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ABSTRAK 

Ahsan, Khoirul, 2021. APAKAH KONSEP ISTILHAQ IBNU TAIMIYAH 

RELEVAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA No.46/PUU-VIII/2010?. Tesis. Program Studi 

Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri  Jember. Dosen 

Pembimbing 1: Dr. H. Sutrisno, RS. M.H.I., NIP. 195902161989031001. 

Dosen Pembimbing 2: Dr. Sri Lumatus Sa’adah, S.Ag. M.H.I>., NIP. 

197410081998032002 

Kata Kunci: Istilha>q, Ibnu Taimiyah, Putusan MK, Nasab Anak Luar Kawin. 

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 telah membawa paradigma baru dalam 

sistem hukum perdata dan hukum keluarga, namun putusan ini banyak 

mengundang kontroversi di kalangan kaum muslimin sebagai pemeluk agama 

mayoritas di negeri ini. Kontroversi muncul dikarenakan putusan tersebut 

dipahami akan menetapkan nasab anak hasil zina kepada ayah biologisnya, yang 

secara hukum normatif tidak ada. Pengakuan nasab anak hasil zina (istilha>q) 

adalah permasalahan yang terus diperselisihkan dari dulu sampai sekarang. Jumhur 

ulama menilai bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapak 

biologisnya. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, dalam konsep istilha>qnya menilai 

bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya. 

Penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalah, yaitu: 1) Bagaimana 

status nasab anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang?, 

2) Apa dasar Epistemologi dan sosio historis lahirnya Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010?, 3) Bagaimana status nasab anak luar kawin pasca Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010?, 4) Bagaimana dasar pemikiran Ibnu Taimiyah dalam istilha>q 

dan apakah ada relevansinya dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010  ? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada relevansinya 

konsep Istilhaq Ibnu Taimiyah dengan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010?. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data adalah 

melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Untuk teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis isi (content analysis). Jenis data yang digunakan adalah 

data primer dan sekunder. 

Dari hasil analisis, penulis menemukan bahwa: 1) Menurut mayoritas ulama 

dan KHI, anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan menurut 

Ibnu Taimiyah bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya melalui istilha>q. 2) Dasar 

Epistemologi dari dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 ini adalah 3 

pilar hukum, maslahah mursalah, prinsip persamaan di hadapan hukum maupun 

prinsip progresivitas hukum. Dan dikeluarkan setelah adanya review terhadap 

Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3) Status nasab anak 

luar kawin pasca putusan MK tersebut tersebut tidak berubah, karena maksud dari 

putusan tersebut adalah untuk memperjuangkan hak keperdataan anak luar kawin 

dan tidak menyinggung masalah nasab. 4) Antara konsep Istilhaq Ibnu Taimiyah 

dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak terdapat relevansi karena 

masing-masing memiliki landasan dan latar belakang yang berbeda. 
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ABSTRACT 

Ahsan, Khoirul, 2021. IS IBNU TAIMIYAH CONCEPT OF ISTILHAQ 

RELEVANT TO THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA No. 46/PUU-VIII/2010?. Thesis. 

Postgraduate of Family Law Study Program, State Islamic Institute of 

Jember. Supervisor 1: Dr. H. Sutrisno, RS. M.H.I., NIP. 

195902161989031001. Supervisor 2: Dr. Sri Lumatus Sa’adah, S.Ag. 

M.H.I>., NIP. 197410081998032002 

Keywords: Istilha>q, Ibnu Taimiyah, Constitutional Court Decision, Kinship Status 

of Extramarital Child. 

The Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 has brought a 

new paradigm in the civil law and family law systems, but this decision has 

generated a lot of controversy among Muslims who are the majority in this 

country. The controversy arose because the decision was understood to assign the 

lineage of the adultery child to the biological father, which legally normative does 

not exist. The recognition of the lineage status of an adultery child (istilha>q) is a 

problem that has continued to be disputed from the past until now. The majority 

of scholars assessed that a child from adultery cannot be attributed to his biological 

father. In contrast to Ibn Taymiyah, in his istilha>q concept, he considered that a 

child from adultery can be attributed to his biological father. 

This study is focused on several problems: 1) What is the lineage status of 

extramarital children in the perspective of Islamic law and the Act? 2) What is the 

epistemological and socio-historical basis of the Constitutional Court Decision 

No. 46/PUU-VIII/2010? 3) What is the lineage status of extramarital children after 

the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010? 4) What is the rationale 

for Ibn Taymiyah in istilha>q and its relevance to the Constitutional Court Decision 

No. 46/PUU-VII/2010? 

The purpose of this study is to find out whether there is any relevance 

between Ibn Taymiyah concept of istilha>q with the Constitutional Court Decision 

No. 46/PUU-VII/2010? The research method used is a qualitative approach with 

the type of library research. The data collection technique used is through 

document study or library materials. The data analysis technique used is content 

analysis. The types of data used are primary and secondary data.  

From the results of analysis, the researcher found that: 1) According to the 

majority of scholars and KHI, extramarital child is only attributed to their mothers. 

Meanwhile, according to Ibn Taymiyah, he could be attributed to his biological 

father through istilha>q. 2) The epistemological and socio-historical basis of the 

Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010 are 3 pillars of law, the 

principle of equality before the law and others. And it was motivated by a review 

of Article 43 Section (1) of Law No.1 of 1974. 3) The lineage status of extramarital 

child after the Constitutional Court decision has not changed, because the intent 

of the decision is more to defend the behalf and civil rights of the child and does 

not mention kinship problems. 4) There is no relevance between Ibn Taymiyah 

concept of Istilha>q and the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 

because each has a different foundation and background. 
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 ملخص البحث
 

تورية بقرار المحكمة الدس علاقة لاستلحاقرأي ابن تيمية في ال هل. 2021الأحسن، خير، 
. رسالة ماجستير. قسم ؟PUU-VIII/2010/46لجمهورية إندونيسيا رقم 

الأحوال الشخصية بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية جمبر. 
المشرف الأول: د./ سوترسنو ر.س. الماجستير. المشرفة الثانية: د./ سري لمعة 

 ير.السعادة الماجست
الكلمة الرئيسية : الاستلحاق، ابن تيمية، قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا، 

 نسب ولد الزنا.
أحدث  PUU-VIII/2010/46قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم 

نظرة جديدة في نظام القانون المدني وقانون الأسرة. ولكن إصدار هذا القرار يحدث الخلاف 
المسلمين الذين شكلوا أغلبية لدين الإسلام في هذا البلد. لأنهم يفهمون من ضمن  بين

هذا القرار بأن أولاد الزنا سيلُحقون بآبائهم، وهذا لم يكن معلوما من ناحية القانون 
الإسلامي. مسألة الاستلحاق أي إلحاق أولاد الزنا بآبائهم مسألة خلافية قديما وحديثا. 

من المذاهب الأربعة أن ابن الزنا لا ينسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه عند عامة العلماء 
ا يخالف قول ه فهذأن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا فإنه يلحق ببه. وعند ابن تيمية 

 عامة العلماء.
، ؟في الإسلام وقانون الأسرة الولد غير الشرعي( بمن يلُحق 1أهداف هذا البحث: 

عرفي والتاريخ الاجتماعي من إصدار قرار المحكمة الدستورية لجمهورية ( ما الأساس الم2
بعد  الولد غير الشرعيبمن يلُحق ( 3 ،؟PUU-VIII/2010/46إندونيسيا رقم رقم 

، ؟PUU-VIII/2010/46إصدار قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم رقم 
ورية قرار المحكمة الدستورية لجمهب قةهل لها علاو ابن تيمية في الاستلحاق  أدلة ما( 4

 .؟PUU-VIII/2010/46إندونيسيا رقم 
قرار بين و ابن تيمية في الاستلحاق  رأيهذه الرسالة تهدف إلى معرفة العلاقة بين 

. منهج البحث PUU-VIII/2010/46المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم 
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سة مكتبية. وجمع البيانات بدراسة المستخدم هو منهج البحث النوعي من قبيل درا
المستندات أو مواد المكتبة. وتحليل البيانات بتحليل المحتوى. ونوع البيانات بيانات أصلية 

 وثانوية.
( عند عامة العلماء وكذلك عند جمع 1فنتيجة البحث الذي توصل إليها الباحث: 

ابن  نسب بأمه، أما عنديُ  غير الشرعيولد الأن لجمهورية إندونيسيا الأحكام الإسلامية 
قرار من إصدار الأساس المعرفي ( 2ينسب بأبيه بإلحاقه إليه.  الولد غير الشرعيتيمية أن 

أركان  3هو  PUU-VIII/2010/46المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم 
تاريخ الو . وأما مبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ التقدم القانوني مرسلة والقانون ومصلحة 

من قانون الزواج وذلك لوجود رفض  1الآية  43هو النظر في الفصل منه  الاجتماعي
قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم ( أن 3نسب الولد من النكاح العرفي. 

