka dirumuskan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Mengapa orang tua tidak mencatatkan perkawinannya? 

2. Bagaimana dampak terhadap anak dari orang tua yang tidak memiliki akta nikah? 

3. Bagaimana perlindungan terhadap anak dari orang tua yang tidak memiliki akta 

nikah perspektif hukum Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun fungsi kajian pustaka untuk membantu peneliti dalam mengembangkan 

hasil penelitian sebagai bahan rujukan, pendukung serta pembanding, sebagai hasil 

analisa penulis terkait penelitian terdahulu atau yang relevan dengan penelitian ini. 

Adapun hasil penelitian yang terkait sesuai dengan penelitian temukan antara lain: 

1.  Artikel penelitian tentang Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari 

Perkawinan tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung) oleh A. Hasyim 

Nawawi. Peneliti menganggap pelitian tersebut dapat menjadi bahan rujukan dan 

tinjauan peneliti mengenai status hukum anak akan berpengaruh terhadap perkawinan 

yang tidak tercatat. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan perkawinan yang tidak 

dicatatkan menyebabkan, anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas. 

Berdasarkan pengaduan di Komnas Perlindungan Anak pada 2009 terdapat 122 kasus 
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penelantaran anak yang terkait dengan imbas negatif dari perkawinan yang tidak 

tercatat. Menurut pantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 2009 sedikitnya 

ada 2,5 juta perkawinan, dari jumlah itu sekitar 34,5%-nya atau sekitar 600 Sebagian 

besar yang menikah di usia dini biasanya kawin tidak dicatatkan. Oleh karena 

kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan 

tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum dari negara mereka dilahirkan atau 

negara asal orang tua mereka. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan 

tidak tercatat yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: Faktor pertama adalah kelalaian pihak 

suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan. Faktor kedua, 

karena kelalaian petugas Pegawai Pecatat Nikah (PPN) seperti hilangnya berkas-berkas 

dalam arsip penyimpanan. Faktor ketiga, adanya kesengajaan dari pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Alasannya, 

tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama, tidak adanya persetujuan 

dari istri sebelumnya, atau hamil di luar nikah, yang berujung pada ketidaksiapan untuk 

membina rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari 

perkawinan tidak tercatat, dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan 

Agama berupa penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak.  

Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, yakni penelitian terdahulu 

bertempat di Pengadilan Tulugagung sedangkan penelitian ini di Kabupaten Barru 

peneliti juga menambahkan bagaimana pandangan dalam hukum Islam akibat dari 

perkawinan yang tidak tercatat bagi anak. 

2. Jurnal Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan oleh Liky Faizal, menyatakan 

Indonesia sebagai negara hukum mengakui perkawinan yang diakui keabsahannya 
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apabila pernikahan tersebut tercatat. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga 

dalam membina mahligai rumah tangga. Suami, istri dan anak mendapatkan jaminan 

perlindungan serta hak keperdataan karena pernikahannya diakui oleh Negara. 

Indonesia merupakan mayoritas penganut Agama Islam dan mempunyai pengaruh 

yang sangat kuat  terhadap pelaksanaan perkawinan. Dalam Agama Islam, perkawinan 

sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan meskipun perkawinan 

tersebut tidak tercatat. Dalam aturan Negara perkawinan yang tidak tercatat, negara 

menganggap perkawinan tersebut ilegal dan tidak dapat diberikan perlindungan 

hukum. 

 Adapun pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) 

bertujuan untuk: 

a. Tertib administrasi perkawinan 

b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri  

 maupun anak 

c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang  timbul 

karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan 

lain-lain.12 

 Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi 

warga Negara melainkan sebaliknya, yakni melindungi warga negara dalam 

membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.13Berdasarkan penelitian tersebut tentang 

 

12Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi 

Islam 8, no. 2 (2016): h. 63. 

13Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Centre 

Publishing, 2002), h. 46. 
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akibat yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat, sedangkan pada penelitian 

ini lebih terfokus terhadap perlindungan atau jaminan hal yang diperoleh seorang anak 

dari perkawinan yang tidak tercatat. 

 3. Buku yang berjudul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh 

Abdul Mannan, buku tersebut dapat menjadi kajian tambahan bagi peneliti agar 

mengetahui persoalan yang terkait tentang keperdataan Islam yang ada di indonesia. 

Adapun salah satu isi dari  buku tersebut tentang anak diluar nikah, mengarah kepada 

masalah pengakuan anak dalam hukum Islam dan hubungannya dengan kewenangan 

peradilan agama. Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan 

istilh{aq atau iqrar yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarelawan 

terhadap seorang anak perempuan bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak 

tersebut, baik anak tersebut diluar nikah atau tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan 

anak di luar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW 

(Bugerlijk Wetbook) yang sering disebut anak wajar. Menurut Taufik anak wajar adalah 

anak yang mempunyai dua pengertian terdapat pengertian luas dan sempit. Dalam arti 

luas semua anak diluar kawin yang disahkan sedangkan dalam arti sempit hanya 

mencakup anak yang lahir overspel dan incest14. Menurut Hukum perdata pasal 280 

KUH Perdata. Anak wajar ini mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya 

hanya dengan cara pengakuan secara sukarela atau dipaksa. Jika tidak ada pengakuan 

dari ibu atau bapaknya maka anak tersebut tidak mempunyai hukum keperdataan.  

 Buku tersebut sebagai rujukan peneliti banyaknya permasalahan perdata di 

Indonesia termasuk pula pencatatan perkawinan sehingga terkait dengan judul tesis ini.  

 

14Overspel yaitu mukah atau perzinahan dan incest yaitu hubungan perzinahan oleh hubungan 

sedarah contoh perzinahan yang dilakukan ayah dan anaknya, sesama saudara dan lain-lain. 



16 

 

 4. Disertasi berjudul Wawasan Al-Qur’an tentang Kewarisan oleh Idah Suaidah, 

peneliti menambahkan penelitian tersebut terkait dengan judul yang akan diteliti 

perlindungan anak juga didalam akan membahas hak kewarisan anak. Sayyid Sabiq 

mengemukakan anak  zina merupakan anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang 

sah. Sedangkan anak li’an adalah anak yang tidak diakui nasabnya oleh dan dari suami 

yang sah. Anak zina mempunyai status hukum yang sama dengan anak li’an yaitu 

sama-sama tidak sah, namun memiliki perbedaan. Anak zina telah jelas statusnya dari 

awal sedangkan anak li’an lahir dari perempuan yang bersuami, tetapi anak 

mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Demikian 

pendapat jumhur ulama. Anak zina dan anak li’an tidak mempunyai hubungan 

kewarisan dengan ayah mereka karena tidak ada nasab yang sah oleh karena itu, mereka 

tidak saling mewarisi akan tetapi, mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu mereka. 

Berbeda penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut 

mengarah kepada hak kewarisan anak luar nikah yaitu anak zina dan li’an dalam 

hukum Islam sedangkan penelitian ini akan membahas tentang status perlindungan 

termasuk kewarisan anak yang berstatus anak luar nikah dari pernikahan yang tidak 

tercatat. 

 5. Disertasi yang berjudul Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum 

Nasional dan Hukum Islam ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

No.46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 

Tahun 1974) oleh Fikri. Penelitian tersebut mengarah kepada sorotan perlindungan 

anak diluar nikah dikategorikan dalam hukum keperdataan yaitu: 1. Anak dalam 

perkawinan di bawah tangan, 2. Anak yang dilahirkan dalam syubhat, 3. Anak Zina, 4. 

Anak yang dilahirkan dari nikah mut’ah, 5. Anak Lian. Penelitian sebelumnya 
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dilakukan di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian tersebut juga membandingkan 

hukum Islam dan hukum nasional. Adapun hasil penelitian terdahulu perkawinan (1) 

status hukum anak dilahirkan dalam nikah di bawah tangan perspektif UU RI. No.1 

Tahun 1974 adalah anak luar nikah. Nikah di bawah tangan perspektif hukum Islam 

secara materiil telah terpenuhi ketentuan syariat, sehingga dapat ditetapkan status 

hukum anak adalah sah dan anak itu tidak dilahirkan di luar nikah. (2) Konstruksi 

perlindungan anak luar nikah baik perspektif hukum nasional maupun perspektif 

hukum Islam, dalam maqa>s}id al-syari>’ah dengan pertimbangan prinsip-prinsip 

maslah}a>h yang dilahirkan dari nikah di bawah tangan itu semestinya dicatat untuk 

menegakkan keadilan dan kepastian hukum; (3) Perlindungan anak luar nikah yang 

dilahirkan dalam nikah di bawah tangan sebagai pemenuhan hak-hak agar terjamin, 

berhak atas dirinya hak perwalian, hak kewarisan dan berhak biaya hidup, pendidikan 

dan kesehatan.  

 

 Meskipun terdapat banyak kesamaan penelitian terdahulu ada dari penelitian 

sebelumnya oleh Fikri pada tahun 2015 namun terdapat juga perbedaan. Penelitian ini 

berfokus pada fakta di lapangan hal-hal yang terjadi dari perkawinan yang tidak tercatat 

bagi anak.  

 Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti dapat menyimpulkan, bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dan meneliti 

tentang Akibat Hukum terhadap Kelahiran Anak tanpa Akta Nikah di Kabupaten Barru 

Perspektif Hukum Islam. Meskipun pada penelitian sebelumnya juga membahas 
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tentang perlindungan anak luar nikah. Penelitian sebelumnya dianalisis berdasarkan 

sudut pandang yang berbeda pula dengan penelitian ini. Pada penelitian ini lebih 

memfokuskan kepada Perlindungan hukum terhadap anak tanpa adanya akta nikah 

kedua orangtuanya di Kabupaten Barru sehingga dapat diketahui status hukum anak 

tersebut Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

judul, fokus penelitian, pendekatan penelitian, lokasi maupun waktu penelitian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyebab pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah. 

b. Untuk menganalisa dampak terhadap anak dari orangtua yang tidak memiliki akta 

nikah. 

c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi  anak 

dari orang tua yang  tidak memiliki akta nikah. 

 2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun tujuan Hasil Penelitian ini agar memberi manfaat dan berguna sebagai 

bahan secara teoritis maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan peneliti, yang 

selanjutnya sebagai kontribusi keilmuan, perbandingan serta bahan rujukan bagi para 

peneliti terkait dengan Akibat Hukum terhadap Anak tanpa Akta Nikah Orang tua di 

Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam. 

b. Kegunaan Praktis 
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Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan 

kepada masyarakat tentang Akibat Hukum dan Hak anak yang disebabkan perkawinan 

yang tidak tercatat. Peneliti berharap Agar masyarakat lebih memahami pentingnya 

pencatatan perkawinan yang berimbas terhadap hak hukum terhadap anak yang 

dilahirkan kelak.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Anak 

1. Pengertian Anak 

 Anak merupakan karunia serta amanah dititipkan langsung dari Allah swt. yang 

senantiasa harus dilindungi, dididik, disayangi, dicintai, dinafkahi segala yang terbaik 

bagi seorang anak. Anak merupakan keturunan keluarga, masa depan keluarga dan 

negara. Setiap yang lahir adalah anak, semua manusia adalah anak dari orang tua 

masing-masing. Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah 

anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber 

daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir 

sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang 

tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. 

Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi 

keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia 

yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.1 

Manusia dalam tumbuh kembangnya dimulai dari: Fase dalam kandungan 

(prenatal) hingga melahirkan. Fase bayi dimulai dari 0 hari hingga berumur 3 tahun, 

Fase kanak-kanak awal usia 4 hingga 6 tahun. Fase kanak-kanak tengah dan akhir usia 

6 hingga 11 tahun. Fase Remaja usia 14-16 tahun dan berakhir di usia 18 tahun. Fase 

 

1B. Habiballah, “Deskripsi Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata 

Indonesia”, http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf (1 Juni 2021). 

http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf%20(1
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dewasa muda usia 18 hingga 40 tahun. Fase dewasa tengah 40 hingga 60 tahun. Fase 

lansia (dewasa akhir) usia 60 tahun ke atas.2 

Dalam literatur lain, dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melalui 

perkawinan yang sah melakukan pernikahan dikatakan anak, Anak juga merupakan 

cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Bangsa dan negara 

masa depan dapat dilihat dari anak masa kini. Semakin baik kepribadian anak sekarang, 

maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Sebaliknya, apabila 

kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan 

datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa 

yang panjang dalam rentang kehidupan.3 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan semua manusia adalah anak,  

dari masing-masing orang tuanya. Seorang anak haruslah dilindungi bukan hanya 

orang tua selaku pelindung utama, namun semua lapisan masyarakat ikut serta dalam 

melindungi dan memberikan kepada anak perhatian khusus, terkhusus kalangan kanak-

kanak atau yang berkebutuhan khusus yang terlantar dari orang tua. 

Seorang anak membutuhkan kasih sayang, cinta dan kasih orang tuanya 

bagaimana pun kondisi sang anak, diinginkan atau tidak. Seorang anak hingga usia 

dewasa masih membutuhkan bentuk perhatian dari orang tua. Terlebih seorang anak, 

 

2Dina Rahmawati,“Tahapan Pertumbuhan Manusia”, Artikel. 

https://www.sehatq.com/artikel/8-tahapan-pertumbuhan-manusia-mulai-dari-kandungan-hingga-lansia 

(17 Juli 2021). 

3D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta: Kencana, 2012), h. 59. 

https://www.sehatq.com/artikel/8-tahapan-pertumbuhan-manusia-mulai-dari-kandungan-hingga-lansia%20(17
https://www.sehatq.com/artikel/8-tahapan-pertumbuhan-manusia-mulai-dari-kandungan-hingga-lansia%20(17
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yang masih lemah. Maka salah besar orang tua atau lingkungan yang menelantarkan, 

mengeksploitasi anak atau mendiskriminasikan sang anak. Perhatian dan perlindungan 

keluarga bahkan dari lingkungannya pun sangat dibutuhkan, dalam tumbuh kembang 

sang anak.  

Penelitian ini berisi tentang bagaimana seorang anak secara khusus dalam 

kategori usia, yang masih lemah yang tidak memiliki apapun, yang lahir namun orang 

tua menikah tanpa mencatatkan perkawinanya di KUA. Peneliti ingin menganalisis 

bagaimana status dan keadaan dilapangan terhadap anak tersebut, mengingat aturan  di 

Indonesia, jika pernikahan tidak tercatat berarti pernikahan tersebut tidak resmi. 

Selanjutnya pemenuhan hak  sebagai anak dan warga negara. 

2. Hak dan Kewajiban Anak 

Orang tua merupakan keluarga inti yang paling dekat dengan anak, memiliki 

andil  lebih besar dalam melindungi serta mampu memberikan kebutuhan yang cukup 

untuk anak baik jasmani atau pun rohaninya  namun,  masyarakat juga turut berperan 

dalam melindungi hak anak. Peran masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga 

anak, ketika sang anak berada diluar rumah sehingga mereka tetap merasa nyaman 

berada diluar rumah. Setya Wahyudi menyatakan bahwa, berdasarkan Konvensi Hak-

Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak 

secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak 

untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right 

to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection),dan hak untuk partisipasi 

(the right to participation).4 Pasal 28B, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup 

 

4Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak 

di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), h. 12. 
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tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari penelantaran, kekerasan 

dan diskriminasi. 

Pengaturan tentang hak-hak ada dalam beberapa perundang-undangan Negara 

Republik Indonesia, Negara Menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang 

meliputi:  

a. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti 

 memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih balam 

 kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti 

 aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam 

 kandungan. 

b. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya 

 untuk  tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit 

 diobati atau  dibawa ke dokter, diberi ASI,di imunisasi. Ke Posyandu selain 

 itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa 

 nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang 

 berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembanganya, 

 dipaudkan di sekolah atau di rumah, diajari bahasa, dan pola asuh yang 

 memanusiakan anak. 

c. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat,  

 menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan 

 dengan masa depan si anak. 

e. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi 

 yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. 

 Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka 
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 dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang 

 dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak 

 juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.5 

Dengan lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2002 ini, maka setiap anak berhak 

memperoleh sejumlah hak dan juga kewajiban. Terdapat 15 hak bagi seorang anak 

yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut terdapat dalam bab III pasal 4 s/d 18 UU No. 

23/2002:  

Pasal 4: 

 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

 berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

 kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 5: 

 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

 kewarganegaraan. 

Pasal 6: 

 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 

 berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 

 orang tua. 

Pasal 7: 

 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

 diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

 (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 

 kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak 

 diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 

 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8: 

 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 

 sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

 

5Mulyana Kusuma, Hukum dan Hak-hak Anak (Bandung: CV Rajawali, 2004), h. 23. 
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Pasal 9: 

 (1)Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

 pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

 bakatnya. 

 (2)Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak       

 yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, 

 sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan 

 pendidikan khusus. 

Pasal 10: 

 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 

 menerima,mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

 kecerdasan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-

 nilai kesusilaan dan kepatutan. 

Pasal 11: 

 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,bergaul 

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

 minat,bakat,dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

Pasal 12: 

 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,bantuan 

 sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 

Pasal 13: 

 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

 mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

 perlindungan dari perlakuan: 

 1.Diskriminasi 

 2.Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

 3.Penelantaran 

 4.Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 

 5.Ketidakadilan 

 6.Perlakuan salah lainnya. 

 (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 

 perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan 

 pemberatan hukuman. 

Pasal 14: 

 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 

 alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
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 adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

 terakhir. 

Pasal 15: 

 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:   

 1.Penyalahgunaan dalam kegiatan politik 

 2.Pelibatan dalam sengketa bersenjata 

 3.Pelibatan dalam kerusuhan sosial 

 4.Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 

 5.Pelibatan dalam peperangan. 

 Pasal 16: 

  (1)Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

 penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

 (2)Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 

 hukum. 

 (3)Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan 

 apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 

 upaya terakhir. 

 Pasal 17: 

 (1)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

 1.Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

 dipisahkan dari orang dewasa 

 2.Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam

 setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

 3.Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

 objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 

 (2)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

 berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 

 Pasal 18: 

 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

 mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.6 

 

Demikian Pasal tentang Hak yang diperoleh bagi anak sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku. Selanjutnya cukup banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi 

yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: 

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 

 

6Undang-undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002, Data Base Peraturan. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002 (17 Juli 2021). 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002
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b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. 

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. 

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat 

f. Hak mendapatkan cinta kasih  

g. Hak untuk bermain.7 

Hak adalah  sesuatu yang mesti didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari 

orang lain. Adapun hak-hak tersebut ialah hak yang diperoleh bagi anak yang 

menginjak masa kanak-kanak, yang masih perlu pengawasan orang tua.  Anak dalam 

UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam  pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah 

orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 

belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. 

Adapun Kewajiban Anak tertuang dalam pasal 19 UU perlindungan anak No. 23 

tahun 2002: Setiap anak berkewajiban untuk:  

1.Menghormati orang tua, wali, dan guru  

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,  

3. Mencintai tanah air,  bangsa, dan Negara 

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya 

5.  Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.8  

Kewajiban anak hanya termuat dalam pasal 19, pasal tersebut sudah memuat 

didalamnya kewajiban anak terhadap orang tua/wali, masyarakat, agama serta negara. 

 

7H.M Budiyanto, “Hak-hak Anak dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Studi Gender dan 

Anak 1, no. 1 (2014): h. 34. 