46/PUU-VIII/2010 رار هذا الق، لأن المقصود من غير الشرعي لا يغير نسب الولد
بين رأي ابن تيمية في  ليس( و 4. الشرعي وليس النسب هو إعطاء حقوق الولد غير

-PUU/46الاستلحاق وبين قرار المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا رقم 

VIII/2010  بينهما. الأساس المعرفي والتاريخ الاجتماعيعلاقة لاختلاف 
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KATA PENGANTAR 

 

﷽ 

ه إلا لا إلودلالة. وأشهد أن  لحق إرشادا لناالـحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ا
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى 

 ،بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد

Segala puji dan syukur kehadirat Allah  yang hanya dengan nikmat dan 

karunia-Nya lah sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan. S}alawat serta salam 

mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada tauladan yang agung, Nabi yang 

mulia Muhammad صلى الله عليه وسلم. 

Penulis tidak memungkiri bahwa selama menempuh studi maupun dalam 

penyusunan tesis ini banyak pihak yang turut andil dan memberikan kontribusinya 

yang sangat berarti. Penulis hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah  

membalas semua budi dan jasa mereka dengan balasan yang terbaik. 

Jaza>humulla>hu khaira al-jaza>’. Terkhusus ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya penulis sampaikan kepada: 

1. Kedua orangtuaku, Bapak Ismuni dan Ibu Istichanah yang dengan sabar dan 
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MOTTO 

 

هَا وَإ ذَا تَـزاَحَََت  الْمَفَ إ   نـْ دُ قُ ذَا تَـزاَحَََت  الْمَصَال حُ قُد  مَ الْأَعْلَى م  هَا.اس  نـْ  د  مَ الْأَخَف  م 

“Jika ada beberapa kemaslahatan yang bertabrakan, maka maslahat yang lebih 

besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah yang bertabrakan, 

maka yang dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan”1 

 

“If interests clash, the louder is presented, and when evils clash, the lesser is 

given.” 

                                                 
1 Abdul Muhsin al-Za>mil, Sharh al-Qawa>’id al-Sa’diyyah (Riya>dh: Da>r At}las al-Khad}ra>’, 1422 

H/2001 M), 204. 
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DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Penulisan Tesis ini berpedoman pada skema transliterasi Arab–Indonesia 

yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN 

Jember 2018. Dan dilengkapi dengan Pedoman Transliterasi sesuai Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/1987. 

1. Konsonan tunggal. 

No Arab Indonesia Keterangan Arab Indonesia Keterangan 

 ‘ ا 1
koma di 

atas 
 {t ط

te dg titik 

di bawah 

 z zed ظ b be ب 2

 ‘ ع t te ت 3

koma di 

atas 

terbalik 

 gh ge ha غ th te ha ث 4

 f ef ف j je ج 5

 {h ح 6
ha dg titik 

di bawah 
 q qi ق

 k ka ك kh ka ha خ 7

 l el ل d de د 8

 m em م dh de ha ذ 9

 n en ن r er ر 10

  w we و z zed ز 11

 h ha ه s es س 12
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 ‘ ء sh es ha ش 13
koma di 

atas 

 {s ص 14
es dg titik 

di bawah 
 y ye ي

 {d ض 15
de dg titik 

di bawah 
- -  

 

2. Konsonan rangkap karena tashdi>d 

 ditulis muta'allimah مُتـَعَل  مَة

 ditulis quwwah قُـوَّة

 

3. Ta>’ marbu>t}ah. 

a. Bila dimatikan ditulis h. 

غَة يـْ  ditulis s}i>ghah ص 

لْسَة  ditulis jilsah ج 

 

b. (Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti kata salat, zakat dan sebagainya kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya.) 

c. Bila diikuti dengan kata sambung “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h. 

 ’<ditulis sa'a>dah al-atqiya سَعَادَةُ الْأتَْق يَاء  

 

d. Bila ta’ marbu>t}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan d}ammah 

ditulis t atau h. 
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اةَُ الْف طْر  زكَ   ditulis 

zaka>t al-fit}ri 
atau 

zaka>h al-fit}ri 

 

4. Vokal Pendek 

 ََ  fath}ah ditulis a 

  َ  kasrah ditulis i 

 َُ  d}ammah ditulis u 

 

5. Vokal Panjang 

Fath}ah + alif جَاه ل يَّة ditulis a>: ja>hiliyyah 

Fath}ah + ya>’ mati تَـنْسَى ditulis a>: tansa> 

Kasrah + ya>’ mati  ْكَر ي ditulis i>: kari>m 

D}amah + waw 
mati 

 {ditulis u>: furu>d فُـرُوْض

 

6. Vokal Rangkap 

Fath}ah ya>’ mati  ْنـَهُم  ditulis ai: bainahum بَـيـْ

Fath}ah waw mati قَـوْل ditulis au: qaul 

 

7. Vokal pendek berurutan dalam satu kata terpisah dengan apostrof 

 ditulis a'antum أأَنَْـتُمْ 

 ditulis u'iddat أعُ دَّتْ 

 ditulis la'in shakartum لئَ نْ شَكَرْتُْ 

 

8. Kata sandang alif + la>m 
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a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

 ditulis al-furqa>n الفُرْقاَن

 ditulis al-qiya>s الق يَاس

 

b. Bila diikuti huruf shamsiyyah juga ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 ’<ditulis al-sama السَّمَاء

 ditulis al-shams الشَّمْس

  

9. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat. 

 {ditulis dhawi al-furu>d ذَو ي الْفُرُوْض

 ditulis ahl al-sunnah أهَْلُ الس نَّة

 

10. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

c. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, 

lafaz. 

d. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Hijab Muslimah. 

e. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

f. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Sarana 

Hidayah, Darul Ilmi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Diantara   دُ الشَّر يْـعَة  disyari’atkannya agama Islam adalah dengan مَقَاص 

tujuan hifz al nasab atau hifz al-nasl (memelihara dan menjaga keturunan atau 

nasab).2 Nasab adalah pertalian darah yang shar’i> antara seorang bapak dan 

anaknya. Nasab berimplikasi pada banyak hal dalam hukum seperti perwalian, 

nafaqah, waris dan lainnya. Begitu pentingnya nasab ini, sehingga Islam benar-

benar memperhatikan bagaimana asal-usul seorang anak sebagai dasar dalam 

menetapkan nasabnya. Firman Allah : 

ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ژ 

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  .گ

 ژہ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah ucapanmu di lisanmu 

saja. Dan Allah  mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan 

jalan (yang benar). Serulah mereka (anak-anak angkat itu) dengan nama 

bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah , dan jika kamu 

tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (serulah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.” (Al-Qur’a>n, 33: 4-5).3 

Biarpun sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan adalah berawal dari air 

(air mani) seseorang yang seharusnya menjadi bapaknya, tapi Islam memberikan 

                                                 
2 Al-Sha>t}ibi, Al-Muwa>faqa>t Fi> Us}u>l Al-Shari>’ah  (al-Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi), II, 5. 
3 Kementerian Urusan Agama Islam KSA, Al-Qur’a>n Al-Kari>m Wa Tarjamatu Ma’a>ni>hi Bi Al-
Lughati Al-Indu>ni>siyyah  (al-Madi>nah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1418), 666-667. 
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ketentuan yang lain. Ulama>’ sepakat bahwa dasar dalam penetapan nasab adalah 

al-fira>sh, yaitu jalinan antara seorang laki-laki dengan wanita dalam ikatan 

pernikahan yang sah.4 Begitu pula dengan seorang budak wanita bisa berstatus 

sebagai fira>sh bagi tuannya. 

Secara umum terdapat dua status anak dalam konsep Hukum Islam yang 

dilahirkan langsung dari seorang ibu, ia adalah anak yang berstatus “anak sah” dan 

anak yang berstatus “anak zina”. Anak berstatus “anak sah” adalah seorang anak 

yang dilahirkan dari pernikahan sah yang terpenuhi semua rukun-rukun dan syarat-

syaratnya, hal ini seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 42: ”Anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah.”5 Begitu pula disebutkan dalam KHI Pasal 99, bahwa anak sah adalah: (1) 

”anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah”. (2) ”hasil pembuahan 

suami istri yang sah di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut.”6 Adapun 

seorang anak disebut sebagai “anak zina” adalah anak yang dilahirkan bukan 

dengan sebuah perkawinan sah akan tetapi seorang anak yang dilahirkan akibat 

dari hubungan yang terlarang yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita tanpa didahului dengan adanya sebuah akad nikah yang 

sah.7 

Seorang anak yang dilahirkan dengan cara yang sah, secara otomatis anak 

tersebut akan memiliki pertalian nasab dengan kedua orangtua kandungnya. 