8Undang-undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002, Data Base Peraturan. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002 (17 Juli 2021). 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002
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Pasal tersebut bukan hanya anak dalam kategori usia, namun semua yang tergolong 

sebagai anak. Namun sebagai orang tua, perlunya mengajarkan dan mendidik sedini 

mungkin apa yang menjadi kewajiban seorang anak.  Hak dan kewajiban harus 

beriringan, perolehan hak dan kewajiban sebagai anak seringkali terabaikan. Anak 

bukan hanya sebagai simbol penerus keluarga, juga sebagai penerus cita-cita bangsa 

yakni memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

3. Jenis-jenis Anak 

Adapun jenis-jenis anak menurut Undang-undang: 

a. Anak sah. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 anak yang lahir 

berdasarkan perkawinan yang sah. Sedangkan menurut KHI anak yang sah adalah anak 

yang dilahirkan dari akibat perkawinan dan hasil perbuatan suami istri yang sah, di luar 

rahim dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Pengertian anak sah di atas tidak jauh 

berbeda dengan rumusan Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau 

Burgerlijk Wetbook (BW). Sistem tersebut mendefinisakan anak sah sebagai: “anak 

yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai 

ayahnya.9 Dari berbagai definisi diatas anak sah ialah anak yang lahir berdasarkan 

perkawinan yang  sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Adapun anak luar rahim 

dimaksudkan anak yang lahir dari hasil kloning atau bayi tabung, sperma suami 

dimasukkan kedalam rahim istri kemudian anak dilahirkan oleh sang istri. Anak sah 

dinasabkan oleh kedua orang tuanya serta berhak menjadi ahli warisan bagi orang 

tuanya. 

 

9Tim Visi Yustisia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta Selatan: Visi Media, 2007), 

h. 90. 
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b. Anak angkat Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu 

secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal 

usul katanya anak angkat atau dikenal dengan adopsi berasal dari kata adoptie (Bahasa 

Belanda) atau adopt (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, 

dalam bahasa Arab disebut Tabanni yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan 

dengan “mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Munjid diartikan 

“menjadikannya sebagai anak”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut 

kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya 

sendiri. Secara terminologi, yaitu berdasarkan istilahnya anak angkat atau adopsi dapat 

diartikan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak 

orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”, dalam Ensiklopedia 

Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara 

orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya 

adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi 

orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak 

yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala 

hak dan kewajiban.10 Berdasarkan definisi diatas  Anak angkat ialah anak orang lain 

untuk dijadikan layaknya anak kandung. Pengangkatan anak oleh pasangan yang tidak 

dikaruniai anak. Dan untuk melindungi hak keperdataan anak angkat dan mensahkan 

anak akan maka,  wewenang pengadilan agama dalam  hal pemutusan penetapan anak 

angkat. Namun anak angkat tidak berhak sebagai ahli waris dan boleh mendapatkan 

wasiat wajibah. 

 

10R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata  (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 174. 
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c. Anak Luar Kawin, berdasarkan pasal 43 UU Perkawinan Anak yang lahir diluar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

Problematika perkawinan di Indonesia semakin berkembang, hingga mempengaruhi 

kejelasan status anak dan keperdataan anak. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-undang 

perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya dalam KUH 

Perdata anak luar kawin dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang 

tuanya. Dapat disimpulkan ada dua kategori anak luar kawin yakni anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan, namun 

tidak mendapatkan pengakuan dari ibu atau ayahnya. Dalam Hukum Islam hanya dua 

yang dikenal anak luar nikah anak zina dan anak lian, anak tersebut hanya dinasabkan 

kepada ibu dan keluarga ibunya dan ayah biologis tidak bisa menjadi walinya. Istilah 

anak diluar nikah semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut ini bentuk 

perkawinan yang menyalahi prosedur UU RI. No. 1 Tahun 1974 dan KHI dianggap 

tidak sah dan dengan sendirinya anak yang dilahirkan dikategorikan anak luar nikah: 

 

1) Anak dari hasil Perkawinan di bawah tangan 

Perkawinan dibawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan telah sah 

secara agama namun tidak tercatat secara administrasi sebagaimana dalam UU RI. No. 

1 Tahun 1974. Dikategorikan anak luar nikah karena lahir melalui perkawinan yang 

tidak tercatat komponen pasal Pasal 2 dalam Undang-undang perkawinan tidak 

terpenuhi secara menyeluruh meskipun sudah sah secara agama. Anak dalam kategori 

ini tidak memiliki kepastian hukum atau tidak berkekuatan hukum karena tidak 
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mempunyai bukti-bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang 

berlaku.11  

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah 

lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan 

adalah; ”perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak tercatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika 

suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah 

dilaksanakan (bagi umat Islam) Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat 

Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah 

tangan dimaksudkan adalah; ”perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak tercatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.12 Untuk orang Islam 

pernikahan tersebut sah jika rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sesua dengan 

UU Perkawinan No.1 Pasal 2 ayat 1. Meskipun dalam agama perkawinan tersebut sah 

 

11Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2005), h. 87.   

12Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum 

Perkawinan Nasional,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 11 (2016): 899–908. 
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tetapi dalam hukum nasional pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena tidak 

memenuhi pencatatan administrasi sebagaimana UU Perkawinan No. 1 Pasal 2 ayat 2. 

 Nikah di bawah tangan mencuat jika ada konflik, perselisihan dan pertengkaran 

atau suatu kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan yang 

dilakukan atau tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam nikah itu diakui.13Dalam 

agama orang tua berkewajiban menafkahi serta memerikan perlindungan yang layak 

buat anaknya demikian pula seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya 

tetapi seringkali yang terjadi banyak pengingkaran disebabkan tidak ada bukti otentik 

yang sah secara hukum nasional bahwa status hukumnya sebagai suami, istri atau 

anaknya. Maraknya perkawinan dibawah tangan dianggap perkawinan yang tidak sah. 

Berikut kategori penyebab perkawinan dibawah tangan yakni:  

a) Perkawinan dibawah umur.  Pada tahun 2019 Usia bagi pasangan yang ingin 

menikah berubah menjadi 19 Tahun sebagaimana UU No.1 Pasal 16 Tahun 2019. 

Seorang yang ingin menikah harus memenuhi syarat batas usia yakni keduanya sudah 

memasuki umur 19 Tahun. Bagi yang menikah dibawah usia tersebut maka 

dikategorikan perkawinan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur dapat 

dilaksanakan dan tercatat jika Pengadilan Agama mengeluarkan atau menyetujui 

dispensasi nikah. Adapun dispensasi nikah dapat diberikan dengan alasan mendesak. 

Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka perceraian.  

 

13Abd. Somad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia (Cet. 

I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 309.   
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 MUI menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia 

pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan 

beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan 

telah mengalami haid (menstruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 

tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi “basah”. Ketiga, laki-laki atau 

perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi “basah”. Dalam 

Islam, dalam Al-Qur’an atau hadis tidak ada yang menyebutkan batas usia seseorang 

bisa melangsungkan perkawinan. Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan 

adalah,cukup umur atau cerdas. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam tidurnya yang 

menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak”. Pendapat Ibn 

Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan tidak berpatokan pada baligh 

saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd).14 Perihal tentang perkawinan bukan 

tentang personal saja melainkan personal dengan banyak orang. Melihat kondisi saat 

ini, tanda seseorang bisa menikah bukan lagi dilihat berdasarkan usia balignya tetapi 

dewasa. Dalam KBBI Dewasa adalah 1) telah sampai umur, akil balig (bukan kanak-

kanak atau remaja lagi, 2) telah mencapai kematangan kelamin, 3) matang (tentang 

pemikiran, pandangan dan sebagainya).  

Selanjutnya dalam firman Allah swt. QS al-Nisa>/4: 6 

مَىَْْْٰوَٱبۡتلَوُا ْ ْْْْٱلۡيَتََٰ بلَغَوُا  إذِاَْ ْ ٰٓ فَْْْٱلن كَِاحَْحَتَّىَٰ رُشۡدٗاْ نۡهُمْۡ م ِ ءَانَسۡتمُْ ا ْفإَنِْۡ إلَِيۡهِمْْْْۡٱدۡفعَوُٰٓ

ْ لهَُمۡۖۡ ْ.…أمَۡوََٰ

 

14Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, ”Bata Usia Perkawinan dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Ilmiah Keluarga Islam 2, no. 3 (2020), h. 7.  
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Terjemahnya: 

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.15 

 

 Ayat diatas secara jelas menyampaikan tentang usia yang layak untuk menikah. 

Menurut Syafi’i, rusydu dengan maksud telah cakap dalam urusan mengelola hartanya 

dan urusan agamanya. Kedua ihtilam telah mencapai usai balig laki-laki ditandai 

dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haidnya. Jika tanda-tanda itu 

sudah ada, maka wali boleh menyerahkan harta anak yatim tersebut.16Meskipun dalam 

konteks perihal penyerahan harta anak yatim yang telah dewasa ditandai dengan 

“cukup umur menikah” menurut Imam Syafi’i rusyd dan ihtilam. Hal tersebut amat 

penting sebagai bahan pertimbangan tatkala seseorang yang ingin menikah atau orang 

tua yang hendak menikahkan anaknya. Hukum Islam juga mengatur perihal umur 

menikah bukan ditandai balignya saja. Dalam Islam ada istilah baligh dan al-

Rusyd,adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut 

baligh. Kata baligh dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan 

secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. 

Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata al-Rusyd adalah tingkat 

kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya al-rusyd bisa dicapai bersamaan dengan 

 

15Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Madina, 2013), h. 77. 

16Ahmad bin Muhammad Al-Sawi, Ha>syiyatu al-s{hawi ‘ala< Tafsi<r al-Jala<lain, Juz I 

(Bairut: Dar al-Fikr, 2004),h. 270-271. 
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masa baligh apabila dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan edukasi 

yang baik dan benar.17 

 Selanjutnya menurut Prof. Kasjim Salenda dalam Artikelnya yang berjudul 

Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi, dalam artikelnya berisi 

tentang bagaimana kondisi masyarakat Sulawesi Selatan tentang pernikahan anak, 

faktor terjadinya serta pendapat ulama terhadap pernikahan anak.  

 “Regarding to Islamic Law perspective, child marriage is incompatible with 

common purpose of marriage in which to perform happy and harmonious life due to 

the pervailing concequences of such marriage. There are two considerations that Islam 

disapproves child marriage, namely no valid textual Islamic teaching (Islamic dogma), 

social and historical contexts as well. As previously described, Muslim scholars at least 

of South-Sulawesi generally argue that child marriage should be prevented. They prefer 

to see it within holistic approach because it is not merely regarding to health problems 

but also the forthcoming socio-economic ones including education and employment. 

According to progressive Islamic thinkers, Islamic doctrines should be incorporated 

with the contemporary contexts.66 If Child marriage ends up with lots of problems 

(mafsadat) for people and the community, so Islam never supports it”18 

 Terjemahnya:   

 Dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan anak tidak sesuai dengan tujuan 

umum pernikahan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan harmonis karena 

konsekuensi yang berlaku dari pernikahan tersebut. Ada dua pertimbangan bahwa 

Islam tidak menyetujui pernikahan anak, yaitu tidak ada ajaran Islam tekstual yang 

valid (dogma Islam), konteks sosial dan sejarah juga. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, para cendekiawan Muslim setidaknya Sulawesi Selatan umumnya 

berpendapat bahwa pernikahan anak harus dicegah. Mereka lebih suka melihatnya 

dalam pendekatan holistik karena tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tetapi 

juga masalah sosial ekonomi yang akan datang termasuk pendidikan dan pekerjaan. 

Menurut para pemikir Islam progresif, doktrin-doktrin Islam harus dipadukan dengan 

konteks kontemporer. Jika pernikahan anak berakhir dengan banyak masalah 

(mafsadat) bagi manusia dan masyarakat, maka Islam tidak pernah mendukungnya. 

 

17Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum 

Islam”. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam vol. 8 (2017): h. 76. 

18Kasjim Salenda, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi”, al-jami’ah 

1. No.54 (2016): h.117. 
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 Maka dengan adanya UU Perkawinan no. 16 tahun 2019 tentan perubahan 

UU Perkawinan no.1 tahun 1974, usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuaan. 

Pemerintah memprediksikan usia tersebut telah masuk dalam kategori dewasa dan 

balig. 

b) Karena Poligami. Dalam Hukum Nasional, seorang suami dapat beristri lebih dari 

satu hingga 4, dengan alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang juga dan 

harus ada izin dari istri. Adapun alasan yang dibenarkan oleh Pengadilan suami boleh 

beristri lebih dari satu, termuat dalam pasal 4 ayat 2 yaitu istri tidak menjalankan 

kewajiban sebagai stri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, berdasarkan alasan tersebut 

pengadilan bisa membenarkan menikah lagi. Dalam pasal 5 harus ada izin dari sang 

istri.  Olehnya itu, bagi suami yang tidak mendapat izin istrinya maka lebih memilih 

menikah dibawah tangan.  

c) Perkawinan karena Hamil. Memilih menikah dibawah tangan karena malu atau 

keluarga tersebut tidak setuju menikahkan anaknya dengan laki-laki yang 

menghamilinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan 

perkawinan wanita hamil yang terdapat dalam pasal 53 yaitu:  

 1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

 menghamilinya 

  2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

 dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.  
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 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 

 perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.19 

 Sebagaimana firman Allah swt.  QS al-Nu>r/24: 3 

 

انيِ أوَْۡمُشۡرِكَةْٗوَْلََْيَنكِحُْإِْْْٱلزَّ ْزَانِيةًَْ انِيةَُْلََّ ْْْٱلزَّ ْزَانٍْأوَْۡمُشۡرِك ۚٞ إِلََّ لََْيَنكِحُهَآْٰ

لِكَْعَلىَْ مَْذََٰ ٣ْْْْٱلۡمُؤۡمِنِينَْوَحُر ِ
Terjemahnya:  

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 

atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 

itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.20 

 Ayat tersebut menjadi dasar pertimbangan KHI tentang perkawinan wanita 

hamil. Demikian halnya, pendapat Ulama Syafi’i dan Hambali tentang perkawinan 

wanita hamil. Ulama Syafi’i berpendapat,hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat 

zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang 

menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan 

wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ulama Syafi’I dan Hambali  juga berpendapat 

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut 

halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Abu Hanifah dan 

Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat 

dengan perkawinan orang lain(tidak ada masa‘idah).Wanita itu boleh juga 

dicampuri,karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternoda 

 

19Departemen Agama RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: 

Sekretariat Kabinet RI, 2004), h. 147. 

20Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350. 
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oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang 

mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).21 Demikianlah peraturan yang ada Indonesia 

perihal pelaksanaan kawin hami 

Beberapa hal tersebut sebagai penyebab menikah dibawah tangan yang dapat 

mengakibatkan ketidak pastian status hukum baik suami, istri dan anak. Tentang hal 

ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu; (1) bahwa perkawinan tersebut tidak 

dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila 

dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 yakni 

terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Sedangkan 

pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak 

akan memengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan, (2) nikah di bawah 

tangan dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa 

dirugikan dari perkawinan tersebut dapat mengajukan pembatalan kepada Pengadilan 

Agama. Antara Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan 

alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri.22 Secara yuridis perkawinan dibawah 

tangan tidak sah namun sah secara agama. Hingga saat ini pencatatan perkawinan 

masih diperdebatkan. Selain itu, di kalangan para hakim Pegadilan Agama yang 

 

21Wahyu Wibiasana, “Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya 

Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, Jurnal Pendidikan Agama Islam  15, no. 1 (2017): h. 33-34. 

 

22Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat menurut Hukum 

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet.I; Jakarta; Sinar Grafika, 2010), h. 212.   
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menganggap Pasal 2 ayat1 dan 2 UU RI. No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu hal yang 

berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, maka perkawinan sah apabila telah dilakukan 

menurut agama dan kepercayaannya, pencatatan bukan suatu hal yang mesti dipenuhi 

sebab pencatatan hanya pekerjaan administrasi saja. Perkawinan tersebut bukan nikah 

fasid dan bila ada permintaan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama, 

perkawinan tersebut tidak perlu dibatalkan, permohonan pembatalan perkawinan harus 

ditolak.23 

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 

ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulatif. 

Mahkamah Agung hanya mengakui sahnya perkawinan jika telah terpenuhinya segala 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dianutnya, dilakukan dihadapan pejabat 

pencatat nikah dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.24Akibat dari perkawinan dibawah tangan tidak dapat pelayanan sebagai 

contoh dalam pembuatan akta kelahiran anak yang dibutuhkan salah satunya akta/buku 

nikah orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap anak luar nikah 

sehingga status anakpun tidak jelas keperdataanya. Maka pencatatan perkawinan wajib 

demi kemaslahatan umat.  

2) Anak Zina dan Anak Lian 

 

23Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: 

Kencana, 2012), h. 50.  

24Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 50. 
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Anak zina merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang diawali dengan 

perzinaan. Dalam pasal 272 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap anak yang 

dilahirkan diluar nikah (antara gadis dan jejaka) dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, 

kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau anak sumbang. Adapun yang 

dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki 

dan wanita yang dilarang kawin antara keduanya (anak melanggar 

darah).25Berdasarkan pasal tersebut anak zina merupakan anak yang lahir dari 

perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh orang yang bersuami atau yang beristri. 

Sedangkan anak dari jejaka atau gadis tidak dikategorikan anak zina dan dapat diakui 

dan disahkan. 

Lian adalah sumpah dari seorang suami dan tidak mampu menghadirkan empat 

orang saksi sebagai penguat dakwaanya. Sumpah tersebut diucapkan sebanyak empat 

kali dan yang kelima ditambah dengan ucapan ”Laknat Allah swt. atas saya kalau saya 

berdusta”. Kemudian istri diberi kesempatan menolak lian suaminya dengan 

bersumpah pula sebanyak empat kali dalam bentuk pengingkaran atas tuduhan 

suaminya dan pada yang kelima mengucapkan “Kemarahan Allah atas saya kalau 

suami saya benar dengan ucapannya.26 

Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah 

 

25Ali Mohtarom, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum 

Positif,” Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 3, no. 2 (2018): 192–202. 

26Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 146-147. 
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(kecuali dalam bentuk syubhat). Penekanan terhadap penyebutan “anak zina “ memang 

sudah cukup berat terhadap anak yang pada dasarnya anak itu lahir dalam keadaan suci. 

Semua anak tanpa terkecuali lahir dalam fitrah, bersih tanpa dosa dan noda. 

Meskipun anak zina sama status hukum sama dengan anak lian yaitu sama-sama 

tidak sah tetapi terdapat perbedaan yakni anak zina statusnya telah jelas dari awal, 

seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan lian lahir dari perempuan 

yang bersuami namun tidak diakui anak tersebut oleh anaknya.27 Anak zina merupakan 

anak yang tidak sah masuk dalam kategori anak luar nikah, sehingga anak zina hanya 

dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, hak kewarisan hanya kepada ibunya dan 

jika ia anak perempuan maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali.  

Anak zina dalam hukum Islam status hukumnya sebagai anak tidak sah sehingga 

dapat berakibat hukum sebagai berikut; 

a) Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak 

sah. Telah diuraikan bahwa anak luar nikah atau zina tidak dapat dihubungkan 

nasabnya kepada ayah biologisnya, sehingga secara yuridis ayah tidak wajib 

memberikan nafkah kepada anak dilahirkan, walaupun secara biologis dan 

geneologis adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung 

secara manusiawi, bukan secara hukum. 

b) Tidak ada saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut tidak adanya hubungan nasab 

antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya, maka antara ayah dan 

 

27Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h. 150. 
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anak, tidak saling mewarisi satu sama lain, karena hubungan nasab merupakan salah 

satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewarisi dimaksud, juga termasuk 

mewarisi dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. 

Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya itu. Menurut para 

ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya. 

c) Tidak dapat menjadi wali bagi anak zina atau anak luar nikah. Mengenai wali yang 

dimaksud dalam akibat hukum adalah wali yaitu perwalian atas orang dalam 

perkawinan. Jika anak luar nikah itu kebetulan perempuan, maka apabila telah 

dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka tidak berhak untuk dinikahkan 

oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau wali lainnya 

berdasarkan nasab. Wali dalam perkawinan adalah orang-orang yang tergolong 

asabah dalam waris, bukan kelompok zawil arh{am. Oleh karena asabah dalam 

waris juga berdasarkan dengan nasab, maka seorang perempuan yang dilahirkan 

diluar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri 

ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya anak luar nikah tidak dinikahkan oleh 

laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, melainkan yang menikahkan 

adalah hakim dalam hal ini penghulu yang telah ditunjuk.28 

Demikianlah dampak yang ditimbulkan hasil dari perbuatan zina. Tidak ada 

hubungan kewarisan dan perwalian kepada ayahnya. Selain itu ada pendapat yang 

mengatakan bahwa ayahnya bisa menikah dengan anaknya, tetapi hal ini hanya sebagai 

 

28Abd. Mannan, Aneka Masalah hukum perdata Islam di Indonesia, h. 82. 



43 

 

pembelajaran betapa kejinya berbuat zina itu merupakan hal yang dapat merusak nasab, 

serta sebagai hukuman berat bagi pelakunya.  

Dalam KHI Pasal 162: Bilamana lian terjadi maka perkawinan ini putus untuk 

selamanya dan anak yang dikandungnya dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya 

terbebas dari kewajiban memberi nafkah.29Berdasarkan hal tersebut maka status 

hukum anak zina dan lian sama. Dalam hal kewarisan anak zina dan lian sama menurut 

jumhur ulama termasuk Hanbali.30 

3) Anak dari perkawinan Syubhat 

Hukum Islam membedakan syubhat dalam dua bentuk yaitu:  Anak syubhat yang 

dilahirkan dari syubhat perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena 

suatu kesalahan misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur di kamar 

adalah istrinya yang ternyata bukan demikian pula, istrinya maka terjadilah hubungan 

seksual sehingga anak yang lahir adalah anak syubhat. Anak syubhat yang dilahirkan 

dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikah dengan wanita kemudian diketahui 

bahwa yang dinikahinya adalah saudara kandungnya.31Berdasarkan hal tersebut maka 

anak yang dilahirkan tergolong anak syubhat karena terjadi karena ketidaktahuan atau 

ketidaksengajaan. Maka apakah anak hasil pemerkosaan tergolonng juga anak syubhat. 

Anak hasil pemerkosaan dikategorikan sebagai anak zina karena perbuatan tersebut 

 

29Departemen Agama RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 188. 

30Amir Syarifuddi, Hukum Kewarisan Islam, h. 151. 

31Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, h. 83. 
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dilakukan karena keduanya dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur kesengajaan 

seperti syubhat yang telah dijelaskan. Bagaimana jika pemerkosa dan yang diperkosa 

dalam keadaan mabuk maka hal tersebut belum bisa dikategorikan syubhat hal tersebut 

dapat dikategorikan kesengajaan ingin mabuk yang dapat mengakibatkan hilangnya 

kesadaran. Selain itu, meminum h{amr atau sesuatu yang memabukkan adalah haram. 

Status hukum anak dari hubungan syubhat itu, jika ayah biologisnya mengakui, 

maka nasabnya dapat dihubungkan dengan anak itu. Meskipun status hukumnya 

sebagai anak syubhat, dengan syarat ada pengakuan dari ayah biologisnya, syubhat 

yang dilakukan benar-benar tidak diketahui ada larangan sekaligus halangan menurut 

syar’i untuk dinikahi ibunya. Anak tersebut dapat menjadi anak sah ketika diakui 

sebagai anak, maka anak itu mendapatkan semua hak-haknya.32 

  

 

32Fikri, “Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasioanl dan Hukum Islam”,  

Disertasi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Islam), h. 95-96. 
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4. Perlindungan Anak Persfektif Hukum Islam 

 Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, anak berhak medapatkan perlindungan 

yang sama dimata hukum. Tiap anak istimewa sebagai orang tua berkewajiban 

memberikan perlindungan serta menafkahi anaknya. Anak merupakan tanggung jawab 

serta amanah yang diberikan Allah swt. Anak merupakan amanah yang harus terjaga 

harkat, martabat serta hak nya sebagai manusia. Anak merupakan penerus serta masa 

depan bangsa, olehnya itu sepatutnya pemerintah memberikan perlindungan dan 

keamanan yang layak bagi anak. Agar hidup ini sesuai dengan tujuan syariat, maka 

dalam kehidupan harus terlaksana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, mengandung 

rahmat dan hikmah.33 Tujuan hidup bukan hanya mencari kenikmatan dunia semata, 

tetapi juga ibadah serta mencari redha dan keberkahan dari Sang pentipta. Pentingnya 

menjalankan tuntunan syariah agar hidup ini seimbang, selaras serta terarah. Anak 

sebagai tanggung jawab serta amanah dari Allah swt., sebagai manusia lemah, wajib 

mendapatkan perlindungan dari orang tua serta keluarga . Dalam firman Allah swt. 

dalam QS al-Nisa> ayat 9: 

 

فلَْْْۡٱلَّذِينَْْْوَلۡيَخۡشَْ عَلَيۡهِمْۡ خَافوُاْ  فاًْ ضِعََٰ يَّةْٗ ذرُ ِ خَلۡفِهِمْۡ مِنْۡ ترََكُواْ  ْْلَوْۡ َْيَتَّقوُا  ْٱللَّّ
قَوۡلَْٗسَدِيدًاْ ٩ْْوَلۡيقَوُلوُاْ 

Terjemahnya: 

 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

 meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

 khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

 bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

 benar.34 

 

33H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam  (Cet. 

VII; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 27. 

34Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78. 
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Ayat tersebut diatas ditujukan kepada orang yang berada di sekeliling seseorang yang 

sakit dan diduga akan segera meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar 

tafsir, seperti ath-Thabari, Fakhruddin ar-Razi dan lainnya. Pendapat Ibnu Katsir yang 

memahaminya sebagai mereka yang menjadi wali anak-anak yatim agar 

memperlakukan anak-anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada 

anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali meninggal dunia pendapat ini didukung 

pula oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunakan 

harta anak yatim secara aniaya. Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat ayat 

tersebut ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan berlaku 

adil dan berucap yang benar dan tepat dan semua khawatir akan mengalami apa yang 

digambarkan diatas.35 

 Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah hadhānah 

dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal 

makna katanya, secara bahasa (etimologis), hadhānah merupakan bentuk masdar, yang 

mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari al-hidhn, yang 

berarti al-janb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi  

hādhinah (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya.  

Adapun menurut istilah, hadhānah berarti memelihara anak kecil, orang yang  

lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan  

untuk mandiri, memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa  

kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk  

kesejahteraan hidupnya.36 Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara 

 

35M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah(Cet. V, Ciputat: Lentera Hati, 2012), h. 426. 

36Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah , Juz XV (Kairo: Dar al-

Hadits, Tth), h. 582. 
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kebahasaan, al- hadhānah berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke 

pinggul”. Adapun dalam istilah fiqh, hadhānah berarti mengasuh anak kecil atau anak 

abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi 

kebutuhannya, menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan 

mengembangkan kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab 

hidupnya. 37 Dari beberapa literature diatas dapat disimpulkan bahwa hadanah ialah, 

menjga melindungi, memelihara serta memberikan hidup yang layak bagi sang anak. 

a- Mawardi  membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan 

perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (hadhānah dan kafālah) merupakan dua 

dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua 

orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) Radhā` (penyusuan), yaitu fase untuk 

anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) Hadhānah (pengasuhan dan 

pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia 

tujuh tahun), 3) Kafālah (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah 

mumayyiz (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) Kifāyah 

(mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, 

sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak 

ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak  

tersebut.38 Menjaga keturunan termasuk hak insani yang dikenal sebagai bagian dari 

hak asasi dalam Islam, Konsep hak-hak insani, yang dikenal umum sebagai HAM, 

dalam pendapat al Ghazali menyebutkan al-Kulliyat/al-Maqashid al-Khamsah, atau 5 

 

37Abdul Aziz Dahlan (Ed.), Ensiklopedi Islam, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 

h. 229. 

38Al-Māwardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habīb, al-Hawī al-Kabīr (Beirut: Dar al- 

Fikr, 1994), J. 15, h. 100. 
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(lima) hak-hak dasar universal, yaitu (1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan 

tubuh (Hifdz an-Nafs); (2) berhubungn dengan perlindungan akal (Hifdz al-Aql); (3) 

perlindungan atas agama/keyakinan (Hifdz  ad-Din); (4) perlindungan atas harta benda 

(Hifdz al-Mal); (5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (Hifdz al-Irdl wa al-

Nasl).39  

 Keturunan merupakan penerus kelurga serta amanah dari Allah swt. wajib 

diberi perlindungan. Adanya ketetapan hukum untuk memberikan maslahat kepada 

umat manusia duni akhirat. Anak bukan hanya penerus kelurga tetapi juga penerus cita-

cita bangsa, kiranya memberikan yang terbaik bagi sang anak karena akan 

mempengaruhi masa depan sang anak. Anak perlu bimbingan serta kasih sayang dari 

sekelilingnya terutama kasih sayang dari kedua orang tuanya. Menelantarkan anak 

berarti tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang tua.  

  

5. Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional 

Di Indonesia perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan tiga pemahaman. 

Pertama anak dipahami sebagai bagian dari warga Negara yang wajib dilindungi oleh 

Negara. Kedua anak merupakan amanah dan Karunia dari Tuhan yang didalamnya 

melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi 

penerus cita-cita bangsa dan menjadi eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan.40 

Maka lahirlah UU pelindungan anak, UU No. 23 tahun 2002 mengatur tentang hal 

mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan hukum, anak dari kaum minoritas, 

 

39Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam (Jakarta: 

Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011) h. 141-142. 

40https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-

di-indonesia. Diakses pada Senin, 12 Juli 2021. Pukul: 19.04 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia
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anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak 

korban kerusuhan, anak menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik 

bersenjata. Namun seiring berjalannya waktu UU no. 23 dinilai belum efektif sehingga 

perubahan UU No. 23 tahun 2002 dalam UU No. 35 tahun 2014 berusaha mempertegas 

perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan 

keterangan tersebut pemerintah sangat melindungi haknya baik perdata maupun pidana 

bagi anak.  

 Dalam konteks tersebut Indonesia merupakan negara yang amat menjunjung 

perlindungan terhadap anak dengan kehadiran Undang-undang No.23 tentang 

perlindungan anak. Dalam pasal 2 undang-undang ini menyebutkan Penyelenggara 

perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak meliputi: 

1. Non diskriminan 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

4. Penghargaan terhadap Anak.41 

 Anak sebagai makhluk yang lemah butuh perlindungan dari semua kalangan, 

bukannya malah mengambil kesempatan kepadanya. Anak mempunyai hak yang sama 

sebagai makhluk hidup, sebagai penerus cita-cita bangsa mereka butuh perhatian 

khusus terlebih keluarga sebagai pelindung utama. Seorang anak ketika mereka lahir 

di dunia mereka telah menjadi tanggung jawab keluarga, meskipun anak yang lahir 

tidak diinginkan. Namun, fakta yang terjadi di beberapa media televisi dalam 

 

41Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, al-Mawarid 

11, no. 2 (2011),  h. 235. 
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pemberitaan, banyaknya ekploitasi anak dapat dilihat dari anak-anak yang mengemis 

dijalan atau bayi yang digendong ibunya untuk ikut mengemis serta pemberitaan yang 

ada di media, pembunuhan, aborsi dan penelantaran anak. Sebagai orang tua patutlah 

paham tanggung jawab terhadap anak, namun terkadang orang tua lalai atau 

mengabaikan dengan alasan kebutuhan ekonomi atau anak tersebut tidak diinginkan. 

Adapun Anak yang lahir disebabkan karena perzinaan, dalam hukum Islam dibatasi 

hanya kepada  hak kewarisan dan perwalian selebihnya merupakan tanggung jawab 

dari orang tua. Keluarga memberikan pengaruh besar dalam perkembangan sang anak.  

 Penelantaran anak bisa berdampak buruk terhadap psikologis, sosial serta 

kognitif sang anak, terjun pergaulan bebas serta pemakaian narkoba, kehidupan sosial 

lebih rendah. Psikologis dan perkembangan sang anak terganggu, UU Perlindungan 

anak No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, anak yang tidak memenuhi kebutuhannya 

dengan baik, baik secara fisik, mental, spiritual atau sosial. 

  Dalam diskusi virtual baru-baru ini, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari 

Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Selanjutnya KPPA) Valentina Ginting mengatakan bahwa 3.296 anak 

perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan selama rentang waktu 

tersebut. Dari jumlah tersebut, 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak 

mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak menjadi 

korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi 

korban penelantaran Yang lebih mengenyakkan lagi 58,80% kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak itu terjadi di dalam rumah tangga. Anggota keluarga menjadi 
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pelaku kekerasan tertinggi kedua setelah teman sebaya.42 Valetina menyatakan ini 

sudah menjadi kejahatan yang luar biasa dan sudah menjadi tanggung jawab semua 

pihak. 

 Data pada tahun 2020, kekerasan dan penelantaran terhadap anak masih kerap 

terjadi, keluarga sebagai pelindung utama bagi anak, namun menjadi pelaku kekerasan  

kedua tertinggi. Hal ini cukup menyengat hati dan perasaan, keluarga seharusnya 

menjadi payung dikala hujan dan menghalau panas dikala terik, namun telah menjadi 

pelaku dalam kekerasan. Kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab dan 

perlindungan kepada anak. Anak adalah manusia yang lemah membutuhkan 

perlindungan, bimbingan, cinta dan kasih sayang.  Asisten Deputi KPPA menyatakan 

anak sudah menjadi tanggung jawab bersama. Anak harus menjadi perhatian bersama. 

Jika keluarga tak mampu menjadi pelindung bagi anak, maka anak menjadi perhatian 

bersama.  

 Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan 

lil’a>lami>n), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, 

mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban 

menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil 

dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam 

pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, 

 

42Fathiyah Wardah, “Lebih 4.600 Anak mengalami kekerasan pada tahun 2020”, 

https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html (21 Juli 

2021) 

https://www.voaindonesia.com/a/lebih-4-600-anak-alami-kekerasan-tahun-2020/5521190.html%20(21
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merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.43 Anak yang diinginkan atau tidak 

mereka wajib menjadi tanggungan orang tua. Salah besar orang tua yang 

menelantarkan anak-anaknya. Agama telah mengajarkan umatnya memberikan asupan 

halal dari dalam perut ibunya, hingga lahirnya. Lahir kemuadian dibimbing iberikan 

pendidikan yang layak serta dinafkahi hingga ia dewasa.   

 Selanjutnya perlindungan terhadap anak luar nikah yang sering kali terabaikan 

hak nya. Anak luar nikah merupakan anak yang dilahirkan diluar suatu ikatan  

perkawinan yang sah.44 Maksud dari perkawinan yang sah tersebut apakah anak 

tersebut lahir dari perzinahan, anak yang lahir karena perkawinan orang tuanya yang 

tidak tercatat atau anak tersebut lahir sesudah orang tuanya bercerai, hal perlu diketahui 

dikarenakan akan mempengaruhi soal keperdataan yang lain. Sedangkan dalam hukum 

Islam anak diluar nikah merupakan anak yang lahir dari hasil perzinaan. Status hukum 

dalam Islam anak diluar hukum hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya dan 

bagi wanita ayahnya tidak dapat menjadi wali. Dalam KHI Pasal 43(1): Anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya.45Olehnya itu hak keperdataan anak diluar nikah sangat besar 

pengaruhnya olehnya itu mereka berhak diberi perlindungan. Dalam Islam anak diluar 

nikah terbatas hanya kepada perwalian dan kewarisan dan ayahnya tetap wajib 

 

43Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Persfektif Hukum Islam”, Asas 6, no. 2 (2014): h. 1. 

442017 Hariyati, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut 

KUHPerdata,” Lex Crime 6, no. 2 (2017): 5–9. 

45Departemen Agama RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 34. 
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menafkahi anaknya. Anak diluar nikah termasuk juga anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak tercatat hal tersebut ditandai pembuatan akta kelahiran yang tidak 

melampirkan akta/buku nikah dari orang tuanya sehingga nama yang tercantum dalam 

akta kelahiran tersebut hanya nama ibunya. Padahal perkawinannya bukan disebabkan 

by accident.   

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam pasal 272 dijelaskan 

bahwa anak diluar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinaan, disahkan oleh 

perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan 

perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila 

pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 

dijelaskan lagi bahwa anak diluar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah 

atau ibunya melalui pengakuan.46 Pengakuan tersebut berupa ketetapan asal usul anak 

di Pengadilan Agama. Jadi semua perkawinan yang tidak tercatat secara yuridis sebagai 

anak luar nikah. Anak luar nikah dapat disahkan dengan pengakuan bapak atau ibu 

biologisnya yang dapat dibuktikan. Adapun it}bat nika<h untuk mensahkan 

perkawinan secara yuridis yang tidak tercatat. 

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan 

anak sumbang diberikan dapat diatasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012, bahwa anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

 

46S. Kumoro, R. Youdhea, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut 

KUHPerdata,” Lex Crime 6, no. 2 (2017): 14.  
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berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya.47Dari putusan MK tersebut disatu sisi memberikan perlindungan terhadap 

anak tetapi disisi lain dapat dikatakan melegalkan perzinahan hal tersebut bertentangan 

dalam KHI pasal 43 ayat 1. Semua anak lahir dalam keadaan suci tidak berdosa 

seharusnya diberikan perlindungan yang layak mereka lahir karena dari kesalahan 

orang tua, tidak seharusnya mereka dibuang, dibunuh atau ditelantarkan, berikan hak 

hidup dan martabat. Orang tua tetap mewajibkan nafkah kepada mereka adapun harta 

dapat diberikan dalam bentuk hibah atau wasiat. Adapun hikmah yang dapat dipahami 

agar menjauhi perzinahan imbas nya bukan hanya yang melakukan tetapi anak pun ikut 

dalam batasan nasab. 

Menurut Abdullah Ali Husain ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi 

pengakuan anak menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata 

Barat pengakuan anak dapat dilakukan oleh seseorang yang merupakan kebutuhan 

hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa nikah. Sedangkan motivasi pengakuan 

dalam hukum Islam: 1. Demi Kemaslahatan anak yang diakui, 2. Rasa Tanggung jawab 

sosial atau takli{<fi ijtima’I, 3. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir 

diluar perkawinan orang tuanya, 4. Antisipasi datangnya mudharat yang lebih besar 

dimasa akan datang apabila anak tersebut tidak diakui nya.48 

Sebaliknya berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut 

MUI) menyatakan tidak akan mencabut fatwa tentang kedudukan anak hasil perzinaan 

dan perlakuan terhadapnya dalam hukum Islam. MUI tetap berpendirian anak luar 

 

47Isyana Konoras, “Perlindungan Hukum terhadap Anak diluar Nikah", Edisi Khusus 1, no. 2 

(2013): h. 46. 

48Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 76. 
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nikah tidak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya. “Syariat Islam 

mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.” 