                                                 
4 Abdul Wahha>b Khala>f, Ahka>m Al-Ahwa>l Al-Shakhs}iyyah Fi> Al-Shari>’ah Al-Isla>miyyah  (Kairo: 

Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1357), 186. 
5 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta, 2003), 90. 
6 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam…., 90. 
7 Amir Syari>fuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), III, 

148. 
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Karena hubungan kekeluargaan didasarkan pada pertalian darah dari sebuah 

perkawinan yang sah.8 Dan dengan dua cara yang lain sebagaimana disepakati oleh 

ulama’ yaitu dengan pernikahan yang fa>sid dan melalui hubungan badan secara 

shubuha>t.9 

Ada dua pendapat yang mu’tabar atau mashhu>r di kalangan ahli ilmu 

tentang penasaban anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Jumhur ‘ulama>’ 

yaitu mayoritas ulama dari empat madhhab menilai bahwa seorang anak yang 

dilahirkan karena sebuah perzinahan ataupun karena li’an memiliki kedudukan 

yang sama, yaitu nasabnya hanya terjalin dengan ibunya dan terputus hubungan 

nasabnya dari sisi ayah10 meskipun ada pengakuan nasab (istilha>q) dari bapak 

biologisnya.11 Menurut pandangan yang lain, anak yang dilahirkan karena sebab 

perzinaan dapat dinasabkan dengan bapak biologisnya bila ada pengakuan nasab 

(istilha>q). Ini adalah pendapat ‘Urwah ibn az-Zubair, Sulaima>n ibn Yasa>r, al-Hasan 

al-Bas}ry, Ibn Siri>n, Ibra>hi>m an-Nakha’i>, Isha>q ibn Ra>hu>yah.12 Pendapat yang 

kedua ini yang dipilih oleh Ibnu Taymiyyah.13 Ibnu Taimiyah mengatakan: Ada 

dua pendapat yang mashhu>r dari pendapat-pendapat ulama, apabila ada pezina 

yang meminta agar anak zinanya dinasabkan kepadanya bila pasangan zinanya 

tidak bersuami. Nabi صلى الله عليه وسلم menetapkan bahwa anak (anak hasil zina) milik (al-firash) 

yaitu milik suami dari wanita pezina dan bukan milik laki-laki pezina. Ini jika 

wanita tersebut berstatus sebagai istri atau budak, namun apabila ia tidak bersuami 

                                                 
8 Memed Humaedillah, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya (Jakarta: Gema 

Insani Pers, 1990), I, 44. 
9 Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2015), II, 61-62. 
10 Hajar M, Polemik Hukum Waris  (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 289. 
11 As-Sarkhasiy, Al-Mabsu>t} (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1993), juz 17, 154; Ibnu Quda>mah, Al-
Mughny  (Beirut: Da>r al-Fikr, 1405), VI. 
12 Ibnu Quda>mah, Al-Mughny…., VI. 
13 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ Al-Fata>wa>, 3rd edn (Cairo: Da>r al-’Ilmi, 2009), XXXII, 139. 
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dan bukan budak maka tidak masuk dalam hadits ini.14 Hadith yang dimaksud 

adalah sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: 

: الَ قَ  صلى الله عليه وسلم الله   لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ةَ رَ ي ـْرَ ي هُ ـب  أَ  نْ عَ  ابْن  الـْمُسَيَّب  وَأَبِ  سَلَمَةَ  نْ ي عَ ر  هْ الز   ن  عَ 
 رواه مسلم. "رُ جَ حَ ـالْ  ر  اه  عَ لْ ل  وَ  اش  رَ ف  لْ ل   دُ لَ وَ الْ "

Artinya: “Dari al-Zuhry dari ibn al-Musayyab dan Abi Salamah dari Abi Hurayrah 

bahwa Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم bersabda: “Seorang anak yang dilahirkan (dari hasil 

zina) adalah kepunyaan (suami) dan bagi laki-laki pezina adalah balasan 

hukuman.” (HR. Muslim)15 

Dengan diakuinya nasab anak hasil zina kepada bapak yang menjadi sebab akan 

kelahirannya ini dengan otomatis akan berimplikasi pada adanya hak-hak anak 

sebagaimana anak-anak sah lainnya seperti hak untuk mendapatkan waris, 

perwalian, nafkah dan lain-lain. 

Sebelum dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, apabila 

ditinjau dari sisi perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, anak yang 

dilahirkan  bukan dari sebuah perkawinan yang sah,  hubungan keperdataan hanya 

ada antara dirinya dengan ibunya beserta keluarga dari ibunya. Hal tersebut 

diungkapkan dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pada ayat (1) 

dari pasal 43: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.16 Hal ini menjadi semakin 

kuat dengan adanya ketentuan dalam KHI Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak 

yang dilahirkan karena sebab perbuatan zina tidak memiliki hubungan nasab 

dengan bapak biologisnya akan tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan 

                                                 
14 Taimiyah Ibnu, Majmu>', 112-113. 
15 Muslim, S}ahi>h Muslim  (Beirut: Da>r Ihya>’ al-Turath al-‘Araby, 1431), II, 1081. 
16 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), II, 

81. 
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ibunya dan kerabat ibunya saja.17 Ini berarti bahwa seorang anak bila tidak 

mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya maka ia tidak 

memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan secara sah, 

seperti hak kebendaan dan lain-lainnya. 

Aisyah Mochtar alias Machica yang memiliki anak hasil nikah sirrinya 

dengan Moerdiono, merasa anaknya dirugikan dengan adanya Undang-Undang di 

atas karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak yang sah. 

Untuk menuntut hak anaknya, Machica melakukan permohonan uji materil kepada 

Mahkamah Konstitusi. Yang pada akhirnya di dalam putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010, diyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)  tentang 

Perkawinan yang berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kelurga ibunya”. Ini tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi menilai 

bunyi pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak 

memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan 

tersebut berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 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, 

                                                 
17 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, 92. 
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termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”18 Putusan ini dipahami 

bahwa anak meskipun dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah tetap 

mempunyai hak untuk memperoleh hak keperdataan dari seorang laki-laki yang 

menjadi sebab kelahirannya, seperti hak materi untuk kelangsungan hidupnya, hak 

perwalian sampai hak untuk mendapatkan warisan.19 Dan putusan ini seakan 

merubah seluruh hak keperdataan anak luar kawin ini. 

Paska dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini, muncul 

masalah baru di kalangan rakyat Indonesia. Sebab apa maksud dari frasa “anak luar 

kawin” ini tidak dijelaskan dengan detail oleh MK. Penemuan hukum baru ini 

dinilai berseberangan dengan UU Perkawinan No. 1 Th. 1974 maupun KHI Pasal 

100. Banyak kalangan menilai bahwa putusan tersebut dapat menjadi pintu 

dilegalkannya zina. Perkara ini mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwanya guna 

meluruskan kembali masalah nasab anak luar kawin ini. Yang kemudian MUI 

mengeluarkan fatwanya No. 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Anak hasil 

zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan 

laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai 

hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.”20 

Bertolak dari masalah di atas, putusan MK Republik Indonesia No. 

46/PUU-VIII/2010 ini amat menarik guna diteliti lebih lanjut karena putusan 

tersebut melahirkan pro dan kontra. Diharapkan dari penelitian tersebut akan 

dihasilkan pembahasan yang benar, dan diharapkan bisa menemukan jawaban dan 

                                                 
18 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 
19 Nurul Irfan, Nasab dan Status, II, 146-147. 
20 http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/, “Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-Dan-Perlakuan-

Terhadapnya,” n.d. 
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penyelesaian dari permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan. Di dalam 

penulisan ini peneliti berusaha untuk menggali apakah ada relevansi antara konsep 

Istilha>q Ibnu Taymiyyah dengan Putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang telah 

ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia guna mengetahui 

adakah keterkaitan konsep dan metode penemuan hukum yang dipakai oleh 

keduanya. 

B. Fokus Kajian 

Sesuai dengan uraian konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka 

fokus kajian yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah: 

1. Bagaimana status nasab anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan 

Undang-Undang? 

2. Apa dasar Epistemologi dan sosio historis lahirnya Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010? 

3. Bagaimana status nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010? 

4. Bagaimana dasar pemikiran Ibnu Taimiyah dalam istilha>q dan apakah ada 

relevansinya dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010? 

C. Tujuan Kajian 

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan, 

mengembangkan dan membuktikan pengetahuan yang ada. Tujuan yang ingin 

diraih dalam penulisan tesis ini berdasarkan judul dan permasalahan yang telah 

disebutkan di atas adalah: 

1. Mengetahui dan memahami status nasab anak luar kawin dalam perspektif 

hukum Islam dan Undang-Undang. 
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2. Mengetahui dan memahami dasar Epistemologi dan sosio historis lahirnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

3. Mengetahui status nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

4. Mengetahui dasar pemikiran Ibnu Taimiyah dalam istilha>q dan apakah ada 

relevansinya dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 

D. Manfaat Kajian 

Sebuah penelitian yang baik adalah yang bisa mendatangkan manfaat bagi 

masyarakat luas. Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis berdasarkan dari tujuan penelitian,21 

diantara manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Secara teoritis atau akademis (untuk pengembangan bagi ilmu pengetahuan): 

a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi hasanah bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terkhusus dalam masalah istilha>q. 

b. Mendorong masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama 

Islam agar lebih paham dan mengerti permasalahan hubungan nasab. 