Pada hari Selasa, 27 Maret 2012, Ma'ruf menjelaskan pandangan MUI sudah 

melakukan kajian sesuai syariat Islam dan itulah hasilnya. Hasil kajian tersebut 

kemudian dikeluarkan fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil perzinaan dan 

perlakuan terhadapnya. Inti fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang ditetapkan pada 

tanggal 10 Maret 2012 atau 18 Rabi’ul Akhir 1433 H. bahwa anak hasil zina tidak 

punya hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.49 

Berdasarkan perfektif fatwa MUI status anak hasil disebabkan perzinahan 

dibedakan dengan anak hasil perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan 

masih dianggap sebagai perkawinan yang sah tetapi tidak berkekuatan hukum, tetapi 

anak sebab perzinahan secara otomatis putus hubungan kewarisan dan perwalian oleh 

ayah biologisnya, meskipun orang tuanya telah menikah secara sah menurut agama dan 

tercatat oleh PPN. 

Islam bukan hanya agama tetapi juga hukum yang telah ditetapkan hadir untuk 

kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat. Dinamika persoalan agama semakin 

berkembang, mas}lah}ah tidak cukup hanya berorientasi pada kepentingan kehidupan 

dunia semata, melainkan orientasi mas}lah}ah seimbang kepentingan kehidupan dunia 

dan kehidupan akhirat. Kedua orientasi tersebut dalam mewujudkan mas}lah}ah akan 

tertolak dengan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi mas}lah}ah yang ideal adalah 

berdasarkan syariat itu sendiri.50 

 

49Ma’ruf Amin,“Sudah Sesuai dengan Syariat Islam, MUI Tak Cabut Fatwa Anak Hasil Zina” 

, Jakarta. Tempo. Co. https://nasional.tempo.co/read/392913/mui-tak-akan-cabut-fatwa-kedudukan-

anak-luar-nikah (21 Maret 2021). 

50Fikri, “Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasioanl dan Hukum Islam”, h. 

205. 

https://nasional.tempo.co/read/392913/mui-tak-akan-cabut-fatwa-kedudukan-anak-luar-nikah%20(21
https://nasional.tempo.co/read/392913/mui-tak-akan-cabut-fatwa-kedudukan-anak-luar-nikah%20(21
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Dalam perspektif hukum Islam anak diluar nikah adalah anak yang lahir tanpa 

ada ikatan perkawinan yang sah sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan. Maka 

dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, tidak ada saling mewarisi dan perwalian 

dari ayah biologisnya. 

 

B. Orang Tua 

 1. Pengertian Orang tua 

 Berikut Definisi orang tua menurut para ahli:  

a. M. Imron Pohanmenyatakan Orang tua adalah orang dewasa pertama bagi anak, 

tempat anak menggantungkan, tempat ia mengharapkan bantuan dalam pertumbuhan 

dan perkembangannya menuju kedewasaan. 

b. Sebagaimana yang diungkapkan Tim Prima Pena,Orang tua adalah ayah dan ibu. 

Dalam hal ini orang tua siswa adalah ayah dan ibu yang melahirkan, memelihara, dan 

membiayai anak untuk sekolah.51 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas Orang tua adalah  terdiri dari ayah dan ibu, 

yang melahirkan anak serta menjadi teladan keluarga, bertanggung jawab terhadap 

anak serta tempat berlindung dan berharap bagi anak. Sebagai mana dalam pasal 26 

ayat 1 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:  

 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

 2. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta 

 

51M. Imron Pohan, Psikologi Untuk Membimbing (Bandung: CV ilmu, 1986), h. 56 



57 

 

 3. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

anak.52 

 Menurut verkuyl ada tiga tugas orang tua dalam merawat anaknya. Tugas yang 

pertama adalah mengurus keperluan materil anak, yaitu harus memberi makan, tempat 

perlindungan dan pakaian kepada anak. Anak sepenuhnya masih bergantung kepada 

orang tuanya karena anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kedua, 

menciptakan suatu“home”bagi anak, yang berarti bahwa di dalam keluarga itu anak 

dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, 

keramahtamahan, merasa aman, terlindungi, dan lain-lain. Di rumah anak merasa 

tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira. Tugas ketiga adalah tugas 

pendidikan dan tugas inilah yang merupakan tugas terpenting dari orang tua terhadap 

anaknya.53 

 Berdasarkan uraian tersebut orang tua mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap anaknya. Orang tua berpengaruh terhadap tumbuh kembang sang anak 

terutama dibidang pendidikan, sekolah awal anak adalah dirumah, pembentukan 

karakter, budi pekerti serta sopan santun diajarkan sedari dini oleh orang tua. Selain 

itu, orang tua bisa sebagai pelindung keluarga dapat memberikan rasa aman terhadap 

anak. 

  

 

52Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-

no-35-tahun-2014 (18 Juli 2021). 

53A. Ahmadi,Psikologi Sosial Edisi Revisi (Jakarta: PT.RenekaCipta,1999), h. 45. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014%20(18
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014%20(18
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 2. Hak dan kewajiban Orang tua 

 Adapun Kewajiban orang tua sebagai berikut: 

1.la memilih nama yang baik bagi anaknya, terutama jika ia seorang lelaki. Sebab 

nama baik itu mempunyai pengaruh positif atas kepribadian tingkah laku, cita- cita dan 

angan-angannya. 

2.Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya dan menolong mereka 

membina aqidah yang betul dan agama yang kukuh. Begitu juga dengan menerangkan 

kepada mereka prinsip-prinsip dan hukum-hukum agama dan melaksanakan upacara-

upacara agama dalam waktunya yang tepat dengan cara yang betul. Juga ia harus 

menyiapkan peluang dan suasana praktis untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan 

akhlak dalam kehidupan. Sebagaimana ia mengawinkan anak-anaknya yang sudah 

baligh untuk menjaga kehormatan dan akhlaknya. 

3.Orang tua harus memuliakan anak-anaknya berbuat adil dan kebaikan diantara 

mereka. Begitu juga orang tua haruslah membolehkan anak-anaknya mengerjakan 

kegiatan-kegiatan yang diingini yang berfaedah bagi pertumbuhannya di dalam dan di 

luar rumah. 

4.Orang tua bekerja sama dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang 

berusaha menyadarkan dan memelihara kesehatan, akhlak, dan sosial mereka. Juga 

melindungi mereka dari segala yang membahayakan badan dan akalnya. 

5.Supaya orang tua memberikan contoh yang baik dan teladan yang saleh atas 

segala yang diajarkannya. Juga mereka harus menyediakan suasana rumah tangga yang 

saleh, penuh dengan perasaan kemanusiaan yang mulia, bebas dari kerisauan, 

pertentangan dan pertarungan keluarga dalam soal-soal pendidikan anak.54 

 

54Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam rumah Tangga  (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.60-62. 
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Selanjutnya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal  45 ayat 1 menyatakan 

kedua orang tua wajib melihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.  

 

C. Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

 Islam istilah pencatatan telah dikenal. Pencatatan berawal dari proses 

pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an dengan alat seadanya, Rasulullah memerintahkan 

para sahabat untuk mencatat wahyu yang telah turun, meskipun metode pengumpulan 

lebih condong hafalan dari pada tulisan karena hafalan sahabat pada masa itu kuat, hal 

ini merupakan ijtihad nabi demi memudahkan pengumpulan wahyu dan sahabat mudah 

menghafalnya. Selanjutnya nabi membentuk anggota khusus dibidang penulisan. 

Pencatatan kedua yakni di bidang perdagangan, maraknya sistem perdagangan pada 

masa tersebut, mendorong para umat terdahulu mesti mengetahui sistem yang ada 

dalam perdagangan agar tidak terjadi kecurangan. Salah satu ayat terpanjang dalam Al-

Qur’an membahas secara mendetail pentingnya pencatatan dalam muamalah. 

Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Baqarah/2:282 

 

ٰٓأيَُّهَا ىْفَْْْٱلَّذِينَْْْيََٰ سَم ٗ ْأجََلْٖمُّ ٰٓ ا ْإِذَاْتدََايَنتمُْبِدَيۡنٍْإِلىََٰ ْبِْْْٱكۡتبُُوهُْۚٞءَامَنُوٰٓ ْْٱلۡعَدۡلِْۚٞوَلۡيكَۡتبُْبَّيۡنكَُمْۡكَاتِبُُۢ

ُْۚٞبَْكَمَاْعَلَّمَهُْوَلََْيَأۡبَْكَاتِبٌْأنَْيكَۡتُْ  …ْٱللَّّ

 
 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka janganlah 
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penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan 

kepadanya.55 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, perintah tentang pencatatan telah 

ada meskipun tidak secara khusus dalam bidang perkawinan karena pada masa dahulu 

masih kurang alat tulis menulis tidak secanggih saat ini. Penyebaran ajaran Islam serta 

persoalan-persoalan agama merupakan hal pokok, yang harus disampaikan kepada 

umat muslim secara menyeluruh. Pencatatan perkawinan seharusnya sudah menjadi 

perhatian bagi mereka yang ingin menikah. Menurut hemat penulis, aturan pencatatan 

perkawinan menjadi kewajiban masyarakat yang ingin menikah, dengan melihat 

kondisi saat ini, banyaknya penelantaran anak, yang lebih fatal tidak mengakui 

anaknya, disebabkan tidak ada bukti otentik dari perkawinannya. Anak semua sama, 

berhak mendapatkan perlindungan serta nafkah dari orang tuanya. Saat ini,  sudah tidak 

relevan lagi jika pencatatan masih dianggap sebagai pelengkap karena kesempatan bagi 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang akan memperoleh akibatnya 

adalah sang anak nantinya. Pencatatan, bukan hanya simbolis adminstrasi semata, buku 

nikah bukan sebagai pajangan dirumah, tetapi ada pengakuan dan perlindungan hukum 

oleh Negara. Adanya penghulu dari KUA sebagai pengawas perkawinan, dapat 

menjamin sahnya pelaksanaanya, selanjutnya pembacaan perjanjian/shigat ta’liq oleh 

suami dihadapan para saksi, penghulu, keluarga agar bertanggung jawab kepada 

istrinya, kemudian buku nikah diserahkan kepada pasangan yang telah berstatus suami 

dan istri. Buku nikah sebagai bukti perjanjian suami kepada keluarganya, agar mereka 

bertanggung jawab serta tidak menelantarkannya. 

 

55Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Madina, 2013), h. 48. 
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Ayat 282 membahas tentang persoalan muamalah, Allah swt. melalui firmannya 

memerintahkan agar persoalan sangkutan/utang piutang dalam bermumalah agar 

ditulis dalam bentuk catatan secara rinci dan benar agar terhindar dari kekeliruan dan 

penipuan. Bukan hanya, persoalan jual beli yang memerlukan catatan persoalan lain 

pun yang mempunyai illat yang sama.  Catatan sebagai salah satu bukti telah terjadi 

perjanjian, sehingga mempunyai kekuatan hukum didalamya. Indonesia sebagai negara 

hukum catatan sangat diperlukan sebagai perlindungan hukum agar tidak terjadi 

penyelewengan, pelanggaran hak dan lain sebagainya. Meskipun ayat tersebut 

mengenai muamalah namun, melihat kondisi pada saat ini serta semakin canggih alat 

yang dipakai untuk mencatat, mengharuskan semua perjanjian yang dapat 

mengakibatkan penyelewengan dapat tercatat, manusia tempatnya lupa dan salah, 

sehingga agak mengkhawatirkan kalau perjanjian tidak tercatat. Hukum negara butuh 

bukti yang autentik, tak ada bukti perjanjian yang autentik dan mudah selain catatan. 

Ikatan atau suatu perjanjian tidak cukup hanya ucapan disertai dengan saksi-saksi tetapi 

butuh pencatatan sebagai bukti otentik agar memperkuat perjanjian tersebut. Jika 

perintah pencatatan muamalah disandingkan dengan pencatatan perkawinan. 

Perniagaan suatu hal yang pokok bagi umat manusia begitupun perkawinan semua 

manusia ingin menikah, butuh pasangan melahirkan keturunan dan ini merupakan hal 

pokok kebutuhan manusia. Olehnya itu pencatatan dianggap sebagai sesuatu hal yang 

penting demi menjaga kemaslahatan. 

Indonesia yang merupakan negara mayoritas umat muslim sekiranya mempunyai 

kebijakan atau aturan khusus tentang pencatatan perkawinan. Dalam Undang-undang 

No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku.56Adapun tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam Uundang-undang 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan 

kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana 

perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan 

lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara 

lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5) 

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah 

sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk 

hal tersebut (Pasal 6-7). 

3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat 

pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang 

memuat antara lain: 

a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. 

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Kemudian 

perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai 

menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua 

orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat 

rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera 

 

56Departemen Agama RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 14. 
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Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta 

perkawinan.57 

Setelah administrasi lengkap maka calon pengantin dibebani pembiayaan Rp. 

600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), pembayaran tersebut dilakukan melalui Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) atau Kantor Pos, pembayaran tersebut langsung ke pusat. 

Adapun pembiayaan nikah gratis jika akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) setempat waktu dan pelaksanaanya Pegawai PPN yang mengatur.  

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-

undang No. 1 tahun 1974 bahwa usia pasangan calon pengantin batas minimal 19 

tahun.58Dan jika terdapat pasangan calon pengantin yang dibawah batas minimal usia 

perkawinan maka ke Pengadilan Agama meminta dispensasi nikah, jika pengadilan 

mengabulkan permintaan tersebut maka mereka boleh dinikahkan oleh Penghulu KUA 

dan perkawinan tersebut dapat dicatat oleh PPN. 

 Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara 

tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:  

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 

harus dicatat.  

2.  Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.  

 Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :  

 

57Departemen Agama RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 69-70. 

58Undang-undang No. 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019 (20 Maret 2021) 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
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1. Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan 

di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.  

2.  Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum .59 

Pencatatan perkawinan saat ini menjadi masalah yang krusial meskipun dalam 

Islam sistem pencatatan hanya untuk persoalan jual beli, tetapi dalam masalah yang 

lain pencatatan juga penting. Di Indonesia perkawinan yang tercatat ada perlindungan 

hukum didalamnya. Akan tetapi pernikahan tidak tercatat masih dinilai sah jika 

dilaksanakan sesuai  sesuai dengan aturan agama Islam. Anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak tercatat secara hukum nasional anak tersebut dianggap sebagai 

anak yang lahir diluar nikah karena orang tuanya tidak mempunyai akta/buku nikah.  

Perkawinan yang tidak tercatat ini menimbulkan problematik hukum yang 

barangkali tidak terpikirkan oleh orang-orang Islam pada waktu menikahkan anak 

perempuan yang dilakukan di bawah tangan, aspek religius Islam mungkin sah, tapi 

aspek rasional yuridis Islam, perkawinan tersebut tidak sah.60 Walaupun dalam 

perspektif  KHI, pencatatan perkawinan dipahami sebagai syarat administratif, namun 

dengan tidak dicatatnya perkawinan tersebut, maka suatu perkawinan oleh KHI 

dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah 

satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya 

hukum, karena tidak memiliki bukti- bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang 

 

59Departemen Agama RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 129. 

60Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara 1999), h. 241. 
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dilangsungkannya. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan 

itu sendiri.61  

Memasuki era transformasi digital. Kini, hal-hal yang berkaitan tentang 

administrasi negara serba online, sudah tercatat rapi dan aman. Hal yag berkaitan 

tentang catatan sipil seseorang sudah tidak bisa dimanipulasi. Dengan  mencatatkan 

perkawinan. Pasangan suami istri tidak khawatir tentang status serta pengurusan 

administrasi yang terkait dalam kepentingan sebagai warga Negara. Sekalipun 

mencatatkan perkawinan bukanlah termasuk yang menentukan keabsahan suatu 

perkawinan dalam Islam, namun dalam aplikasinya di Indonesia perkawinan yang tidak 

tercatatkan menyebabkan anak tidak tercatat juga secara hukum Negara. Berikut 

dampak buruk nikah di bawah tangan; Pertama, dampak buruk terhadap istri adalah 

istri yang telah dinikahi tidak dianggap sebagai istri sah, pihak istri tidak dapat 

memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, istri 

tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, istri tidak berhak atas nafkah 

dan jika suaminya meninggal dunia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya, 

istri sulit bersosialisasi dengan lingkungannya, suami dapat menikah lagi di tempat lain 

dengan alasan suami belum pernah mencatat pernikahannya. Kedua, dampak buruk 

bagi anak yakni akibat hukum yang dapat dirasakan penderitaan oleh anak dilahirkan 

dalam nikah di bawah tangan adalah tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya. 

Ketidakjelasan hubungan anak dengan ayahnya jelas dapat merugikan hak-hak anak 

atas dirinya. Ketiga, dampak buruk bagi suami yakni oleh sebagian suami hampir tidak 

 

61Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 

93-94. 
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pernah merasakan dampak yang mengkhawatirkan yang justru malah 

menguntungkannya. Hal itu disebabkan suami dapat menikah lagi dengan alasan 

bahwa perkawinannya sebelumnya tidak dianggap sah, suami dapat berkelit dan 

menghindar dari kewajibannya memberi nafkah, baik kepada istri maupun anak-

anaknya.62 

Dalam perspektif hukum Islam perkawinan dengan jelas dan diatur sedemikian 

rupa ada calon mempelai laki-laki dan wanita, wali, saksi, ijab dan qabul. Jika rukun 

syarat telah terpenuhi maka perkawinan tersebut telah dianggap sah demikian pula 

akibat atau hasil dari perkawinan tersebut. Jadi dalam Islam tidak dikenal adanya 

perkawinan dibawah tangan. Namun yang menjadi masalah banyaknya oknum atau 

pihak yang tidak bertanggung jawab jika perkawinan tersebut tidak tercatatkan yang 

lebih parahnya mereka enggan mengakui adanya perkawinan ataupun anak dari hasil 

biologis nya demikian pula Negara tidak dapat menjamin akan hal tersebut. Imbasnya 

terjadi penelantaran terhadap istri ataupun anak. Sedang agama sangat 

Nikah di bawah tangan, apabila ditemukan dalam masyarakat Islam, baik 

masyarakat maupun penegak hukum pro aktif menyikapi dan memberikan langkah-

langkah penyelesaian hukum dalam perkawinan tersebut. Nikah di bawah tangan 

seharusnya tidak dibiarkan untuk tidak dicatat, agar dapat memiliki kekuatan hukum. 

Demikian jika hukum yang ada dalam masyarakat dipandang sebagai hukum yang 

fleksibel dan dinamis, bukan suatu hukum yang statis dan kaku untuk melakukan 

perubahan-perubahan prosedur dalam menata dan memperbaiki nikah di bawah tangan. 

 

62Andi Muhammad Akmal, “Asas Mas}lah}ah Pencatatan Nikah dalam Mereformulasi Fikih 

Nikah (Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih)”, Resume Disertasi, h. 62-63. 
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Nikah dibawah tangan dapat disahkan secara administrasi negara, jika terbukti 

proses akad atau pelaksaannya telah sesuai dengan unsur-unsur yang ditetapkan agama 

dihadapan pengadilan, demi melindungi hak istri serta anak dalam hukum positif.  

Urgensi usaha melakukan perubahan prosedur nikah di bawah tangan sangat 

memungkinkan sebab terdapat akad yang sah, sehingga dengan sendirinya hak-hak 

dalam diri anak perspektif hukum Islam sangat jelas dan pasti. Bahkan pemikiran yang 

lebih ekstrem, dalam nikah di bawah tangan tidak dinyatakan pengakuan dari bapak 

terhadap anak dilahirkan tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak, sebab anak 

dilahirkan dari nasab ayah dan ibu yang jelas dan pasti. Meskipun tanpa pengakuan 

dalam hukum Islam, anak itu berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Berbeda halnya 

anak dilahirkan karena zina, pengakuan sangat dibutuhkan dari bapak biologisnya. 

Akta Nikah berlaku selamanya sepanjang surat-surat tersebut masih ada. Berbeda 

dengan kesaksian yang berlaku selama yang bersangkutan masih hidup. Sebagai 

sebuah alat bukti, ketiadaan Akta Nikah juga akan berdampak pada tidak terlaksananya 

hukum Islam dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga 

seperti nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak, waris, dan hukum tentang halangan 

perkawinan. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan 

kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait.63 

Meskipun dalam Al-Qur’an hanya tentang utang piutang atau perjanjian dalam 

muamalah yang mempunyai tenggang waktu yang ditentukan. Moh. Idris Ramulyo 

berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari 

 

63Masruhan, “Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-

Shari’ah”, Al-Tahrir 13, no.2 (2013): h. 235.  
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surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang 

dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki 

yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk 

perkawinan yang mi>s\a>qa>n gali>z}a>n dan untuk waktu yang langgeng.64 

Pernikahan yang seyogyanya dapat berlangsung awet hingga maut memisahkan. 

Rumah tangga yang didambakan ada surga di dalamnya sebagaimana pepatah lama 

Rumahku Surgaku, rumah yang impikan setiap orang, yang memberi rasa kenyamanan 

dan ketenteraman didalamnya. 

D. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka 

konseptual yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini 

perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan guna memecahkan dan menjawab masalah yang ada. Pada 

dasarnya, kerangka konseptual lazimnya dibuat dalam bentuk skema. 

Adapun skema kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

64Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari 

Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), h. 97. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistis serta dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.1 Metode penelitian kualitatif lebih 

sering disebut metode penelitian naturalistis karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamiah (natural setting).2 

 Jenis penelitian ini  menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 

mengumpulkan data yang terjadi ditengah masyarakat Kabupaten Barru tentang akibat 

terhadap anak dari orang tua yang tidak memiliki akta nikah dianalisis berdasarkan hukum 

Islam. Penelitian ini berupaya mendiskripsikan fakta, keadaan serta fenomena yang 

terjadi di lapangan secara aktual sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang lebih 

jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hal baru terhadap masalah yang diteliti 

agar menjadi bahan perhatian bagi masyarakat tentang status hukum anak. Terkait 

dengan penelitian ini menggunakan field research kualitatif penelitian lapangan. 

Peneliti berupaya menggali fakta yang terjadi ditengah masyarakat, keadaan fenomena 

yang terjadi saat penelitian serta menggambarkan data-data aktual yang ditemukan 

 

1Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 6. 

2Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 8.   
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dilapangan. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menghimpun data atau fakta yang 

berhubungan dengan masalahnya tanpa memberikan interpretasi.3 

 

2.  Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Barru  masih maraknya yang 

melangsungkan perkawinan tidak tercatat di KUA yang akan mempengaruhi  

pencatatan akta kelahiran anak serta masalah perdata lainnya. Penulis memilih daerah 

Kabuaten Barru sebagai lokasi peneletian dikarena sangatlah strategis, layak untuk 

diteliti, mudah dijangkau dan menghemat waktu dan biaya mengingat peneliti berasal 

dari daerah Kabupaten Barru  dan cukup mengetahui kondisi masyarakat serta 

perkembangan yang ada di Kabupaten Barru, sehingga dalam memperoleh data yang 

terkait dengan penelitian ini dapat diperoleh secara alamiah,lebih aktual dan mendetail. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan; 

 1. Pendekatan Syar’i yakni Pendekatan syar’i yaitu pendekatan dengan sesuai 

dengan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Melakukan analisa 

pandangan secara syari terhadap anak jika orang tuanya tidak memiliki akta nikah 

terkait maraknya penelataran anak.  

 2. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan ketentuan 

Undang-undang yang berlaku dalam terhadap status anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak tercatat. 

 

3Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Ilmiah (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1996), h. 2. 
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C. Sumber Data 

 Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut 

atau diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut atau diperoleh dari sumber 

data pertama.4Sumber primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber 

yang melakukan perkawinan yang tidak tercatatkan dan pengaruhnya terhadap 

anaknya. 

 

2. Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diproleh tidak 

dari sumber primer.5  Adapun data sekunder yang peneliti peroleh berdasarkan 

buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, internet, media cetak serta sumber lainnya. Yang 

dianggap peneleti relevan terhadap penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

  Jenis penelian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (field research), 

penelitian lapangan yaitu penelitian menganalisa dan mengamati keseuaian antara teori 

dan fakta yang terjadi di lapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Olehnya 

itu peneliti harus turun di lapangan untuk mengetahui dan memahami situasi yang 

sebenarnya sehingga peneliti akan mudah menganalisa permasalahan dari penelitian 

tersebut. 

 

4Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum (Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2004), h. 30. 

5Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, h. 30. 
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 Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut; 

1. Observasi/Studi Lapangan 

 Observasi/pengamatan merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti.6 Observasi digunakan karena beberapa alasan 

diantara teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, karena 

pengalaman langsung merupakan alat yang tepat untuk mengetes kebenaran, dan dapat 

mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya berdasarkan pendapat oleh Guba dan 

Linclon dalam Lexy J.Moleong.7Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

peneliti sebagai terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sumber data. 

2. Wawancara Sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif adalah informan 

yang diposisikan sebagai narasumber, sehingga untuk mengumpulkan informasi dari 

sumber data diperlukan wawancara dan adapun wawancara ini merupakan teknik yang 

peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif.8 Menurut Sutrisno Hadi bahwa wawancara 

adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam 

bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan-

keterangan.9Untuk melakukan wawancara baik secara langsung atau melalu via telpon 

sebaiknya melakukan persiapan supaya apa yang disampaikan informan tersimpan 

dengan baik dan agar peneliti tidak lupa apa yang disampaikan informan. 

 

6Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2004), h. 54. 

 

7Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Cet. XXV; Bandung Remaja: 

Rosdakarya, 2008), h. 174. 

8Muhammad Tolchan hasan, et al., Metode Penelitian kualitatif, Tinjauan Teoritis dan praktis 

(Cet. III; Surabaya: Visipres Media, 2009), h. 126-127 . 

9Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Cet. II; Jakarta: UGM Press, 1980),h. 113. 
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 Berkaitan dengan ini, peneliti akan mewawancarai Hakim sebagai pemutus 

perkara penetapan asal usul anak, staf Dukcapil selaku pencatatan akta kelahiran, 

penghulu/staf KUA selaku penerima pendaftar perkawinan dibawah umur.  

3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi merupakan pelengkap teknik observasi dan wawancara. 

Teknik Dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti 

bukubuku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun 

data lain yang relevan dengan penelitian.10Dengan penggunaan teknik dokumentasi 

peneliti dapat menguatkan hasil penelitian nantinya sebagai data yang aktual dan 

terpercaya. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.11 

1. Peneliti sebgai Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.12 

2. Pedoman Wawancara, lembar pengamatan atau panduan pengamatan, daftar 

pertanyaan dan lain sebagainya. 

3. Alat Perekam, seperti kamera atau handphone. 

 

10Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula, (Cet. 

VIII;Bandung: Alfabeta, 2012),h. 77. 

11Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

2009),  h. 148.   

12Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 

1998), h. 306. 
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4. Alat Tulis, seperti pulpen dan buku/catatan 

F. Teknik Pengolahan dan  Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Berdasarkan atas asumsi awal tentang Akibat hukum terhadap anak yang tanpa 

akta nikah orang tuanya, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek 

kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh 

adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang anak 

yang lahir dariperkawinanyang tidak tercatat kemudian mengkaji dan menganalisis 

dalam Undang-undang yang berlaku. Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan 

mengkaji peraturan perundang undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan 

dengan akibat hukum terhadap Sebagai langkah terakhir, peneliti mengkaji dan 

menganalisis hal-hal yang terjadi akibat hukum terhadap anak tanpa akta nikah orang 

tua di Kabupaten Barru.    

Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa 

ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar atau ulama khususnya pakar hukum, baik 

hukum Islam maupun hukum positif (hukum umum). Data yang dikumpulkan, 

diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis). 

  

2. Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga 
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dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.13 

Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, 

gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu: 

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

halyang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk penyajian data yang paling 

banyak dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya  

 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi) 

 

13Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 103. 
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Peneliti melakukan penarikan kesimpulan yakni merumuskan kesimpulan dari 

data data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan 

kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif dan pola induktif,14 kemudian 

peneliti menyusunnya dalam kerangka tulisan yang utuh.15 

  

 Selanjutnya penarikan kesimpulan setelah peneliti melakukan reduksi, penyajian 

dan verifikasi data maka ditemukan hasil dari penelitian tersebut secara sistematis 

kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. 

 Dari proses teknik pengolahan dan analisis data peneliti dapat menemukan hasil 

akhir dari penelitian ini secara sistematis. Peneliti dengan mudah mendeskripsikan 

hasil penelitiannya. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

 Untuk mempreroleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif maka 

harus didukung dengan data yang tepat pula. Keabsahan data dalam penelitian ini 

diperiksa dengan teknik triangulasi, yaitu teknik penilaian, keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding 

data tersebut.16 Adapun triangulasi yang sering digunakan adalah teknik triangulasi 

sumber data, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Berdasarkan 

teknik triangulasi di atas maka untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian 

menggunakan teknik triangulasi sumber data yaitu data akan diperoleh dari informan 

yakni Hakim Pengadilan Agam, Penghulu, tokoh dan Staf Kantor DUKCAPIL . Pada 

 

14Muhammad Arif Tiro, Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial Keagamaan (Cet I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005) h. 95. 

15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2008), h. 246 

16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 178 
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proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang 

penulis temukan di lapangan. Adapun yang dilakukan dalam proses ini adalah 

tringulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data. 17 Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini ada dua hal yang 

digunakan , yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik. 

1. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek 

ulang dan cek silang). Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang-

ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu atau 

situasi yang berbeda . Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan 

informasi satu dengan informasi lainnya. 

2. Triangulasi teknik dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya. 

b. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

 Setelah semua data diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data, menganalisis data yang diperoleh , maka penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

1) Analisis Deduktif, yaitu suatu metode analisis atau teknik penelitian yang bertitik 

tolak dari satuan-satuan yang besifat umum kemudian menarik kesimpulan yang 

besifat khusus, dengan melihat berbagai data baik dari hasil wawancara observasi 

tentang berbagai hal tentang akibat anak tanpa buku nikah orang tua 

2) Analisi Induktif, yaitu metode analisis atau teknik penelitian yang betitik tolak 

pada data-data yang bersifat khusus lalu mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum. 

 

17Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 165 
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Wawancara yang dilakukan oleh informan tentang akibat terhadap anak tanpa akta 

nikah orang tua yang sifatnya mengetahui dengan baik problem tersebut, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan umum yang dapat mewakili data khusus tersebut. 

3) Analisis Komperatif, yaitu suatu metode analisis yang membandingkanantara dua 

hal atau lebih masalah, kemudian memilih dan mengambil data data yang dianggap 

relevan dengan penelitian yang dilakasanakan. Setelah itu ditarik kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh. Teknik banyak diterapkan pada penyaringan hasil-

hasil wawancara terhadap informan. Data yang dianggap akurat dan dapat mewakili 

persoalan yang diambil, sedangkan wawancara lain yang kurang relevan dengan 

persoalan dijadikan perbandingan. 
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BAB IV 

Akibat Hukum terhadap Anak tanpa  

Akta Nikah Orang tua  di Kabupaten Barru 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Letak Wilayah 

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir barat 

Propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat 40°5’49” – 40°47’35” lintang 

selatan dan 119°35’00” – 119°49’16” bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 km2 

berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota Makassar dan 50 km sebelah selatan 

Kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 km. Perjalanan dari Makassar ke 

Kabupaten Barru dapat ditempuh selama 1,5 jam dan dari Kota Parepare ke Kabupaten 

Barru selama 45 menit. Kabupaten Barru berbatasan dengan kota Parepare. 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.  

Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep  

Sebelah Barat berbatasan Selat Makassar. 

2. Luas Wilayah 

Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : 

Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 

km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 

km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2,, Kecamatan Pujananting seluas 

314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. Selain daratan, terdapat juga 

wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km. 
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3. Ketinggian Wilayah 

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru da[at dibagi 

dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 

26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pujananting; 

25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl 

seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 

23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Tanete Rilau; 

1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, 

Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya 

terdapat di Kecamatan Pujananting. 

 

b.  Kondisi Pendidikan 

 Terdiri atas, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Jenis pendidikan yang diajarkan meliputi pedidikan umum, kejuruan, akademik, 

profesi, keagamaan dan khusus.  

 1.  Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan madrasah Ibtidaiah 

 (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama 

 (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs), atau lain yang sederajat. 

 2. Pendidikan Menegah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

 Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah 

 Kejuruan  (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 

 3. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

 menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 
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 spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berbentuk 

 akademi, politeknik, sekolah tinggi, Institut atau Universitas.1 

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Barru pada tahun 2020 terdapat 124 TK, 

226 SD Sederajat, 53 SMP Sederajat, 26 SMA Sederajat da 4 Perguruan Tinggi. 

Pemerintah Daerah telah berupaya membangun sekolah tingkat SD sampai SMP 

hingga daerah terpencil atau daerah dipegunungan agar pendidikan dapat tersentuh 

disemua kalangan.. Pembangunnan dan perbaikan infrastruktur tiada henti dilakukan 

demi mengembangkan dunia pendidikan, secara umum akses dan fasilitas sekolah 

cukup memadai. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia 

pendidikan di Barru semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program 

pendidikan yang direncanakan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan 

masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.  

 

3. Kondisi Keagamaan 

 Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Barru Beragama Islam menurut 

catatan Kementerian Agama Kabupaten barru terdapat 406 Protestan dan 62 Katolik di 

Barru. Jumlah tempat peribadatan yaitu total 285 Masjid, 122 Mushalla dan 2 Gereja. 

Sebagaimana visi dari Kabupaten Barru”Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, 

sejahtera,taat Asas dan bermartabat yang bernapaskan keagamaan”. Oleh itu, 

pemerintah darah sangat mendukung jika ada kegiatan Keagamaan terlebih kerja sama 

yang baik dengan Kementerian Agama dalam hal ini Penyuluh Agama yang sangat 

aktif dan antusias dalam menyebarkan ilmu agama serta kebijakan-kebijakan 

pemerintah hingga kepelosok. Demikian halnya hadirnya dua Pesantren di Kabupaten 

 

1Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, Kabupaten Bone dalam Angka 2020, h. 77 
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Barru yang cukup terkenal yakni Pondok Pesantren DDI Mangkoso dan Pondok 

Pesantren DDI al-Ikhlas Takkalasi kedua pesantren tersebut memberikan pengaruh 

positif bagi masyarakat Kabupaten Barru secara umum. Pemerintah Daerah dalam Hal 

ini Bupati Barru Bapak Ir. Suardi Shaleh sangat memperhatikan perkembangan yang 

ada dipesantren dan apa yang dibutuhkan dan memberikan kontribusi materi atau pun 

non materi. 

 

B.  Penyebab Orang Tua tidak Mencatatkan Akta Nikah di Kabupaten Barru 

 Perkawinan merupakan hal yang sakral, sehingga mempunyai aturan yang 

khusus dalam pelaksanaan perkawinan agar perkawinannya sah dan diridhai oleh Allah 

swt. Namun, di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara 

agama juga sah secara administratif yakni tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah 

(PPN)  dalam hal ini KUA.  Melihat kondisi di Kabupaten Barru masih banyak 

perkawinan yang belum tercatat terbukti, pengakuan Kepala seksi pengolahan dan 

penyajian data memberikan pernyataan, berkas yang terlapor di kantor DUKCAPIL, 

diperkirakan sekitar 30% perkawinan yang mempunyai buku nikah dan 70% tidak 

mempunyai buku nikah  demikian hal yang sama diungkapkan kepala KUA kecamatan 

Barru “Persoalan perkawinan yang tidak tercatat masih kerap terjadi diperkuat dengan 

adanya pasangan yang ingin dibuatkan buku nikah padahal telah menikah dibawah 

tangan dan memiliki anak”. Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala KUA yang 

lain. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Barru. Maka, peneliti menemukan 

penyebab pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya, sebagai berikut: 

 1. Perkawinan dibawah umur 

  Berdasarkan penelitian di Kabupaten Barru, perkawinan dibawah umur 

menjadi salah satu penyebab banyaknya perkawinan tidak tercatat dengan masalah 

yang berbeda, pertama karena hamil diluar nikah, keluarga enggan mencatatkan 
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perkawinannya disebabkan malu ke KUA atau salah seorang keluarga tidak setuju 

untuk menikahkan. Kedua, salah satu atau kedua calon mempelai masih dibawah umur 

dan hari dan waktu telah ditentukan hingga undangan telah disebar sebelum 

melaporkan atau menyerahkan berkas perkawinan kepada anggota PPN, maka keluarga 

tetap melangsungkan perkawinan. Ketiga, keluarga tidak ke Pengadilan  untuk 

dibuatkan dispensasi nikah.  KUA menolak calon pasangan pengantin yang masih 

dibawah umur, namun memberikan pengarahan kepada calon mempelai, agar ke 

Pengadilan Agama untuk dibuatkan Dispensasi Nikah. Terkhusus untuk daerah 

Pujananting dari hasil penelitian disana, jika ada anak gadis yang melamar orang 

tuanya sangat bahagia,  cukup atau belum cukup umur dan beranggapan “Engkani 

balikka purepo’i wijakku” hal tersebut diuangkapkan oleh Kep. KUA Pujananting,  

maksudnya sudah ada yang membantu menjaga atau memelihara anak gadisnya. 

Pujananting merupakan salah satu Kecamatan yang amat terpencil akses yang masih 

kurang memadai sehingga pasangan yang ingin mencatatkan enggan melakukan 

pengurusan dispensasi nikah disamping perjalanan yang jauh juga persoalan 

pembiayaan. Menurut anggota PPN setempat pengurusan dispensasi nikah bisa sampai 

Rp. 2.000.000,-, belum termasuk perjalanan ke Barru untuk siding. Selanjutnya 

berdasarkan, pernyataan pasangan suami istri yang tidak melakukan perkawinan tidak 

tercatat yakni Fajar dan Rasmi,  

 

 “Kami tidak mencatatkan perkawinan karena kami masih dibawah umur, kalau 

 mengurus ke Pengadilan Agama menunggu waktu lagi na acaranya sudah 

 ditentukan sama keluarga undangan sudah jadi”.2 

 

  

 

2Fajar dan Rasmi (Fajr 20 tahun, Rasmi 18 tahun), Petani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, 

Barru, 01 Juli 2021 
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 Selanjutnya dari Imam Masjid dari Desa Manuba menyatakan:  

 “Pernah ada warga yang ingin menikah namun tidak namun dibawah umur, 

 namun berkasnya ditolak oleh Pengadilan karena, tidak ada bukti mendasar 

 permintaan dispensasi perkawinan dari pasangan tersebut, Ia pergi ke Kepala 

 KUA meminta pendapat, Kepala KUA mengatakan “Nikah kan saja nanti 

 hamil baru buatkan dispensasi nikah karena sudah ada bukti yang kuat, namun, 

 tim penghulu atau yang terkait dengan KUA tidak boleh hadir, jadi ajarkan 

 orang tuanya  sebagai wali untuk menikahkan putrinya”.3 

 

 Dari hasil wawancara Kepala KUA. 