2. Secara praktis (manfaat penelitian bagi pengembangan program): 

a. Peneliti berharap, baik para aparat hukum maupun masyarakat secara 

umum dapat semakin memahami perkara yang berkaitan dengan nasab, 

serta pihak-pihak yang lain yang banyak bersinggungan dengan masalah ini 

yaitu para notaris, advokat, akademisi maupun para mahasiswa. 

                                                 
21 Calire Seltz et, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: UI Press, 1986), 9. 
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b. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi praktisi hukum dan kaum muslimin 

menyikapi kontroversi yang timbul pasca dikeluarkannya Putusan MK 

Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010. 

c. Diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para akademisi dalam 

meneliti permasalahan yang serupa. 

d. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengaplikasikan 

teori yang telah dipelajari.  

E. Metodologi Penelitian 

Sebuah penelitian yang bagus dan secara ilmiah dapat dipertanggung 

jawabkan tentunya adalah penelitian yang berdasarkan metode yang sesuai yang 

dapat menjelaskan dan menganalisa berbagai macam sumber-sumber data yang 

didapatkan. Metode penelitian juga berfungsi untuk menjadikan sebuah penelitian 

tidak menyimpang akan tetapi menjadi terarah. Dengan pendekatan ilmiah 

diharapkan akan dapat menemukan, menguji kebenaran maupun mengembangkan 

suatu pengetahuan.22 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Karena penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum, maka pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selain itu, 

karena penelitian ini meneliti peraturan hukum maka pendekatan perundang-

undangan (Statute Aproach) juga akan digunakan dalam penelitian ini yang 

mengacu kepada Putusan MK Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010. 

                                                 
22 Lexy J. Molung, Metode Penelitian Kwalitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 3. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

10 

 Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

kepustakaan yang dalam bahasa penelitian disebut dengan library research, atau 

yang kita kenal juga dengan studi pustaka yaitu tahapan kegiatan yang 

berhubungan dengan metode mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat 

serta mengolah atau menganalisa bahan penulisan.23 Metode ini dipilih karena 

penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari data-data non 

lapangan, penulis memfokuskan pada data-data yang terkait dengan istilha>q 

(menasabkan anak hasil zina kepada laki-laki pezina) dalam buku-buku hadith, 

kitab-kitab ulama, jurnal dan sumber kepustakaan yang lain. 

2. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian 

Sumber data yang akan digunakan yang sesuai dengan jenis penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sekunder yakni data yang akan penulis kumpulkan 

dengan cara studi dokumen terhadap bahan kepustakaan antara lain meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier dan non hukum. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’a>n dan Hadist’ 

sebagai sumber Islam yang utama, ijtihad para ulama dan ahli, Kompilasi 

Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pendapat dan 

fatwa Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab karyanya, serta Putusan MK Republik 

Indonesia No.46/PUU-VIII/2010 yang menjadi objek analisis. 

b. Bahan Hukum Skunder 

Untuk menjelaskan bahan hukum primer diperlukan bahan hukum skunder, 

bahan hukum skunder bisa diperoleh dari buku-buku fiqh, hasil penelitian 

                                                 
23 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3. 
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maupun karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan penelitian ini,24 

jurnal, artikel, makalah dan lain-lainnya yang masih ada keterkaitan dengan 

tema ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Petunjuk begitu pula penjabaran tentang bahan hukum primer atau bahan 

hukum skunder akan dijelaskan oleh bahan hukum tersier, hal tersebut bisa 

terdiri dari kamus fiqh, kamus-kamus hukum, majalah, ensiklopedia, surat 

kabar, internet dan selainnya yang kemudian dilakukan penganalisaan dengan 

maksud agar penelitian ini lebih dipahami secara mendalam. 

d. Bahan non hukum. 

Literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan nasab anak yang 

dilahirkan dari hasil zina, anak luar kawin dan semisalnya akan dijadikan 

sebagai bahan non hukum dalam penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dikarenakan ini adalah penelitian hukum normatif, guna mendapatkan data 

yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai objek penelitian, oleh sebab itu 

peneliti menjadikan studi dokumentasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data 

yaitu melalui library research sebuah penelitian kepustakaan yaitu usaha guna 

mendapatkan data dengan menelurusi literatur-literatur kepustakaan, jurnal, 

artikel, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber 

lain yang masih berkaitan dengannya.25 Peneliti akan mengumpulkan data, 

kemudian dibaca dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan berkaitan dengan 

                                                 
24 Amirudin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003). 
25 Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 16. 
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istilha>q dan konsep pemikiran Ibnu Taimiyah tentang istilha>q. Serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang menjadi objek analisis. 

4. Analisis dan Keabsahan 

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penulisan, yaitu 

suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.26 

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya 

berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.27 

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan tema 

dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti segera memulai pesan analisa 

data-data tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis isi 

(Content Analysis). Dalam proses tersebut hal pertama yang akan dilakukan 

adalah mengklasifikasi data. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat 

memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan 

akurat. 

                                                 
26 J. Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

101. 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 251. 
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F. Definisi Istilah 

Istilah-istilah adalah hal yang sangat penting untuk diberikan definisi 

dalam melakukan penelitian, karena istilah-istilah itulah yang akan menjadi titik 

perhatian yang hendak dilakukan.28 Diharapkan tidak ada yang salah paham ketika 

berupaya mengetahui tujuan dan maksud peneliti. Dalam penelitian ini akan 

ditemukan beberapa istilah penting, diantaranya: 

1. Relevansi 

Relevansi berasal dari kata Relevan yang berarti saling berkaitan atau 

secara langsung memiliki kegunaan. Dan devinisi dari kata relevansi adalah kaitan 

atau hubungan. Yaitu hubungan dari dua perkara yang memiliki ikatan/kaitan 

antara yang satu dengan yang lainnya, bila dua perkara tersebut disandingkan 

antara yang satu dengan yang lainnya maka akan ada saling keterkaitan antara 

keduanya. 

Dalam tesis ini peneliti akan mencoba untuk menggali apakah ada relevansi 

antara konsep istilha>q Ibnu Taimiyah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.46/PUU-VIII/2010. Bila diantara kedua variabel tersebut didapatkan adanya 

saling keterkaitan, maka pandangan Ibnu Taimiyah tentang istilha>q ini bisa 

sebagai pertimbangan dan penguat atas Putusan MK tersebut. 

2. Nasab 

Nasab artinya adalah keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian 

keluarga. Secara terminologis, sebagian ulama fikih memaknai kata ini dengan 

makna yang tidak berbeda dengan makna etimologisnya. Hanya saja, 

penggunaannya lebih difokuskan untuk kekerabatan keluarga, terutama dalam hal 

                                                 
28 Pascasarjana IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah  (Jember: IAIN Jember, 2018), 30. 
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keterkaitan anak dengan ayahnya. Nasab adalah hasil percampuran dari air laki-

laki dan wanita yang sesuai dengan syariah. Maka dari itu, jumhur ulama 

berpendapat bahwa nasab dalam Islam hanya berasal dari hubungan yang sah 

antara seorang laki-laki dan wanita. 

3. Anak Luar Kawin 

Pengertian anak luar kawin dijelaskan dalam Pasal 272 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata terbagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan arti luas. 

Anak luar kawin dalam arti yang luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak 

luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti yang sempit tidak 

termasuk anak zina dan anak sumbang. Yang dapat diakui adalah anak luar kawin 

dalam arti yang sempit ini. Adapun dalam Islam anak luar kawin disebut dengan 

anak zina. 

Istilah yang dipakai untuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan dalam 

Hukum Perdata dinamakan dengan natuurlijk kind (anak alami). Istilah “anak 

zina” sebagai “anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah”, berbeda dengan 

pengertian anak zina di dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, istilah anak 

zina adalah anak yang lahir hasil dari hubungan dua orang, laki-laki dan wanita 

yang bukan berstatus sebagai suami istri, dimana salah satu atau kedua-duanya 

terikat satu pernikahan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan anak luar kawin 

dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar 

pernikahan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina. 

Jadi istilah anak luar kawin mempunyai makna pada dua pengertian, yaitu 

anak luar kawin akibat nikah sirri sebagaimana latar belakang munculnya putusan 
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MK, dan anak luar kawin akibat perzinahan. Dan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah mencakup dari dua pengertian tersebut. 

4. Istilha>q 

Istilhāq merupakan istilah lain dari pengakuan nasab yang dalam bahasa 

Arab adalah iqrār bi al-nasab. Istilhāq berasal dari bahasa Arab   ا سْت لْحَاق yang 

berarti  َه  ا دَّعَاهُ و نَسَبَهُ إ لَى نَـفْس   (mengaku dan menasabkan kepada dirinya). 

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “istilhāq” atau 

“iqrār” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang 

anak bahwa ia memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut 

berstatus sebagai anak di luar kawin ataupun anak tersebut tidak diketahui asal-

usulnya. Istilhāq hanya boleh dilakukan kepada anak yang belum jelas nasabnya, 

dan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu. 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan 

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Diantara wewenang yang 

dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan No. 46/PUU-

VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan 

memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
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perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”29 Pasal di atas bertentangan dengan 

UUD 1945, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan 

ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi: “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 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.”30 

Putusan MK di atas dekeluarkan setelah Aisyah Mochtar seorang artis di 

era tahun 80-an melayangkan judicial review ke MK. Pasal yang diuji adalah pasal 

2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang 

dilakukan oleh Aisyah Mochtar adalah untuk memperjuangkan hak Iqbal, anak 

hasil pernikahannya dengan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Pernikahan 

yang sah menurut agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak terdaftar dalam 

Kantor Urusan Agama karena dilakukan secara sirri. Hak yang dimaksud adalah 

hak berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hal bertanggung 

jawab untuk memberi nafkah dan memberikan penghidupan kepada anak luar 

kawin. 

6. Judul Tesis: “Apakah konsep istilha>q Ibnu Taimiyah Relevan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010?”  

Penelitian ini berusaha untuk menggali apakah ada relevansi antara konsep 

Istilha>q Ibnu Taimiyah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

                                                 
29 Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, n.d. 
30 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, n.d. 
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No. 46/PUU-VIII/2010 dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang menjadi 

latar belakang dari kedua variabel tersebut. Bila ada keterkaitan antara keduanya, 

maka pendapat Ibnu Taimiyah ini bisa menjadi salah satu penguat bagi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010.  

Namun bila ternyata antara keduanya tidak ada relevansi dikarenakan 

masing-masing memiliki latar belakang dan dasar hukum yang berbeda, maka 

konsep istilha>q Ibnu Taimiyah ini tidak dapat dijadikan sebagai 

pendukung/penguat Putusan MK tersebut. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara global tentang isi pokok dari 

penelitian ini, dan untuk lebih memudahkan pembaca dalam mempelajari alur 

pembahasan ini, maka sistematika penulisan yang akan disusun dalam penelitian 

ini adalah: 

BAB I: Pendahuluan. Merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang 

meliputi: konteks penelitian yang menjelaskan secara ringkas tentang kenapa 

penelitian ini dilaksanakan serta alasan menggunakan judul. Dalam bab ini pula 

akan dibahas tentang identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, metode dan prosedur penelitian serta 

sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran 

secara umum mengenai pembahasan dalam tesis. 

BAB II: Pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian 

terdahulu serta literatur yang masih dalam satu lingkup penelitian dengan tesis ini. 

Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang istilha>q 
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dan bahasan yang terkait dengannya. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada 

bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. 

BAB III: Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan data dan analisis dari 

status nasab anak luar kawin dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang 

mencakup bagaimana status nasab anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam 

dan Undang-Undang, latar belakang Putusan MK dan status nasab anak luar kawin 

pasca putusan MK tersebut. 

BAB IV:  Akan dibahas tentang temuan dari penelitian, yaitu konsep 

Istilha>q Ibnu Taimiyah dan apakah ada relevansinya dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. 

BAB V: Bab terakhir sebagai penutup. Memaparkan tentang kesimpulan 

dari penelitian yag dilengkapi dengan saran-saran dari penulis. 

Pada bagian akhir penulisan tesis ini, peneliti sertakan lembaran daftar 

pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dari penelusuran serta penelitian yang sudah dilaksanakan, baik penelitian 

yang sudah ada di Institut Agama Islam Negeri Jember maupun penelitian yang 

sedang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Pascasarjana, maka penelitian 

dengan judul “APAKAH KONSEP ISTILHAQ IBNU TAIMIYAH RELEVAN 

DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

No.46/PUU-VIII/2010?” belum menemukan penelitian yang sama dengan 

tema/judul di atas. 

Setelah dilakukan penelurusan tentang keaslian penelitian, didapatkan ada 

beberapa Mahasiswa Program Studi Magister di beberapa Sekolah Tinggi yang 

telah melakukan penelitian berkaitan dengan masalah penasaban anak yang lahir 

di luar kawin kepada bapak biologisnya namun terdapat perbedaan dalam 

pendekatan masalah, diantara penelitian tersebut adalah: 

a. Muhammad Hoirul Anam, dengan Judul Tesis “Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hak Keperdataan Anak di 

Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 

2016-2017”.31 

Peneliti menyimpulkan bahwa menurut hakim Pengadilan Agama 

Banyuwangi hak keperdataan anak hasil zina hanya kepada ibu yang telah 

                                                 
31 Muhammad Hoirul Anam, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai 

Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi 

Tahun 2016-2017", (Tesis, Program Magister Hukum Keluarga IAIN Jember, 2017). 
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melahirkannya dan kepada keluarga/kerabat ibunya saja. Sebab anak ini 

dilahirkankan tidak dari suatu pernikahan yang sah menurut agama dan 

hukum. Namun ketika wanita hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki yang 

telah menghamilinya, maka yang dilahirkan dari pernikahan tersebut 

dikategorikan sebagai anak yang sah yang dilahirkan dari jalinan pernikahan. 

Sehingga memiliki hak keperdataan dengan ibunya dan laki-laki sebagai 

bapaknya. Sisi kesamaan antara tesis ini dengan tesis penulis adalah sama-

sama membahas hubungan keperdataan seorang anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Dan sisi 

perbedaannya, bahwa seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan bisa 

dikaitkan nasabnya dengan ayah biologisnya bila sang bapak menikahi ibunya 

di saat ibunya dalam keadaan hamil. Sedangkan dalam tema yang diangkat 

oleh penulis bahwa seorang anak zina dapat dinasabkan kepada bapak 

biologisnya bila sang bapak melakukan istilha>q meskipun sang bapak tidak 

menikahi ibu dari anak zina tersebut. 

b. Maya Indria Sari, dengan Judul Tesis “Efektivitas Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin di 

Catatan Sipil Wilayah Hukum Sumatera Barat.”32 

Penulis tesis ini meneliti tentang implikasi hukum dari penerapan 

putusan MK Republik Indonesia Nomor 46 Th. 2010. Dalam realisasinya 

didapatkan bahwa anak yang berstatus anak luar kawin tidak memiliki 

perlindungan hukum maupun kepastian hukum terutama berkenaan dengan 

                                                 
32 Maya Indria Sari, "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Tentang Status Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil Wilayah Hukum Sumatera Barat", (Tesis, 

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017). 
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masalah waris, karena masih umum dan belum jelasnya maksud dari hubungan 

keperdataan dalam putusan MK tersebut. Konsekuensi atau implikasi hukum 

yang akan muncul pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sisi 

kesamaan dengan tesis ini. Tapi dalam tesis yang akan penulis tulis lebih 

dalam pembahasan teori daripada realisasinya. 

c. Helmy Ziaul Fuad, dengan judul Tesis “Penerapan Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010 Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum (Studi Kasus No: 

0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg).”33 

Peneliti menilai bahwa Majelis Hakim PA Malang dalam putusannya 

No. 0274/Pdt.P/2015/PA. Mlg. telah merealisasikan norma hukum yang 

terkandung dalam putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, 

dengan menafsirkan norma secara restriktif, dengan memberi batasan 

hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anaknya. Perbedaan 

dengan tesis yang akan dibahas adalah belum sampai pada tahap penerapan, 

akan tetapi masih dalam teori/ akibat hukum dari putusan MK Republik 

Indosia No. 46/PUU-VIII/2010. 

d. Dwi Zalyunia, dengan judul Tesis “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin 

Dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.34 

                                                 
33 Helmy Ziaul Fuad, "Penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Oleh Hakim Perspektif 

Penemuan Hukum (Studi Kasus No: 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg)", (Tesis, Program Studi Al-Ahwal 

As-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016). 
34 Dwi Zalyunia, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Terhadap Anak Luar Kawin Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 

Universitas Indonesia, 2012). 
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Peneliti memberi kesimpulan bahwa putusan MK tersebut tidak sesuai 

dengan  ketentuan berkenaan dengan hak anak luar kawin yang dijelaskan 

dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang berakibat 

pada masalah waris, karena bertolak belakang dengan ketentuan dalam agama 

Islam maka putusan tersebut tidak wajib untuk diaplikasikan . Dalam 

penelitian ini peneliti membandingkan antara putusan MK dengan KHI dan 

UU 1/1974, tapi dalam tema yang akan dikaji adalah menghubungkan 

pandangan Ibnu Taimiyah dengan putusan MK tersebut. 

e. Heni Kurnia Ningsih, Tesis berjudul “Akibat Hukum Konsep Tabanni dan 

Istilha>q Menurut Hukum Islam”.35 

Istilha>q yang berarti pengklaiman nasab kepada anak yang nasabnya 

tidak diketahui (majhu>l an-nasab), bisa berkonsekwensi kepada dikaitkannya 

nasab anak kepadanya. Dalam hal harta waris, mustalha>q berhak untuk 

memperoleh bagian harta warisan sebab ia masuk kedalam ahli waris. 