  “Hal tersebut adalah jalan darurat namun, kami dari KUA tidak boleh hadir 

 dalam pelaksanaannya karena telah menyalahi UU Perkawinan, dari pada tidak 

 mendaftarkan perkawinannya. Kebijakan ketua Pengadilan Agama saat ini 

 amat ketat dalam pengeluaran dispensasi nikah karena untuk menekan 

 angka perkawinan dini, karena di Barru termasuk tinggi angka perkawinan 

 di bawah umur”.4 

  

 Setelah melakukan wawancara kepada Kepala KUA yang lain,  dan hasilnya 

kepala KUA yang lain juga memberikan saran yang sama kepada pelapor yang memilki 

masalah yang sama, “Dengan syarat bukan imam yang menikahkan karena tupoksinya 

sebagai imam bukan disitu”,ucap Pak Naharuddin, penghulu KUA Kecamatan Tanete 

Rilau. Kepala KUA Kecamatan Barru mengungkapkan 

  

 “Terkadang Kami memberikan solusi bengkok diawal, kemudian meluruskan 

 jalannya kembali, sebab demikian prosedurnya demikian, demi melindungi hak 

 dari akibat perkawinan” .5 

 

 Demikianlah solusi yang diberikan oleh Kepala KUA setempat, namun peneliti 

menemukan fakta dilapangan, terkait dengan regulasi yang baru perihal UU 

Perkawinan No. 16 tahun 2019 usia laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun, 

 

3Abd. Hamid (46 tahun), Imam Masjid Desa Manuba, Wawancara, Manuba, 01 Juli 2021. 

4H. Muhajirin Saleh, (45 tahun), Kepala KUA Kecamatan Mallusetasi, Wawancara, Cilellang, 

02 Juli 2021. 

5Muhammad Idris (48 tahun), Kepala KUA Kecamatan, Wawancara, Barru, 23 Juni 2021. 
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berdasarkan fakta dilapangan, setelah aturan tersebut mulai berlaku, banyak 

masyarakat yang belum mengetahui, sehigga pada tahun Tahun 2020 angka dispensasi 

nikah naik, hamir 50% dari tahun 2019, pada tahun 2019 60 kasus dan ditahun 2020 

109 kasus, berdasarkan pula hasil wawancara dilapangan kalau banyak diantara 

pasanagan yang ingin menikah pada saat itu, pasangan yang ingin menikah belum 

mengetahui aturan tersebut,  nanti ke KUA baru mengetahui setelah disampaikan kalau 

umurnya masih dibawah umur. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil 

kesimpulan dari penghulu kecamatan sendiri kurang komunikatif kepada masyarakat 

untuk menyampaikan hal tersebut. Peran penyuluh juga masih kurang, karena penyuluh 

agama sebagai komponen kementerian Agama yang paling dekat dengan masyarakat 

seharusnya lebih aktif dalam perpanjangan tangan pemerintah terkait regulasi-regulasi 

yang ada, dan penting untuk masyarakat ketahui.  

 Pengadilan Agama sudah menyediakan pelayanan sidang keliling atau mobile 

court  bagi daerah yang jauh kemudian dipusatkan di daerah terdekat, untuk 

meringankan beban dan pembiayaan. Namun jumlah yang datang sedikit. Sebagaimana 

hal yang diungkapkan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Barru: 

 

 “Saya tidak tahu apakah sosialisasi sampai kepada masyarakat atau tidak 

 karena yang hadir tidak banyak padahal, banyak yang ingin mengurus isbat 

 dan dispensasi nikah sebagaimana laporan yang masuk”.6 

 Aturan Perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang 

perubahan UU No. 1 tahun 1974, usia minimal 19 tahun kawin perempuan dan 19 tahun 

kawin laki-laki. Jadi,  batas usia perkawinan masing-masing harus 19 tahun, KUA 

menolak jika ada perkawinan dibawah usia 19 tahun, dan diberi arahan untuk ke 

 

6Fajar (37 tahun), Panitera Muda Pengadilan Agama Barru, Wawancara, Barru, 30 Juni 2021. 
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Pengadilan Agama mengambil dispensasi kawin. Namun, pengambilan dispensasi 

tidak mudah kecuali hal yang sangat mendesak. Hal tersebut diungkapkan kepala KUA 

Kecamatan Mallusetasi, “Pemberian dispensasi kawin sekarang tidak mudah, ini 

kebijakan kepala kantor Pengadilan Agama, kalau bukan hal yang mendesak 

berdasarkan bukti yang ada”. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Kepala KUA yang lain. 

Angka perceraian tertinggi di Kabupaten Barru disebabkan perkawinan dibawah umur. 

Karena itu, Pengadilan Agama Barru, memperketat pemberian dispensasi nikah, kalau 

bukan hal yang mendesak, demikian pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama 

kabupaten Barru. Namun, melihat angka permintaan dispensasi nikah ` berdasarkan 

data yang peneliti dapatkan dari Panitera Muda, Fajar, S>.H., tiap tahunnya tetap 

bertambah, tahun 2019 sekitar 60 kasus, tahun 2020 109 kasus, dan tahun 2021 sampe 

bulan Juni ada sekitar 58 kasus. Data tersebut Menurut Yohana, anak yang menikah 

pada usia 16 tahun belum memiliki cukup mental dalam membangun sebuah rumah 

tangga Usia 19 tahun diharapkan agar anak perempuan bisa mengenyam pendidikan 12 

tahun sesuai dengan arahan pemerintah, karena perempuan hamil kemudian 

melahirkan enggan lagi bersekolah. Anak yang menikah pada usia 16 tahun belum 

memiliki cukup mental dalam membangun sebuah rumah tangga, usia 19 tahun 

diharapkan agar anak perempuan bisa mengenyam pendidikan 12 tahun sesuai arahan 

pemerintah, karena perempuan hamil kemudian melahirkan enggan bersekolah. Hal 

tersebut berdasarkan pernyataan Yohanna Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak jumpa pers di Gedung Kementerian PPA Jakarta Pusat 9 September 

2019 yang diterbitkan oleh komparannews. 
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Selanjutnya dalam firman Allah swt. QS al-Nisa>/4: 6 

مَىَْْْٰوَٱبۡتلَوُا ْ ْْْْٱلۡيَتََٰ بلَغَوُا  إذِاَْ ْ ٰٓ فَْْْٱلن كَِاحَْحَتَّىَٰ رُشۡدٗاْ نۡهُمْۡ م ِ ءَانَسۡتمُْ ا ْفإَنِْۡ إلَِيۡهِمْْْْۡٱدۡفعَوُٰٓ

ْ لهَُمۡۖۡ ْ.…أمَۡوََٰ
Terjemahnya: 

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.7 

 

 Ayat diatas secara jelas menyampaikan tentang usia yang layak untuk menikah. 

Menurut Syafi’i, rusydu dengan maksud telah cakap dalam urusan mengelola hartanya 

dan urusan agamanya. Kedua ihtilam telah mencapai usai balig laki-laki ditandai 

dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haidnya. Jika tanda-tanda itu 

sudah ada, maka wali boleh menyerahkan harta anak yatim tersebut.8Meskipun dalam 

konteks perihal penyerahan harta anak yatim yang telah dewasa ditandai dengan 

“cukup umur menikah” menurut Imam Syafi’i rusyd dan ihtilam. Hal tersebut amat 

penting sebagai bahan pertimbangan tatkala seseorang yang ingin menikah atau orang 

tua yang hendak menikahkan anaknya. 

 MUI menegaskan hukum agama termasuk Islam tidak menetapkan batas usia 

pernikahan. Dalam agama Islam hanya mengatur baligh (kedewasaan) dengan 

beberapa tanda-tanda. Pertama, anak perempuan sudah berusia 9 tahun atau lebih dan 

telah mengalami haid (menstruasi). Kedua, laki-laki atau perempuan telah berumur 9 

tahun atau lebih dan pernah mengalami mimpi “basah”. Ketiga, laki-laki atau 

 

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Madina, 2013), h. 77. 

8Ahmad bin Muhammad Al-Sawi, Ha>syiyatu al-s{hawi ‘ala< Tafsi<r al-Jala<lain (Juz I; 

Bairut: Dar al-Fikr, 2004), h. 270-271. 
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perempuan yang telah mencapai 15 tahun tanpa syarat haid dan mimpi “basah”. Dalam 

Islam, dalam Al-Qur’an atau hadis tidak ada yang menyebutkan batas usia seseorang 

bisa melangsungkan perkawinan. Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu Perkawinan 

adalah,cukup umur atau cerdas. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam tidurnya yang 

menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak”. Pendapat Ibn 

Katsir tentang sampainya waktu umur untuk Perkawinan tidak berpatokan pada baligh 

saja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd).9 Perihal tentang perkawinan bukan 

tentang personal saja melainkan personal dengan banyak orang. Melihat kondisi saat 

ini, tanda seseorang bisa menikah bukan lagi dilihat berdasarkan usia balignya tetapi 

di anjurkan diusia mukalaf dan balig.  

 Adapun orang yang tergolong mukalaf ialah orang yang telah baligh dan 

sempurna akalnya. Dalam Islam ada istilah baligh dan al-Rusyd,adalah kata yang 

mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut baligh. Kata baligh 

dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan 

mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap 

cakap dalam hukum. Sedangkan kata al-Rusyd adalah tingkat kesempurnaan dalam 

berpikir. Sebetulnya al-rusyd bisa dicapai bersamaan dengan masa baligh apabila 

dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan edukasi yang baik dan benar.10 

Jadi, seorang mukalaf sehat secara fisik dan psikis. Hubungan antara fisik dan psikis. 

Akal itu meliputi jiwa dan pikiran. Seorang yang telah baligh tidak dapat dikatakan 

cakap hukum, tetapi harus baligh dan berakal.  UU Perkawinan No.1 tahun 1974 atas 

 

9Nur Hikmah, H. Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, ”Bata Usia Perkawinan dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Ilmiah Keluarga Islam 2, no. 3 (2020), h. 7.  

10Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum 

Islam”. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam vol. 8 (2017): h. 76. 
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perubahan UU No.16 tahun 2019, usia laki-laki dan wanita jika ingin menikah harus 

berumur 19 tahun. Pasangan yang ingin menikah harus cakap hukum dalam artian fisik 

dan psikis telah siap. Mengapa pemerintah mengubah usia perkawinan laki-laki min. 

19 tahun dan wanita 16 tahun hal tersebut untuk mengurangi kematian ibu dan anak 

karena usia 16 tahun masih dianggap fisik belum siap melahirkan masih terlalu muda. 

Maka dari itu, untuk meniadakan pendiskriminasi maka disamakan usia laki-laki dan 

perempuan, yang mana usia tersebut pemerintah telah menganggap fisik dan psikis 

telah matang. Olehnya itu, pemerintah menganggap diusia 19 tahun laki-laki dan 

wanita telah dewasa, pendidikan dan kesehatan organ reproduksi seorang wanita 

terpenuhi. 

 Selanjutnya menurut Prof. Kasjim Salenda dalam Artikelnya yang berjudul 

Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi, dalam artikelnya berisi 

tentang bagaimana kondisi masyarakat Sulawesi Selatan tentang pernikahan anak, 

faktor terjadinya serta pendapat ulama terhadap pernikahan anak.  

 “Regarding to Islamic Law perspective, child marriage is incompatible with 

common purpose of marriage in which to perform happy and harmonious life due to 

the pervailing concequences of such marriage. There are two considerations that Islam 

disapproves child marriage, namely no valid textual Islamic teaching (Islamic dogma), 

social and historical contexts as well. As previously described, Muslim scholars at least 

of South-Sulawesi generally argue that child marriage should be prevented. They prefer 

to see it within holistic approach because it is not merely regarding to health problems 

but also the forthcoming socio-economic ones including education and employment. 

According to progressive Islamic thinkers, Islamic doctrines should be incorporated 

with the contemporary contexts.66 If Child marriage ends up with lots of problems 

(mafsadat) for people and the community, so Islam never supports it”11 

 Terjemahnya: 

 

11Kasjim Salenda, “Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi”, al-jami’ah 

1. No.54 (2016): h.117. 
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 Dalam perspektif Hukum Islam, pernikahan anak tidak sesuai dengan tujuan 

umum pernikahan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan harmonis karena 

konsekuensi yang berlaku dari pernikahan tersebut. Ada dua pertimbangan bahwa 

Islam tidak menyetujui pernikahan anak, yaitu tidak ada ajaran Islam tekstual yang 

valid (dogma Islam), konteks sosial dan sejarah juga. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, para cendekiawan Muslim setidaknya Sulawesi Selatan umumnya 

berpendapat bahwa pernikahan anak harus dicegah. Mereka lebih suka melihatnya 

dalam pendekatan holistik karena tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tetapi 

juga masalah sosial ekonomi yang akan datang termasuk pendidikan dan pekerjaan. 

Menurut para pemikir Islam progresif, doktrin-doktrin Islam harus dipadukan dengan 

konteks kontemporer. Jika pernikahan anak berakhir dengan banyak masalah 

(mafsadat) bagi manusia dan masyarakat, maka Islam tidak pernah mendukungnya. 

 Berdasarkan literatur diatas banyak hal negatif, dampak dari perkawinan anak 

dan terbukti di Kabupaten Barru menurut pernyataan hakim pengadilan Agama 

Kabupaten Barru bnyak perceraian terjadi akibat perkawinan dibawah umur, sehingga 

Ketua Pengadilan Agama memperketat pengambilan dispenasi nikah. Perkawinan 

bukan hanya sebagai ibadah tetapi adapula hubungan sosial, sehingga perlu kesiapan 

mental, fisik serta psikik dalam menjalankan perkawinan. Seorang laki-laki harus 

dewasa memahami fungsi suami dalam rumah tangga. Bagi kaum wanita, calon ibu, 

melahirkan serta pendidik awal bagi anaknya, wanita seharusnya memiliki pendidikan 

tinggi sebagai persiapan untuk mendidik kelak anaknya. Usia atau baligh seseorang 

bukan menjadi tanda bolehnnya menikah. Namun juga cakap hukum atau dewasa 

dalam bertindak. Perkawinan bukan hanya dua orang tetapi juga dua keluarga menjadi 

satu, sehingga pentingnya menjaga perkawinan hingga maut memisahkan. Tujuan 

perkawinan demi kemaslahatan bahagia, damai tentran dan senantiasa mendapatkan 

keridhaan dari Allah swt.  Kaidah fiqih “Menjauhi mudarat lebih utama dari pada 

mengambil maslahat”. Maksudnya meskipun perkawinan adalah ibadah, tetapi tatkala 

menikah dibawah umur akan memberikan mudarat kedepannya lebih baik dijauhi. 

Demikianlah perspektif hukum Islam memandang perkawinan dibawah umur. 



93 
 

 2. Perkawinan disebabkan hamil diluar nikah, tidak mencatatkan 

perkawinannya dikarenakan salah satu orang tua kurang menyetujui perkawinan 

tersebut atau malu dengan keadaan anaknya. Hanya karena terlanjur hamil maka harus 

dinikahkan namun tidak dicatatkan.  

 Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan wanita 

hamil yang terdapat dalam pasal 53 yaitu:  

 1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

 menghamilinya 

  2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

 dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.  

 3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan 

 perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.12 

 Sebagaimana firman Allah swt.  QS al-Nu>r/24: 3 

 

انيِ أوَْۡمُشۡرِكَةْٗوَْْْٱلزَّ ْزَانِيةًَْ انِيةَُْلََْيَنكِحُْإِلََّ ْْْٱلزَّ ْزَانٍْأوَْۡمُشۡرِك ۚٞ إِلََّ لََْيَنكِحُهَآْٰ

لِكَْعَلىَْ مَْذََٰ ٣ْْْْٱلۡمُؤۡمِنِينَْوَحُر ِ
Terjemahnya:  

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 

atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian 

itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.13 

 

12Departemen Agama RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: 

Sekretariat Kabinet RI, 2004), h. 147. 

13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350. 
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 Ayat tersebut menjadi dasar pertimbangan KHI tentang perkawinan wanita 

hamil. Demikian halnya, pendapat Ulama Syafi’i dan Hambali tentang perkawinan 

wanita hamil. Ulama Syafi’i berpendapat,hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat 

zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang 

menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan 

wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ulama Syafi’I dan Hambali  juga berpendapat 

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut 

halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Imam Abu Hanifah dan 

Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat 

dengan perkawinan orang lain(tidak ada masa‘idah).Wanita itu boleh juga 

dicampuri,karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternoda 

oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang 

mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).14 Demikianlah peraturan yang ada Indonesia 

perihal pelaksanaan kawin hamil 

 Berdasarkan penelitian dilapangan hal tersebut diungkapkan oleh perempua 

yang bernama Fitriani: 

 “Saya tidak mencatatkan perkawinan karena hamil diluar nikah dan tidak 

mendapat restu orang tua karena yang menghamili saya seorang pemabuk kami 

hanya menikah siri di pare-pare”.15 

“Saya hamil diluar nikah oleh laki-laki yang beragama Kristen pada saat saya 

kerja di Toraja, namun orang tua tidak menyetujui, sehingga saya tidak 

mencatatkan perkawinan saya”, ungkap seorang wanita yang bernama Widya.16 

 

14Wahyu Wibiasana, “Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah serta Akibat Hukumnya 

Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, Jurnal Pendidikan Agama Islam  15, no. 1 (2017): h. 33-34. 

15Fitriani (16 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Takkalas, 12 Juli 2021. 

16 Widya, (30 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Jalange,  21 Juni 2021. 
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Pasangan Suami Istri asal Soppeng Riaja, Hasnah dan Rifai, mereka menikah 

di luar Kabuaten Barru yakni Parepare karena tidak mendapatkan restu dari orang 

tuanya. Mereka menikah dari tahun 2010 dan belum mencatatkan perkawinannya 

denga alasan mereka belum memili anak.  

Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan mereka menikah 

karena hamil diluar nikah serta tanpa ada restu dari orang tua. Namun masih ada juga 

yang mencatatkan perkawinanan pada saat hamil dan melangsungkan perkawinannya 

di Kantor KUA, acara sederhana bersama pegawai KUA setempat dan keluarga. Hal 

tersebut dilakukan, demi menjaga masa depan anaknya. Tidak semua perkawinan yang 

dilaksanakan di KUA ialah perkawinan disebabkan insiden seperti kawin hamil. 

Namun banyak dilaksanakan di KUA. Pertama, karena mengefisienkan biaya karena 

nikah di KUA tidak dibebankan pembiayaan, kemudian pulang dan resepsi besar-

besaran di rumah. Kedua, menikah karena covid. Hal tersebut disaksikan langsung oleh 

peneliti. 

 3. Penyebab yang lain 

a. Perceraian nya belum disahkan oleh Pengadilan Agama. Pasangan yang 

hendak menikah namun, KUA tidak menerima berkas calon pengantin tersebut karena 

salah satunya masih berstatus istri atau suami orang. Mereka beralasan telah pisah 

bertahun-tahun dan tidak diberi nafkah dengan suaminya dan hendak menikah lagi. 

Namun, mereka enggan melakukan pencatatan perkawinan karena alasan tidak bisa 

mengurus ke Pengadilan Agama atau alasan pembiayaan. 

b. Perceraian belum lepas idah, akta cerai sudah keluar namun masa idah 

belum berakhir dan ingin menikah lagi, namun tidak ingin menunggu masa idah dengan 

alasan sudah lama berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Hal tersebut tidak diterima 
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KUA karena dapat menyalahi prosedur. KHI Pasal 153 ayat 2, masa tunggu jika 

perkawinan putus karena kematian selama 130 hari atau 4 bulan 10 hari, dan jika 

perkawinan putus akibat perceraian selama 90 hari atau 3 bulan. Sebagaimana firman 

Demikian Allah swt. QS al-Baqarah/2: 234 

 

ْْْْذِينَْوَٱلَّْ  ْأرَۡبعَةََْأشَۡهُرْٖوَعَشۡرٗاۖۡ جٗاْيَترََبَّصۡنَْبأِنَفسُِهِنَّ يتُوََفَّوۡنَْمِنكُمْۡوَيَذرَُونَْأزَۡوََٰ

ْبِْ ْأنَفسُِهِنَّ ْفلَََْجُناَحَْعَلَيۡكُمْۡفِيمَاْفعَلَۡنَْفيِٰٓ ُْوَْْْٱلۡمَعۡرُوفِ ْفإَذِاَْبلَغَۡنَْأجََلهَُنَّ بمَِاْْْْٱللَّّ

ْ  ٢٣٤ْْتعَۡمَلوُنَْخَبِير 
Terjemahnya:  

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri 

(hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber´idah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis ´idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat.17 

 

Selanjutnya firman Allah swt. QS> al-T>{{alaq/65: 4.  