Berkaitan dengan perkawinan, dia bisa sebagai mawa>ni’u an-nika>h 

dikarenakan telah terdapat hubungan mahram antara mustalhi>q dengan 

mustalhaq, serta bisa juga menjadi wali nikah bagi anaknya. Perbedaan dengan 

tesis yang akan ditulis adalah istilha>q dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan 

akibat dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Dari beberapa judul tesis di atas dan penelitian-penelitian lainnya, tesis 

dengan judul ini bisa dibuktikan akan keasliannya sepanjang berkenaan dengan 

judul dan masalah-masalah yang telah dijabarkan di atas. Dari sini peneliti menjadi 

                                                 
35 Heni Kurnia Ningsih, "Akibat Hukum Konsep Tabanni Dan Istilha>q Menurut Hukum Islam", 

(Tesis, Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal as-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Malang, 

2015). 
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semakin yakin bila tesis dengan judul ini bisa untuk dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

B. Kajian Teori dan Konsep 

Teori pada hakikatnya adalah konsep, rangkaian asumsi, devinisi, proposisi 

guna menjelaskan sebuah fenomena sosial dengan cara yang sistematis kemudian 

hubungan antar konsep dirumuskan dengan tepat.36 Atau dengan pengertian sangat 

sederhana, teori adalah kaitan antar dua variable atau lebih dimana  kebenarannya 

dapat diuji.37 

1. Konsep Nasab Perspektif Hukum Islam 

a. Pengertian Nasab 

Pengertian nasab secara bahasa/etimologi berasal dari kalimat “al-nasab” 

yang berarti kerabat atau keturunan“.38Nasab adalah bentuk kata tunggal yang 

memiliki beberpa bentuk jamak, seperti   ن سَب atau نُسَب atau نْسَابأ  sebagaimana 

firman Allah : 

 ژ   ئو  ى  ى  ئا  ئا  ئە    ئە    ئو     ې  ې  ژ 

Artinya: “Apabila ditiupkan sangkakala, maka sudah tidak ada lagi hubungan 

keluarga antara mereka pada hari itu (hari kiamat), dan mereka tidak (pula) 

saling bertanya.” (Al-Qur’a>n, 23:101)39 

Nasab dalam bentuk tunggal dijelaskan di dalam al-Qur’a>n dalam ayat 158 

dari surat al-S}a>ffa>t dan dalam ayat 54 dari surat al-Furqon, firman Allah : 

                                                 
36 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 19. 
37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, 126-127. 
38 Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bi al-Qa>hirah, Al-Mu’jam Al-Wasi>t} (al-Qa>hirah: Da>r al-

Da’wah, 1431), II, 916. 
39 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah (Bandung: Jabal Raudah al-

Jannah, 2010), 348. 
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 ژٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٿ  ژ 

Artinya: “Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia 

(\Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti 

akan diseret (ke neraka).” (Al-Qur’a>n, 37:158).40 

 ژئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې ژ 

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan 

manusia itu (mempunyai) keturunan dan mus}a>harah dan Tuhanmu adalah 

Maha Kuasa.” (Al-Qur’a>n, 25:54).41 

Ayat di atas ketika ditafsirkan oleh al-Qurt}ubi, beliau menjelaskan bila kata 

هْرُ  dan النَّسَبُ   keduanya adalah sebuah kata yang masih umum  termasuk di الص  

dalamnya tentang kerabat seseorang. Al-Qurt}ubi membawakan perkataan Ibnu al-

‘Arabi bahwa nasab adalah suatu istilah sebagai gambaran dari pertemuan 

mani/sperma dari laki-laki dengn mani/ovum dari seorang wanita berdasarkan 

aturan dalam shari>’ah, bila pertemuan sperma dan ovum ini terjadi dengan jalan 

yang dilarang yaitu sebuah perzinaan, maka perkara tersebut hanya sebuah 

pembuahan/reproduksi yang biasa, tidak dibenarkan bila dimasukkan ke dalam 

nasab, maka dari itu hal tersebut tidak masuk dalam ketentuan yang dijelaskan 

dalam ayat tahrim, yaitu tidak berpengaruh kedalam permasalahan hubungan 

haram atau tidak untuk menikah, begitu pula dalam masalah ‘iddah bagi seorang 

wanita maka tidak ada kewajiban atasnya, oleh karena itu seorang wanita yang 

hamil bukan karena nikah, maka tidak ada syarat anak harus lahir terlebih dahulu 

baru ia boleh menikah lagi. Begitu juga dengan adanya hubungan mahram dengan 

anak wanita dari seorang wanita yang telah dinikahi dan digauli oleh seorang laki-

                                                 
40 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah …., 452. 
41 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah …., 364. 
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laki, maka secara otomatis seorang laki-laki haram hukumnya untuk menikahi 

anak tirinya bila ia sudah menggauli ibu dari anak tersebut. Ini bila hubungan 

badan terjadi setelah didahului dengan akad nikah. Lain perkara bila terjadi sebuah 

perzinaan antara seorang laki-laki dengan seorang janda beranak atau seorang 

wanita tanpa didahului dengan adanya akad nikah, maka tidak diharamkan untuk 

menikahi anak wanita janda atau wanita tersebut.42 

Dari uraian yang telah dikemukan, menyimpulkan bahwa arti nasab secara 

etimologi adalah kerabat atau keturunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Su’u>di 

Abu Habi>b bahwa makna kata nasab tidak berbeda dengan kerabat.43 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab diberi definisi dengan keturunan atau 

pertalian dalam keluarga (terlebih dari pihak sang ayah).44 

Dan arti dari kata nasab menurut terminology tampaknya tidak dapat 

dibedakan dengan arti dari kata nasab menurut etimologi ini, adalah hubungan 

seseorang dengan orang lain berdasarkan kerabat yang dibangun di atas hubungan 

darah.45 Atau hubungan manusia dengan orang-orang yang dikaitkan dengannya 

dari bapak, kakek dan seterusnya.46 Dan yang dimaksud adalah ma’lu>m (jelas) 

bapaknya dan bukan laqi>t} (anak temuan), bukan budak, bukan anak angkat. 

Ensiklopedi Indonesia memberikan definisi kata nasab dengan “keturunan ikatan 

keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas yaitu bapak, 

                                                 
42 Al-Qurt}uby, Al-Ja>mi’ Li Ahka>m Al-Qur’a>n  (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2006), XIII, 59. 
43 Su’di Abu Habib, Al-Qa>mu>s Al-Fiqhi Lughatan Wa Is}t}ila>han , cet. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), 

351.  
44 Kamus Besar Bahasa Indonesa , cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 609. 
45 Al-Sharbi>ni, Mughni< Al-Muhta>j Ila> Ma’rifati Ma’a>ni> Alfa>z  (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1994), II, 257. 
46 Abdul Kari>m Zi>da>n, Al-Mufas}s}al Fi> Ahka>m Al-Mar’ah  (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1413), 

IX, 315. 
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kakek, ibu, nenek dan seterusnya, ke bawah yaitu anak,cucu dan seterusnya, 

maupun ke samping yaitu saudara, paman bibi dan lainnya.”47 Wahbah az-Zuhayli> 

memberi definisi “nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan 

suatu hubungan kekeluargaan dengan didasari kepada kesatuan darah atau 

pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lainnya.”48 

Kerabat terbagi menjadi dua macam: 

1) Kerabat berdasarkan kelahiran baik us}u>l maupun furu>’. Yang dimaksud 

dengan us}ul adalah kerabat dengan silsilah ke atas misalnya bapak, kakek, ibu, 

nenek dan seterusnya. Sedang furu>’ adalah kerabat dengan silsilah ke bawah 

misalnya anak, cucu dan seterusnya. 

2) Kerabat bukan dengan sebab kelahiran, kerabat macam kedua ini juga terbagi 

menjadi dua kelompok: 

(a)  Kerabat yang haram untuk dinikahi, seperti saudara baik laki-laki atau 

wanita dan seterusnya ke bawah, baik saudara kandung, saudara sebapak 

atau saudara seibu. Paman dan bibi dari jalur bapak, baik saudara kandung 

bapak atau saudara seibu bapak. Paman dan bibi dari jalur ibu, baik 

saudara kandung ibu, atau saudara ibu seibu, atau saudara ibu sebapak. 

(b)  Kerabat yang halal untuk dinikahi, misal anak-anakya bibi/paman dari 

jalur bapak atau anak-anaknya bibi/paman dari jalur ibu.49 

b. Urgensi Nasab dalam Islam 

                                                 
47 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 

IV, 1304. 
48 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Isla>mi> Wa Adillatuh  (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), VII, 25. 
49 Al-Ka>sa>ni, Bada>’i’u Al-S}ana>’i’ Fi> Tarti>bi Al-Shara>’i’ , cet. 2 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1986), IV, 30. 
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Nasab adalah salah satu karunia dan nikmat terbesar yang Allah  

anugerahkan untuk para hamba-Nya, Allah  berfirman dalam surat al-Furqa>n 

ayat 54: 

 ژ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې ئە  ئە   ژ 

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan 

manusia itu (mempunyai) keturunan dan mus}a>harah dan Tuhanmu adalah 

Maha Kuasa.” (Al-Qur’a>n, 25:54).50 

Nasab adalah ikatan yang kokoh dan hubungan (kaitan) yang agung antara 

satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Sha>ri’ tidak membiarkan hamba-

Nya dengan sembarangan menetapkan atau menolak pernasaban ini, akan tetapi 

Allah  sendiri yang menetapkan penshari’atan nasab untuk menghindari 

kerusakan yang timbul akibat dari ketidak jelasan masalah nasab. Diantara hikmah 

Allah  dan sunnah-Nya, Allah  tidak membiarkan seorang anak kecil yang 

belum mampu menegakkan segala urusannya sendiri akan tetapi dengan kasih 

sayang-Nya yang luas Allah tanamkan dalam diri setiap orangtua rasa cinta kepada 

anak-anak mereka.51 

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kejelasan nasab, 

tidak ada tujuan lain dari hal tersebut kecuali adalah untuk menjaga kemuliaan 

manusia dan untuk membangun keluarga dan masyarakat muslim yang penuh 

dengan kasih sayang dan persatuan. Untuk hifz an-nasab itulah semua model 

perbuatan zina dilarang oleh Islam, karena perbuatan ini menjadi salah satu sebab 

rusak dan bercampurnya nasab, sebaliknya Islam sangat menganjurkan pernikahan 

                                                 
50 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah…., 364.  
51 Abu al-‘Aynayn, Al-Fiqh Al-Muqa>ran Li Al-Ahwa>l Al-Shakhs}iyyah (Beirut: Da>r al-Nahd}ah al-

‘Arabiyyah), VII, 673. 
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yang sah untuk melestarikan keturunan manusia agar tidak punah serta memiliki 

hubungan kerabat yang jelas dan sah. Firmah Allah : 

 َّ كى كم   كل  كا  قي  قى   في  فى  ثي  ثى ُّ 

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Qur’a>n, 17:32)52 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ

 ژڄ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڤ  ڤ

Artinya: “Pezina wanita dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beiman.” (Al-

Qur’a>n, 24:2)53 

Begitu pula dalam hadith-hadith, Nabi  menjelaskan bahwa dengan tegas 

Islam memberi sanksi kepada pelaku zina baik muhs}an54, maupun ghairu muhs}an 

dengan sanksi hukum rajam atau dera seratus kali.55 Sabda beliau : 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ:  ، ))عَنْ عُبَادَةَ بْن  الصَّام ت  خُذُوا عَنّ  
لْب كْر   ، الْب كْرُ با  ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهنَُّ سَب يلاا ائةٍَ لْدُ جَ خُذُوا عَنّ   سَنَةٍ، وَالثّـَي  بُ وَنَـفْيُ م 

ائَ  لثّـَي  ب  جَلْدُ م   (( رواه مسلمةٍ، وَالرَّجْمُ با 
Artinya: Dari ‘Uba>dah ibn al-S}a>mit beliau berkata: Rasulullah  bersabda: 

“Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah  telah menetapkan 

jalan bagi mereka (para wanita), (hukuman bagi perzinaan yang dilakukan 

oleh) laki-laki dan wanita yang sama-sama belum menikah adalah 

                                                 
52 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah…., 285.  
53 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah…., 350.  
54 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , VI, 2028.  
55 Abd al-Qadi>r, Al-Tashri>’ Al-Jina>’i> Al-Isla>mi> Muqa>rinan Bi Al-Qa>nu>n Al-Wadh’i> (Beirut: Da>r 

al-Ka>tib al-’Arabi>, 1431), II, 346-495. 
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dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan 

(hukuman atas perbuatan zina yang dilakukan oleh) laki-laki dan wanita 

yang telah menikah adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan dirajam”. 

(HR. Muslim)56 

Begitu besar perhatian Islam terhadap nasab nampak dalam ketentuan 

adopsi, Islam tidak membenarkan konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, 

yaitu anak adopsi tidak memiliki hak nasab57 sebagaimana hak yang didapatkan 

oleh anak yang dilahirkan secara shar’i, begitu pula adopsi yang menghapuskan 

nasab anak dengan ayah kandungnya. Sebagaimana peristiwa tatkala Zaid bin 

Harithah seorang sahabat yang diangkat oleh Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم menjadi anak angkat 

(tabanni>), Zaid dipanggil pada saat itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad. 

Karena sebab peristiwa inilah Allah  menurunkan ayat 4-5 dari surat al-Ahzab 

yang berbunyi: 

 كم كل  كا قىقي في فى ثىثي ثن ثم ثز ُّ 
 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي لى لم كي كى
 َّ يىيي ين يم  يز ير

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu 

(sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan di mulutmu saja. Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 

Penggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak 

mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. (Al-Qur’a>n, 33:4-5).58 

Para fuqaha>’ (ulama fiqh) dan ulama ushul menganggap bahwa hifz al-nasl 

adalah termasuk satu hal dari lima perkara dalam al-maqa>s}id al-shari>’ah dimana 

                                                 
56 Muslim,, III, 1316. 
57 Ziya>d Ahmad Sala>mah, At}fa>l Al-Ana>bi>b Bayna Al-‘Ilm Wa Al-Shari>’Ah  (Beirut: al-Da>r al-

‘Arabiyyah li al-‘Ulu>m, 1996), 131-132. 
58 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 418. 
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tatanan kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kelima hal tersebut, 

yaitu hifz al-di>n (menjaga agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasl 

(keturunan/nasab), hifz al-ma>l (harta) dan hifz al-‘aql (akal).59 

Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkan kepada ummatnya untuk benar-benar 

memperhatikan permasalahan nasab ini dan tidak boleh sembarangan mencampur 

adukkan nasab anak. Beliau صلى الله عليه وسلم melarang seorang wanita untuk menasabkan anak 

kepada seorang laki-laki yang bukan ayahnya, dan melarang seorang ayah dari 

mengingkari nasab anaknya yang sah. Bahkan perbuatan ini adalah termasuk dosa 

besar karena Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم memberikan ancaman dengan keras yaitu tidak bisa 

masuk ke dalam surga. Sabda beliau صلى الله عليه وسلم dalam hadith dengan perawi Abu Daud: 

يَن نَـزَلَتْ آيةَُ بِ  هُرَيْـرَةَ، أنََّهُ سََ عَ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَـقُولُ ح  عَنْ أَ 
اَ »الْمُتَلَاع نَيْن :  هُمْ، ف ـَعَلَى أدَْخَلَتْ امْرَأةٍَ أيم  نـْ لَيْسَتْ م نَ اللََّّ  في  قَـوْمٍ مَنْ ليَْسَ م 

لَهَا اللََُّّ  اَ رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَـنْظُ شَيْءٍ، وَلَنْ يدُْخ  رُ إ ليَْه ، احْتَجَبَ  جَنـَّتَهُ، وَأيم 
ر ينَ  نْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رءُُوس  الْأَوَّل يَن وَالْآخ  ُ م   «.اللََّّ

Artinya: Dari Abu Harayrah  bahwa beliau mendengar Rasu>lullah صلى الله عليه وسلم bersabda 

ketika turun ayat li’a>n: “Siapa saja seorang wanita yang memasukkan nasab 

(seorang anak) kepada suatu kaum padahal ia bukanlah dari golongan 

mereka, maka Allah akan berlepas diri darinya dan tidak akan 

memasukkannya ke dalam Surga. Dan siapa pun dari seorang laki-laki yang 

mengingkari (nasab) anaknya padahal ia melihatnya (mengetahui bahwa itu 

adalah anaknya), maka Allah akan menurup diri darinya dan akan 

mempermalukannya di hadapan para manusia yang terdahulu dan yang 

kemudian.” (HR. Abu Daud)60 

                                                 
59 Al-Sha>t}ibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>’ah, II, 10. 
60 Abu Hasan al-Sindy, Fath Al-Wadu>d Fi> Sharh Sunan Abi> Da>wu>d (Madinah: Maktabah Ad}wa>’ 

al-Mana>r, 2010), II, 577. 
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Begitu juga tidak dihalalkan bagi seorang anak untuk mengkaitkan 

nasabnya dengan seorang laki-laki yang bukan ayah kandungnya.61 Nabi  

bersabda: 