ـ يِ
ٰٓ ثةَُْأشَۡهُرْٖوَْْْٱرۡتبَۡتمُْۡمِنْن ِسَآٰئكُِمْۡإِنِْْْْٱلۡمَحِيضِْيَئِسۡنَْمِنَْْْْوَٱلََّٰ ْثلَََٰ ـ يِفعَِدَّتهُُنَّ

ٰٓ لَمْْْۡٱلََّٰ
تُْْ لََٰ ْوَأوُ  ْوَمَنْيَتَّقِْْْْٱلۡۡحَۡمَالِْيَحِضۡنَۚٞ

ْأنَْيَضَعۡنَْحَمۡلهَُنَّۚٞ َْأجََلهُُنَّ مِنْْْْۡۥيَجۡعَلْلَّهُْْْٱللَّّ
 ٤ْْْيسُۡرٗاْۦأمَۡرِهِْ

Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-

perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah 

mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 

haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa 

kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.18 

 

17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38. 

18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
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 Berdasarkan kedua ayat tersebut dengan jelas  tentang masa idah bagi wanita, 

yang ditinggal oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup. Kepala KUA kecamatan 

Mallusetasi mengatakan bahwa: 

“Kami di KUA hanya menghitung masa idah setelah keluarnya akta cerai, mau 

berbulan atau bertahun-tahun pisah, kami tidak masukkan sebagai hitungan idah 

sebab, siapa yang tahu di belakang mereka berdua bertemu lagi, namun tidak 

memberitahukan orang lain, jadi kami hanya menghitung masa idah setelah 

keluarnya akta cerai”.19 

 Berdasarkan hal tersebut, beberapa persoalan perceraian dan masa tunggu yang 

terjadi di Kabupaten Barru. Dan hal yang sama terjadi pula saat peneliti berada di KUA 

kecamatan Mallusetasi, seorang wanita melaporkan ingin menikahkan anaknya, namun 

perkawinannya tidak tercatat disebabkan perkawinan terdahulu sebagai anak dibawah 

umur, anaknya telah diceraikan dengan suaminya dan disaksikan oleh anggota 

keluarga, namun belum mengajukan perceraiannya di Pengadilan Agama selama 1 

tahun, dan sekarang anaknya ingin menikah lagi uang belanja sudah dipakai dan hari 

pernikahan telah ditetapkan. Maka kepala KUA mengarahkan ke Pengadilan Agama. 

Setelah dari Pengadilan Agama, ada masa idah dari Pengadilan Agama, namun hari 

dan tanggal telah ditetapkan dan calon mempelai laki-laki tidak bisa menunggu. Maka 

kepala KUA tersebut mengambil tindakan jika betul dengan yakin, anaknya tidak 

pernah bertemu dengan suaminya dahulu, maka Kepala KUA mengarahkan Pak Imam 

setempat, untuk mengajarkan tata cara mengawinkan kepada walinya namun 

sebelumnya diharapkan agar mendaftarkan perkawinannya setelah lepas masa idahnya. 

Salah satu Kepala KUA mengungkapkan: 

“Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan perkawinannya, karena 

wewenang imam masjid hanya untuk memantau peribadatan dan ini adalah 

 

19Supriadi (48 tahun), Penghulu Kecamatan Balusu, Wawancara, Takkalsi, 02 Juli 2021. 
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masalah darurat,  namun dalam hal ini KUA sebenarnya tidak boleh turut andil 

karena dapat diberikan sanksi”.20 

 Demikianlah berbagai persoalan yang peneliti temukan dilapanga dan 

berdasarkan hasil penelitian, bukan hanya satu kepala KUA yang memberi solusi 

seperti itu, kepala KUA yang lain juga mengambil tindakan jika mendapati masyarakat 

dalam keadaan terdesak, dengan syarat akan mendaftarkan perkawinannya setelah 

berkas terpenuhi. 

  

 c. Perkawinan di luar daerah 

 Maksudnya mereka melakukan perkawinan di luar kabupaten Barru dengan 

alasan, ada yang merantau ke Malaysia dan mereka yang ditolak berkasnya oleh KUA 

karena tidak memenuhi syarat dalam pencatatan perkawinan maka, mereka 

melangsungkan perkawinan di Parepare atau Kabupaten Pangkep, berdasarkan 

penuturan pegawai Penghulu kabupaten Barru, banyak yang melakukan paerkawinan 

di wilayah tersebut dengan beraneka ragam alasan, disebabkan tidak direstui orang tua 

atau berkas pengajuan perkawinan di KUA belum lengkap contoh akta cerai tidak ada 

atau belum keluar atau masa idah belum selesai. Dan bukti perkawinan berupa 

selebaran surat dan ditandatangani oleh imam setempat atau yang menikahkan. 

 Data yang peneliti peroleh, berdasarkan data yang terlapor di KUA yang 

bersumber dari Kepala KUA, penghulu atau anggota PPN yang berada diruang lingkup 

Kementerian Agama Kabupaten Barru. Kepala KUA setempat dalam wawancara 

mengungkapkan: “Sebenarnya masih banyak perkawinan yang tidak tercatat,  tidak 

terjadi penurunan atau kenaikan tiap tahunnya, datar saja”. Dan untuk meminimalisir 

 

20Zulkifli (45 tahun), Kepala KUA Kecamatan Tanete Rilau, Wawancara, Tanete Rilau, 06 Juli 

2021. 
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angka perkawinan tidak tercatat, penghulu, anggota PPN serta Penyuluh Agama selalu 

mengadakan sosialisasi pencatatan perkawinan baik pada saat membawakan nasehat 

perkawinan, kursus calon pengantin atau SUSCATIN (sebelum covid) serta pengajian-

pengajian di masjid. Agar masyarakat secara keseluruhan memahami pentingnya 

pencatatan perkawinan. Jika Penghulu meemukan imam yang membantu 

mengawinkan dan tidak mencatatkan perkawinannya maka, imam dipanggil oleh 

Kepala KUA kecamatan setempat untuk diberikan teguran dan diberi nasehat tentang 

pentingnya pencatatan. Pegawai DUKCAPIL mengungkapkan: 

“Mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dari kalangan menengah kebawah 

yang masih minim pendidikan, ada juga tidak tercatat karena memang buku nikah 

belum terbit”.21 

 Anggota PPN Pujananting pun  menuturkan: 

“Banyak terjadi diwilayah kami perkawinan tidak tercatat karena minim 

pendidikan, jauh juga sehingga akses sulit dan menganggap tidak penting 

perkawinan tercatat yang penting sah secara agama”. 22 

 Namun Ketua Pengadilan Agama beranggapan perkawinan sirih pun 

sebenarnya belum jelas sahnya disebabkan tidak hadirnya penghulu atau anggota PPN 

sebagai pengawas bahwa perkawinan tersebut sudah sah secara agama. Karena 

memang kebanyakan perkawinan sirih hanya imam yang mengawinankan atau 

keluarga sebagai pengawas perkawinan tersebut.  

 Perkawinan yang tercatat bukan hanya sebagai perlindungan hukum dari akibat 

perkawinan, namun yang tak kalah penting adalah terlibatnya penghulu dan anggota 

PPN sebagai pengawas dan menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah sah secara 

 

21Andi Nursyamsu (32 tahun), Kasi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan, 

Wawancara,Barru,  23 Juni 2021. 

22Rustan (37 tahun), Anggota PPN Kecamatan Pujananting, Wawancara, Pujananting, 24 Juni 

2021. 
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syar’i. Pentingnya mencatatkan perkawinan agar dalam sistem admiistrasi bisa 

terpenuhi terlebih jika anak nantinya lahir dan membutuhkan akta nikah orang tua 

dalam pembuatan akta kelahiran. Memang dan perturan Menteri Dalam Negeri nomor 

9 tahun 2016 pasa 5 ayat 2 menyatakan bahwa “Pencatatan akta nikah dapat dilakukan 

dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian 

Belum Tercatat). Surat tersebut berupa keterangan kebenaran sebgai pasanagn suami 

istri dengan syarat kedua pasangan tersebut di Kartu Keluarga terdapat keterangan 

suami istri. Namun, menurut keterangan Kasi Pengolahan dan Penyajian Data, “Kami 

hanya mennerima SPTJM dari pasangan di KK nya terdapat keterangan suami istri, 

kami disini tidak mudah mengeluarkan SPTJM tanpa memeriksa dahulu berkasnya”. 

 

Firman Allah swt. QS al-Baqarah/2:282 

ْوَلۡيكَۡتبُْبَّيۡنكَُمْْۡ ىْفَٱكۡتبُُوهُۚٞ سَم ٗ ْأجََلْٖمُّ ٰٓ ا ْإِذَاْتدََايَنتمُْبِدَيۡنٍْإِلىََٰ أيَُّهَاْٱلَّذِينَْءَامَنُوٰٓ
ٰٓ ْْيََٰ ْبِٱلۡعَدۡلِۚٞ كَاتِبُُۢ

ْ ُٞۚ  …وَلََْيَأۡبَْكَاتِبٌْأنَْيكَۡتبَُْكَمَاْعَلَّمَهُْٱللَّّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maka janganlah 

penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan 

kepadanya.23 

  Allah dalam firmannya telah mengingatkan hambanya agar mencatat atau 

menuliskannya, meskipun ayat tersebut dengan jelas tentang prosedur melakukan 

muamalah dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan atau penipuan apalagi dalam 

persoalan perkawinan yang begitu sakral perjanjian seumur hidup, namun bisa saja 

 

23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48. 
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terjadi,  pengingkaran dan penyelewengan jika tidak teecatat disebabkan Negara juga 

tidak dapat melindungi akibat dari perkawinan tersebut. Perkawinan siri pun masih 

kurang jelas sah atau tidak nya disebabkan tidak ada pengawasan dari penghulu. 

Olehnya itu, pencatatan perkawinan sahnya terjamin 100% secara syar’i dan yuridis. 

Antara hukum agama dan Negara tidak bisa dipisahkan, selalu beriringan karena kedua 

hukum tersebut memberi perlindungan. Dalam Sabda Nabi saw: 

ادُْب نُْزَيْ ْحَدَّْثنََا  لُْاللهْصَلَّيْاللهْعَلَي هِْوَْْقتُيَ بَْحَدَّْثنََاحَمَّ ْرَسُو  ْثاَبِتٍ,ْأنََّ دٍْعَن 

فٍْأثَ رَْصُف رَةٍ.ْفَقَالَْ)مَاْهَذَا(؟ْفَْ مَنِْب نِْعَو  ح  تُْْقَالَ:ْإِن ِيْسَلَّمَْرَأىَْعَلىَْعَب دِْالرَّ ج  تزََوَّ
ْبِشَاةٍْ(ْ.24 ْوَلَو  لِم  ْذَهَبٍ.ْفَقَالَ:ْ)بَاْرَكَْاللهْلَكَ.ْأوَ  نٍْنَوَاةٍْمِن  رَأةََْعَلىَْوَز   ام 

Artinya:  

 Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit 

 menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulullah saw telah melihat pada 

 Abdur Rahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa 

 ini ? berkata Abdur Rahman bin Auf: sesungguhnya saya telah kawin degan 

 seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu rasulullah 

 bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al urs meskipun 

 hanya seekor kambing.” (H.R Tirmidzi).25 

 Ibnu Hazm menjadikan lafal ( ْْ لِم  بشَِاةأوَ  ْ وَلوَ  ) dalam hadits tersebut sebagai dalil 

keharusan mengadakan sebuah walimah al-urs. Menurut beliau, fi’il amr dalam hadits 

tersebut mengandung perintah wajib.26 Sedang walimah-walimah yang lain hukumnya 

mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya walimah perkawinan.Bagi yang mampu, 

walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW 

menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau 

 

24Nasiruddin al-Albani, S>{ah{i<h{ Sunan al-Tirmiz|i, Juz 1 ( Cet. 1; Riyad: al-ma’rif, 2000) 

h. 555 

25Mardani, Hadis Ahkam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 70. 

26Abdul Aziz Ishaq, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve, 1996), h. 

1918>. 
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dengan Zainab binti Jahsy. Namun demikian boleh saja diadakan walimah seadanya 

yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.27 Berdasarkan pendapat ulama ada 

yang mewajibkan ada juga yang menganggap sunnah. Selain itu hikmah dari perintah 

untuk mengadakan walimah al-urs ini adalah dalam rangka mengumumkan pada 

khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan 

tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk 

memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah al-urs 

daripada meenghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.28Adapun tujuan 

walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, 

sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.  

 Olehnya itu, pencatatan perkawinan pun dinilai suatu kewajiban sebab bukan 

hanya sebagai pelengkap perkawinan saja,  melainkan bukti perkawinan yang sangat 

akurat lengkap nama saksi, wali serta mahar lalu ditanda tangani oleh Kepala KUA 

setempat sebagai pengawas sahnya perkawinan tersebut. Buku/Akta nikah juga 

merupakan bukti administrasi Negara. Pengumuman perkawinan bukan hanya dalam 

satu wilayah tetapi juga satu Negara, teknologi dari zaman ke zaman semakin 

berkembang hingga cukup memasukkan Nomor Kartu Penduduk/Identitas maka semua 

keterangan dalam identitas akan muncul. Al-Qur’an dan hadist secara tidak langsung 

telah memerintahkan untuk mecatatkan perkawinan dapat dilihat dari illat atau 

hikmahnya. Sebab akan mempunyai dampak atau pengaruh karena tidak tercatatnya 

perkawinan. 

 

 

27Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita (Fiqhul Mar‟ah al-Muslimah) (Semarang: CV. 

Asy-Syifa:, 1991), h. 126.  

28Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 157>. 
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C. Dampak terhadap Anak dari Orang Tua yang tidak Memiliki Akta Nikah 

  Sebagaimana ada tindakan, akan ada dampak dari perbuatan tersebut. Terlebih 

jika yang dilakukan ialah pelanggaran. Perkawinan yang tidak tercatat akan 

memberikan pengaruh bagi suami, istri ataupun anak. Dengan tidak mencatatkan 

perkawinan maka secara otomatis telah menyalahi UU Perkawinan Pasal 2 ayat 2 yakni 

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  prundang-undangan yang berlaku. Dalam 

hal ini Anaklah  yang banyak menerima imbas dari perkawinan yang  tidak tercatat.  

Termasuk didalamnya hak sipil sang anak, termasuk identitas warga negara sebagai 

hak awal sang anak. Maka,Peneliti menemukan fakta dilapangan dampak bagi anak 

yang lahir tanpa akta nikah orang tua. 

1. Pengurusan Akta Kelahiran.  

 Pada anak yang tidak memiliki akta nikah orang tua nya, akan berbeda dengan 

akta lahir pada umumnya. Dari hasil penelitian ditemukan, DUKCAPIL mengeluarkan 

tiga bentuk akta kelahiran: 

a. Akta kelahiran Normal, Nama kedua orang tua dicantumkan 

b. Akta Kelahiran menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab 

 Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat), sebagai pengganti buku 

 nikah bagi KK yang telah ada keterangan kawin namun tidak memiliki buku 

 nikah. Dalam bentuk akta kelahiran anak, terdapat keterangan yang 

 menyatakan: “Perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan 

 perundang-undangan”. 

c. Akta Kelahiran di nasabkan kepada ibunya, bagi anak yang lahir sebelum 

 orang tua tercatat perkawinannya.  
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 SPTJM mulai diberlakukan pada tahun 2016, bagi kelurga yang telah ada status 

kawin dalam KK. Jika tidak mempunyai buku nikah maka tetap akta kelahiran hanya 

dinasabkan pada ibunya. Dalam proses pengurusan akta kelahiran DUKCAPIL 

memberikan kemudahan meskipun akta kelahiran terbit seminggu, namun disaat 

persoalan penting atau amat mendesak akta kelahiran bisa terbit sehari. Dan pada tahun 

ini masyarakat tidak lagi mengurus akta kelahiran langsunga ke DUCAPIL melainkan 

melapor di Kantor Desa atau Kelurahan dari Staf  Desa dan Kelurahan yang akan 

memabawa berkas ke DUKCAPIL. Dan semua pendaftaran secara online.  

Menurut keterangan Kasi Penyajian Data bahwa:  

“Banyak masyarakat yang datang mengurus akta kelahiran nanti pada saat 

membutuhkan, datang mengurus kebutuhan untuk menikah atau di rumah sakit 

dan lain-lain. Pemahaman masyarakat yang minim pendidikan jika merasa tidak 

perlu tidak akan mengurus demikian yang kami temukan nanti kepepet baru mau 

mengurus. Sehingga banyak yang orang tuanya tidak memiliki buku nikah, 

kebanyakan dari kalangan menengah kebawah, minim pendidikan dan akses 

yang jauh dari kecamatan”.29 

“Saya memiliki seorang anak perempuan namun akta kelahirannya hanya nama 

saya dicantumkan, lain-lain kurasa begitu aktanya kelahirannya, nanti kalau 

besar bertanya kenapa begini, belum kalau di ejek sama temannya, perkawinan 

pertama saya tidak mencatatkan perkawinan, nanti suami keduaku  baru tercatat 

perkawinan saya, saya mau ubah dari DUKCAPIL menyarankan Ke Pengadilan 

Agama, karena berkas saya kuran dan telah menikah baru”. Ungkap seorang Ibu 

Rumah Tangga asal Kecamatan Barru desa Kajuara.30 

 Staf Penyajian Data mengungkapkan, “Iya ada dulu ibu protes akta anaknya 

kenapa seperti itu, seolah tidak terima, namun tidak bisa juga karena dia tidak memiliki 

buku nikah. Jika seorang anak lahir mskipun perkawinan ibunya tercatat selisih tiga 

 

29Andi Nursyamsu, (32 tahun), Kasi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan, 

Wawancara, Barru, 23 Juni 2021. 

30Tuti, (36 tahun), Mengurus Rumah Tangga, Wawacara,Barru,  23 Juni 2021. 
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bulan dari kelahiran anaknya, maka tersebut dalam akta kelahinya terdapat nama ayah 

dan ibu. Dan jika, tidak punya buku nikah maka akta kehiran anaknya hanya 

bernasabkan kepada ibunya. 

 Inilah persoalan sebenarnya yang terjadi ditengah masyarakat, pengetahuan 

tentang sistem administrasi kenegaraan masih sangat kurang seolah-olah 

menggampangkan pengururusan. Kantor DUKCAPIL ialah kantor yang paling sibuk, 

setiap hari permasalahan adaministrasi perdesa atau kelurahan pasti ada yang 

bermasalah. Namun selama peneliti disana DUKCAPIL selalu memberi layanan prima  

serta memberikan masyarakat solusi terbaik agar segala urusan pencatatan 

kependudukan bisa teratur dan terlaksana dengan baik.   
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2. Hal-hal yang lain  

a. Terjadi di Desa Libureng kecamatan Tanete Riaja,  Hasil dari wawancara 

dengan staf desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja. Suami istri yang menikah siri 

kemudian pisah anaknya tidak diakui oleh keluarga laki-laki dan tidak diberi nafkah 

oleh ayahnya, mereka menganggap perkawinanya tidak sah karena tidak dihadiri oleh 

pihak  keluarga laki-laki dan  tidak tercatat di KUA.  Hal tersebut benar demikian 

peneliti langsung melihat kondisi keluarga dan suami kini pisah dengan istrinya. 

b. Terjadi juga di Kecamatan Barru perkawinan siri dibawah umur dan tidak 

mencatatkan perkawinannya di KUA disebabkan enggan mengurus dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama, setelah anaknya lahir dan ingin mendaftarkan perkawinannya di 

KUA, maka akta kelahirannya hanya dinasabkan kepada ibunya, mereka keberatan 

karena nanti anaknya malu akta kelahiran berbeda. Akhirnya orang tua keberatan dan 

mengajukan masalahnya di Pengadilan Agama. Pengadilan Agamapun menolak, 

hingga akhirnya anak tersebut dianggap sebagai anak diluar perkawinan.  

c. Terjadi di Kecamatan Mallusetasi pasangan yang akan menikah telah 

mengenal selama 3 bulan mengadakan lamaran mempelai laki-laki dari Toli-toli. Orang 

tua wanita telah meninggal namun setelah semua diperiksa dan dihadiri pada saat itu 

penghulu. Rencana perkawinannya dibatalkan sebab mereka adalah saudara sebapak. 

Hasil wawancara bersama bapak Rahman Awan, S.Pd, selaku penghulu kecamatan 

Mallusetasi yang hadir pada saat lamaran. 

 Demikianlah gambaran yang peneliti temukan dilapangan terkait dampak bagi 

anak yang tidak memiliki akta nikah orang tuanya. Di Pengadilan Agama, menurut 

Hakim yang bertugas selama dua tahun menganggap bahwa masyarakat kabupaten 

Barru termasuk masyarakat religious, hadirnya dua pondok pesantren yang ada di 
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Kabupaten Barru memberi dampak positif bagi masyarakatnya sehingga perkara 

perihal anak tanpa buku nikah  baik perkara kewarisan atau nafkah dan lain sebagainya 

belum ada yang memasukkan gugatan. Dalam menganalisis permasalahan hukum 

atas  perkawinan yang tidak dicatatkan, merupakan  perbuatan hukum yang dilakukan 

dan terjadi dalam masyarakat.  Untuk itu perlu diperiksa apakah perkawinan yang tidak 

dicatatkan itu dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dikehendaki, 

atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.  

 Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak yang pada prinsipnya 

tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi.  Anak dari relasi perkawinan 

bagaimanapun  atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir dalam hubungan 

perkawinan sah atau tidak. Namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang 

memiliki hak-hak anak yang serata. Mencermati berbagai kasus konkrit, perkawinan 

yang tidak dicatatkan itu memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat 

dibedakan antara: 

 a. Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan,  dengan  ciri dan 

 keadaan antara lain:  anak  diakui nasabnya,  dukungan biaya kebutuhannya, 

 diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih 

 disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun 

 tidak memiliki izin poligami). 

 b. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan,  dengan ciri 

 dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, 

 dukungan biaya kebutuhan (ada dan tidak), penerlantaran, tidak diakui 

 dalam pergaulan sosial orangtuanya, kadangkala diceraikan. 



108 
 

 c. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan, 

 dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui 

 dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya 

 mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan. 

 d. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum “kawin 

 kontrak”, atau modus  penjualan bayi    dengan ciri dan keadaan antara lain: 

 ada kontroversi dalam pengakuan nasab,  setelah kawin kontrak berakhir 

 anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya (hampir 

 mirip non marital child). 

 e. Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum memenuhi syarat 

 umur.31 

Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan  anugerah yang 

diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab  jika hambatan 

yuridis atas status legal perkawinan orangtuanya mengganjal realisasi hak-hak 

anak.  Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap 

anak (every child), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya – yang sudah 

formal dalam dokumen instrumen hak anak.  Tanpa menoleh status hukum dari 

perkawinan yang melekat pada orangtuanya.  John Gray  dalam buku “Children are 

from Heaven”  menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.32 

 

31Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perkawinan tidak Dicatatkan Dampaknya bagi 

Anak, https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak, 

diakses pada hari Miggu, 11 Juli 2021, pukul: 18:21. 

32Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perkawinan tidak Dicatatkan Dampaknya 

bagi Anak, https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-

anak, diakses pada hari Miggu, 11 Juli 2021, pukul: 18:21. 

https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak
https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak
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Perkawinan bukan hanya tentang pelampiasan nafsu agar yang semula haram 

menjadi halal setelah adanya perkawinan. Rumah tangga sebagai simbol dari 

perkawinan. Rumah dan Tangga, rumah diartikan sebagai pelindunng yang ada di 

dalamnya, Perkawinan seharusnya memberikan pelindung bagi akibat dari perkawinan. 

Pemerintah telah membuat aturan khusus tentang perkawinan. UUP No. 1 Tahun 1974 

Pasal 2, Ayat pertama tentang Pelasanaan perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan 

kepercayaan dan ayat kedua tentang pencatatan perkawinan dimasukkan sebagai dasar 

perkawinan yakni sebagai fondasi perlindungan dan keamanan secara agama dan 

Negara. Agama mengatur persoalan pelaksanaan sedangkan Negara mengatur 

persoalan pencatatan atau pembuktian perkawinan guna mewujudkan perlindungan 

dan pemberian hak-hak hukum bagi akibat dari perkawinan.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di Kabuten Barru, dampak terhadap 

anak yang tidak memiliki akta nikah orang tua tidak menunjukkan angka yang 

memprihatinkan, ada yang menelantarkan anaknya akan tetapi hanya sedikit. 

Umumnya, pemahaman agama yang dalam pada masyarakat Kabupaten Barru 

mempengaruhi kesadaran masayarakat tentang arti tanggung jawab kepada keluarga 

masih tinggi meskipun perkawinannya tidak tercatat. 

 

D. Perlindungan terhadap Anak tanpa Akta Nikah Orang tua Perspektif Hukum  

 Anak adalah karunia terbesar Tuhan yang dititipkan kepada hambanya. Segala 

sesuatu yang dititipkan harus dijaga serta dilindungi karena suatu saat Tuhan 

mengambilnya dan akan diminta pertanggung jawabannya. Semua anak lahir dalam 

keadaan suci dan semua berstatus sama, anak yang harus ditunaikan hak nya. 

Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi 
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kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang 

(rah{matan lil’a<lami<n), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius 

terhadap anak,mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anakmenjelang 

dewasa. Kewajiban menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak 

berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, 

berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, 

mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.33 

 Adapun hasil penelitian bentuk perlindungan anak tanpa akta nikah orang 

tuanya di Kabupaten Barru: 

 1. Isbat Nikah, umumnya penyebab pasangan yang mengajukan isbat nikah 

ingin membuatkan akta kelahiran untuk anaknya. Isbat Nikah adalah permohonan 

pengesahan nikah yang tidak dicatatkan, diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah 

nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Pengadilan akan memeriksa berkas dan 

saksi apakah perkawinannya terdahulu telah sah secara agama atau tidak. Dengan 

demikian jika permohonan isbat nikah dikabulkan, maka perkawinannya dinyatakan 

sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun jika pengadilan menilai perkawinan 

sebelumnya tidak sah secara agama maka pengadilan Agama menolak dan tidak 

mengabulkan isbat nikah. Isbat nikah diajukan bagi perkawinan  tidak tercatat di KUA 

agar nama kedua orang tua menjadi nasabnya pada akta kelahiran karena, jika tidak 

mempunyai buku nikah maka hanya dinasabkan oleh ibunya. Ketentuan Pasal 7 ayat 

(3) pihak-pihak yang bisa mengajukan isbat nikah adalah salah satu suami atau istri, 

 

33Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam”, Azas,6, no.2 (2014): h. 1. 
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anak, wali nikah, orang tua dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 

tersebut.34 

 2. Penetapan asal usul anak. Penetapan asal usul anak ada dua macam, 

penetapan asal usul anak karena didahui akad nikah dan penetapan asal usul anak tanpa 

isbat nikah. Penetapan asal usul anak disebabkan terjadinya perkawinan siri.  

a. Penetapan asal usul anak dengan akad nikah. Maksudnya anak lahir sebelum 

perkawinan tercatatkan di KUA, sehingga status anak tersebut menjadi anak luar kawin 

maka, akan dinasabkan kepada ibunya. Namun jika mengajukan permohonan 

penetapan asal usul anak dan oleh Pengadilan Agama memeriksa dengan cermat 

terbukti dan beralasan dengan hukum, kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama, 

maka dapat dibuatkan akta kelahiran dan dinyatakan lahir dari kedua orang tuanya. 

b. Penetapan asal usul anak tanpa isbat nikah, yakni pasangan yang menikah sirri 

disebabkan tidak ada izin dari istri pertamanya. Maka untuk melindungi hak anak, 

maka pemohon agar menetapkan asal usul anak agar tetap bernasab kepada ayahnya. 

Namun, pengadilan tidak menerima perkawinannya disebabkan salah satu 

pelanggaran, karena tidak ada izin poligami yang dikeluarkan oleh pengadilah. 

Setelah melakukan penelitian, hakim yang paling lama bertugas di Kabupaten 

Barru kurang lebih dua tahun belum pernah mengadili perkara penetapan asal usul anak 

yang terjadi di Kabupaten Barru demikian halnya penetapan ahli waris anak disebabkan 

perkawinan tanpa buku nikah. Menurut hemat peneliti melihat kondisi secara umum 

masyarakat Barru, dapat dikatakan masyarakat Barru terkenal dengan ilmu 

keagamaannya dan kesopanan sehingga, bagi sebagian kalangan seseorang yang 

 

34Departemen Agama R.I Direktorat Jenederal Bimbingan dan masayarakat Islam dan 

Penyelenggara Haji, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

no. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,  h. 18.  
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kepengadilan agama atau negeri, mereka mempunyai masalah-masalah di kseluarga 

mereka merasa malu kalau ke Pengadilan. Olehnya itu, persoalan-persoalan yang 

masih bisa diselsaikan dengan kekeluargaan mereka menyelesaikannya terlebih dahulu 

dan meminta putusan oleh orang-orang beragama (ulama atau ustadz) atau tokoh 

masyarakat dikampung tersebut. Faktor selanjutnya masih ada masyarakat yang minim 

pendidikan dan faktor biaya ke Pengadilan Agama. Penelantaran anak tetap ada yang 

terjadi, sesuai dari hasil pnelitian yang peneliti dapatkan terjadi namun tidak terlapor. 

Demikian lah bentuk perlindungan bagi anak yang terjadi di Kabupaten Barru. 

Penentapan asal usul anak keluar berdasarkan Putusan MK (Mahkamah Konstitusi). 

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 

pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-

laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menurut pemahaman peneliti 

ketentuan ini hanya untuk memenuhi  dan melindungi hak anak, bagaimanapun kondisi 

anak, anak berhak dalam pengasuhan, nafkah, kewarisan serta mengetahui asal 

usulnya, orang tua serta kerabatnya. Terkhusus Anak hasil zina MUI melalui Fatwanya 

Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman 

ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan 

untuk : a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia 

meninggal melalui wasiat wajibah. Cukup jelas fatwa MUI, yang salah tetap harus di 

hukum dan bagi anak tetap wajib pemenuhan haknya. Adapun hikmah bagi pelaku zina, 

anaknya hanya dinasabkan kepada ibunya dan ayah biologisnya tidak bisa menjadi 
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wali, hal tersebut merupakan hukuman berat bagi keluarga dan akan menjadi aib 

seumur hidup. Hal ini sebagai pelajaran agar seseorang takut dan enggan melakukan 

zina demikian pula orang tua menjaga dan memperingati anak-anaknya agar tidak 

terjerumus perbuatan zina. 

Di Indonesia perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan tiga pemahaman. 

Pertama anak dipahami sebagai bagian dari warga Negara yang wajib dilindungi oleh 

Negara. Kedua anak merupakan amanah dan Karunia dari Tuhan yang didalamnya 

melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi 

penerus cita-cita bangsa dan menjadi eksitensi bangsa dan Negara dimasa depan.35 

Maka lahirlah UU pelindungan anak, UU No. 23 tahun 2002 mengatur tentang hal 

mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan hukum, anak dari kaum minoritas, 

anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak 

korban kerusuhan, anak menjadi pengungsi hingga anak dalam situasi konflik 

bersenjata. Namun seiring berjalannya waktu UU no. 23 dinilai belum efektif sehigga 

perubahan UU No. 23 tahun 2002 dalam UU No. 35 tahun 2014 berusaha mempertegas 

perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan 

keteragan tersebut pemerintah sangat melindungi haknya baik perdata maupun pidana 

bagi anak. 

 Menjaga keturunan termasuk hak insani yang dikenal sebagai bagian dari hak 

asasi dalam Islam, Konsep hak-hak insani, yang dikenal umum sebagai HAM, dalam 

pendapat al Ghazali menyebutkan al-Kulliyat/al-Maqashid al-Khamsah, atau 5 (lima) 

hak-hak dasar universal, yaitu (1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh 

 

35Kompaspedia, Hak Perlindungan dan Persoalan anak di Indonesia, 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-

indonesia. Diakses pada Senin, 12 Juli 2021. Pukul: 19.04 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/hak-perlindungan-dan-persoalan-anak-di-indonesia
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(Hifdz an-Nafs); (2) berhubungn dengan perlindungan akal (Hifdz al-Aql); (3) 

perlindungan atas agama/keyakinan (Hifdz  ad-Din); (4) perlindungan atas harta benda 

(Hifdz al-Mal); (5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (Hifdz al-Irdl wa al-

Nasl).36  

  

 Dalam firman Allah swt. dalam QS al-Nisa> ayat 9: 

ْْْْٱلَّذِينَْْْوَلۡيَخۡشَْ فلَۡيَتَّقوُا  عَلَيۡهِمْۡ خَافوُاْ  فاًْ ضِعََٰ يَّةْٗ ذرُ ِ خَلۡفِهِمْۡ مِنْۡ ترََكُواْ  َْلَوْۡ ْٱللَّّ

قَوۡلَْٗسَدِيدًاْ ٩ْْوَلۡيقَوُلوُاْ 

Terjemahnya: 

 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

 meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

 khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

 bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

 benar.37 

 Ayat tersebut diatas ditujukan kepada orang yang berada di sekeliling seseorang 

yang sakit dan diduga akan segera meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar 

tafsir, seperti ath-Thabari, Fakhruddin ar-Razi dan lainnya. Pendapat Ibnu Katsir yang 

memahaminya sebagai mereka yang menjadi wali anak-anak yatim agar 

memperlakukan anak-anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada 

anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali meninggal dunia pendapat ini didukung 

pula oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunakan 

harta anak yatim secara aniaya. Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat ayat 

tersebut ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan berlaku 

 

36Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam (Jakarta: 

Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011), h. 141-142. 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 78. 
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adil dan berucap yang benar dan tepat dan semua khawatir akan mengalami apa yang 

digambarkan diatas.38 

  Berdasarkan berbagai tafsiran diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa anak 

senantiasa diberi perlindungan terlebih jika anak tersebut dalam keadaan lemah, baik 

fisik maupun finansial, orang tua yang meninggalkan keturunan baik meninggal dunia 

atau meninggalkan kabur, hingga menelantarkan anaknya hendaknya takut kepada 

Allah. Selanjutnya wali bagi anak yatim dalam artian semua orang harus memberikan 

perlindungan kepada anak hendaklah berlaku adil dan tidak menjadikan anak sebagai 

bahan eksploitas. ْ  

 Islam bukan hanya agama tetapi juga hukum yang telah ditetapkan hadir untuk 

kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat. Dinamika persoalan agama semakin 

berkembang, mas}lah}ah tidak cukup hanya berorientasi pada kepentingan kehidupan dunia 

semata, melainkan orientasi mas}lah}ah seimbang kepentingan kehidupan dunia dan 

kehidupan akhirat. Kedua orientasi tersebut dalam mewujudkan mas}lah}ah akan tertolak 

dengan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi mas}lah}ah yang ideal adalah berdasarkan 

syariat itu sendiri.39 

 

 

 

  

 

 

38M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah(Cet. V; Ciputat: Lentera Hati, 2012), h. 426. 

39Fikri. “Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasioanl dan Hukum Islam”. 

Disertasi , Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Islam, h. 205. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian bab sebelumya terkait pembahasan temuan penelitian 

tentang akibat hukum bagi anak tanpa akta nikah orang tua di Kabupaten Barru 

perspektif Hukum Islam. 

1. Penyebab orang tua tidak mencatatkan perkawinan ialah tidak terpenuhinya 

 syarat dalam aturan pencatatan perkawinan, yakni usia calon pengantin masih 

 dibawah umur, istri yang telah bercerai namun, belum habis masa iddahnya, 

 calon pengantin yang  masih berstatus suami atau istri orang. Sehingga, 

 Pasangan suami istri lebih memilih menikah siri. Pencatatan perkawinan 

 sebagai benteng perlindungan serta bukti otentik sehingga pelaksanaannya 

 merupakan suatu kewajiban.  Perkawinan seharusnya memberikan  mas}lah{a 

 bukan masalah. Pelaksanaan perkawinan yang telah sesuai  dengan ajaran 

 agama  namun, tidak tercatat, dapat dikategorikan nikah  fasid  karena 

 dapat menimbulkan kemudharatan didalamnya. 

2. Dampak bagi anak yang tidak memilik akta nikah orang tua yakni anak 

tesebut sebagai anak luar kawin. Sang anak tidak mempunyai  hubungan perdata 

dengan ayahnya dan hanya  memiliki hubungan perdata  dengan ibunya. 

Berdasarkan aspek ekonomi terlantarkan, aspek sosiologi  berdampak 

pendiskriminan, aspek psikologi anak diajauhi temannya dan malu  bergaul. Maka, 

perlindungan dan pemenuhan hak perdata tidak terpenuhi  disebabkan tidak 

tercatatnya perkawinan. 
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3. Anak sebagai amanah dari Allah swt. dan orang tua akan diminta 

 pertanggung  jawabannya kelak. Perlindungan terhadap anak tanpa akta 

 nikah orang tua. Yakni Isbat Nikah dan Penetapan Asal Usul Anak atau 

perlindungan.Menjaga keturunan merupakan salah satu hak insani menurut al-

Gazali, hak yang mutlak dimiliki bagi setiap manusia. Hal tersebut dimasudkan 

agar hak sipil dan keperdataan anak bisa terpenuhi dan terlindungi oleh Hukum 

Negara. Adapun Penetapan Asal Usul Anak di maksudkan agar anak yang lahir 

sebelum perkawinan orang tua tercatat, dapat perlindungan Hukum. Kedua Hal 

tersebut merupakan sistem atau aturan, agar hak-hak anak bisa terpenuhi.  

B. Implikasi Penelitian 

 1. Pencatatan Perkawinan sudah seharusnya menjadi syarat sah dalam 

 perkawinan, bukan hanya sebagai persyaratan administrasi saja. Pemerintah 

 seharusnya memberikan aturan secara tegas terhadap pencatatan 

 perkawinan. Perlu adanya  kerja  sama yang baik antara, Pengadilan 

 Agama, DUKCAPIL, Penghulu  atau  Anggota PPN Kantor Urusan 

 Agama dan Aparat desa untuk memaksimalkan sosialisasi 

 pencatatanperkawinan terhadap masyarakat agar terpenuhinya hak-hak 

 terhadap anak. 

 2. Dengan penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangsi terhadap 

 masyarakat dalam memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta 

 kesadaran orang tua dalam melindungi dan memenuhi hak-hak terhadap anak.  
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