هُمَا ي ـَ نـْ دٍ م  ا، وَأَبَا بَكْرَةَ، وكَُل  وَاح  قُولُ: عَنْ أَبِ  عُثْمَانَ النـَّهْد ي   قاَلَ: سََ عْتُ سَعْدا
ا صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ يَـقُولُ:سََ عَتْ أذُُنَايَ وَوَعَى قَـلْ  مَن  ادَّعَى إ لَى غَيْر  (( بِ  مُحَمَّدا

 رواه ابن ماجه ))أبَ يه  وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ غَيْرُ أبَ يه  فاَلْجنََّةُ عَلَيْه  حَرَام  
Artinya: Dari Abi ‘Uthma >n al-Nahdy> berkata, aku mendengar Sa’d dan Abu 

Bakrah, masing-masing mengatakan: “kedua telingaku mendengar dan 

hatiku menghafal bahwa Muhammad  bersabda: “Barangsiapa yang 

menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal ia mengetahui bahwa 

ia adalah bukan bapaknya, maka diharamkan baginya surga.” (HR. Ibnu 

Majah)62 

Penetapan nasab berimplikasi kepada perkara-perkara penting yang akan 

kembali kepada anak, kedua orangtua dan keluarga secara umum; ketetapan dan 

kejelasan nasab seorang anak akan melindunginya dari aib dan keterlantaran, 

kejelasan nasab anak akan menjaga seorang ibu dari tuduhan keji (perzinaan), 

nasab yang jelas akan menjadikan seorang bapak terhormat dan tenang karena 

anaknya tidak akan dinasabkan kepada orang lain. Dan bagi keluarga, nasab akan 

melindungi keluarga dari keraguan-raguan dan akan menjadikan sebuah keluarga 

dibangun di atas pondasi yang kuat. 

Semua penjelasan di atas menunjukkan akan begitu pentingnya 

permasalahan nasab ini, para fuqaha>’ sangat memperhatikan permasalahan nasab 

ini. Semua itu tidak lain adalah kecuali untuk menjaga nasab anak-anak, karena 

                                                 
61 Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). 
Https://Kbbi.Web.Id/Anak%20tiri, n.d. 
62 Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah (al-Qa>hirah: Da>r Ihya>’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431), II, 870. 
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nasab yang tidak jelas akan berakibat kepada rusaknya masyarakat dan kerusakan 

di permukaan bumi.63 

b. Sebab-sebab Tetapnya Nasab 

Nasab adalah permasalahan yang sangat penting yang tidak mungkin bisa 

muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan tahapan-tahapan dan proses 

serta adanya asba>b tertentu yang benar dalam tinjauan agama dan tidak bisa hanya 

mencukupkan dengan perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan seperti 

yang ada pada saat ini berupa tes DNA untuk mengetahui hubungan seorang anak 

dengan bapak biologisnya. Seorang anak secara otomatis akan memiliki hubungan 

nasab dengan ibunya karena sebab kelahiran, ini menurut shara’ maupun undang-

undang yang berlaku di Indonesia. Adapun kaitan nasab seorang anak dengan 

bapak kandungnya menurut kesepakatan ulama dapat terjadi hanya dengan tiga 

cara; pertama melalui pernikahan sah, kedua melalui pernikahan fa>sid maupun 

ba>t}il, termasuk di dalamnya pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, ketiga, 

dengan persetubuhan yang shubha>t.64 Penjelasan dari ketiga cara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Pernikahan sah.65 

Berdasarkan ijma>’ ulama, seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan sah, 

maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut bisa disambungkan nasabnya 

dengan saumi dari wanita itu apabila terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada 

                                                 
63 Abu al-‘Aynayn, al-Fiqh al-Muqa>ran li al-Ahwa>l al-Shakhs}iyyah, 485. 
64 Wahbah Al-Zuhayli, Fiqh Islam wa Adillatuhu, VII, 681. 
65 al-Sart}a>wi, Sharh Qanu>n Al-Ahwa>l Al-Shakhs}iyyah  (Yordan: al-‘Adawi> li al-Tiba>’ah wa al-

Nashr, 1981), 39. 
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penghalang.66 Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab s}ahi>h keduanya: 

اَ قاَلَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِ  وَقَّاصٍ، وَعَ  هَا، أَنهَّ يَ اللََُّّ عَنـْ بْدُ بْنُ عَنْ عَائ شَةَ رَض 
ي عُت ـْ زَمْعَةَ في  غُلَامٍ، فَـقَالَ سَعْد : هَذَا يََ رَسُولَ اللََّّ   بَةُ بْنُ أَبِ  وَقَّاصٍ، عَه دَ ابْنُ أَخ 

ي يََ رَسُولَ ا للََّّ ، وُل دَ عَلَى إ لَََّ أنََّهُ ابْـنُهُ انْظرُْ إ لَى شَبَه ه ، وَقاَلَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخ 
مَ إ لَى شَبَه ه ، فَـرأََى شَبـَهاا لَّ ف رَاش  أَبِ  م نْ وَل يدَت ه ، فَـنَظَرَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَ 

بَةَ، فَـقَالَ:  الَحجَرُ، وَل لْعَاه ر  ل لْف رَاش  الوَلَدُ هُوَ لَكَ يََ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، »بَـي  ناا ب عُتـْ
نْهُ يََ سَوْدَةُ ب نْتَ زَمْعَةَ  بِ  م   رواه البخاري ومسلم .فَـلَمْ تَـرَهُ سَوْدَةُ قَط  « وَاحْتَج 

Artinya: Dari ‘A>’ishah rad}iyalla>hu ‘anha>, beliau berkata: Sa’d ibnu Abi> Waqqa>s} 

dan Abdullah ibnu Zam’ah memperebutkan seorang anak, berkata Sa’d: 

“Wahai Rasulullah, anak kecil ini adalah anaknya saudaraku ‘Utbah ibnu 

Abi> Waqqa>s}, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah putranya, lihatlah 

pada kemiripan wajahnya.” ‘Abdullah ibn Zam’ah berkata: “wahai 

Rasulullah ini adalah saudaraku, karena dia dilahirkan dari fira>sh bapakku, 

dia adalah anaknya.” Rasulullah  melihat pada anak tersebut ada 

kesamaan/kemiripan yang sangat nampak dengan ‘Utbah, tapi beliau  

mengatakan: ((Dia (anak ini) adalah milikmu (engkau menang) wahai 

‘Abdullah ibn Zam’ah, anak adalah bagi yang memiliki tempat tidur dan 

untuk laki-laki pezina hanyalah rajam (hukuman), wahai Saudah 

berhijablah engkau darinya)), dan setelah itu Saudah tidak pernah 

melihatnya sama sekali. (HR. Bukhari dan Muslim)67 

Hadith di atas menjelaskan bila anak dilahirkan dari fira>sh yaitu wanita 

yang sudah memiliki suami, maka anak dinasabkan kepada pemilik fira>sh yaitu 

suami dari wanita tersebut. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan sah 

maka anak dinasabkan kepada sang suami. Dan ini tidak berlaku bagi laki-laki 

pezina, seorang anak tidak bisa dinasabkan kepadanya bila ia dilahirkan dengan 

sebab perzinaan. Bahkan dalam hadith di atas dijelaskan, bila status pezina adalah 

                                                 
66 Ibn al-Qayyim, Za>d Al-Ma’a>d Fi> Hady Khair Al-‘Iba>d  (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1990), V, 

410. 
67 Bukhari, S}ahi>h Al-Bukha>ri>, cet. 1 (Damaskus: Da>r T{auq al-Naja>h, 1422), III, 81; Muslim, S}ahi>h 
Muslim, II, 1080. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

34 

muhs}an maka ia dihukum rajam yaitu dilempati batu sampai meninggal, dan 

dicambuk sebanyak 100 kali apabila berstatus ghairu muhs}an.68 Firman Allah  

dalam al-Qur’an: 

 ذٰ يي  يى يم  يخ  يح  يج  هي هى هم  هج  ني  نى نم  نخ  نح  نج  ُّ
 َّ ئم  ئز  ئر  ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ

Artinya: “Pezina wanita dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 

keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah , jika kamu 

beriman kepada Allah  dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”(Al-

Qur’a>n, 24:2).69 

Ayat yang agung ini memberikan perlindungan terhadap nasab seorang 

anak dan menjaga kemulian serta kehormatan seorang wanita dari tuduhan zina. 

Seorang anak secara otomatis akan dinasabkan kepada suaminya tanpa harus ada 

pengakuan dari suami bila si anak dilahirkan dari fira>sh/istri yang sah, karena 

status wanita sebagai fira>sh-nya sudah menjadi indikasi kuat bahwa anak yang 

dilahirkan adalah berasal dari air maninya. 

Beberapa syarat dalam pernikahan yang sah yang dengannya seorang anak 

dapat ditetapkan nasabnya kepada bapaknya: 

(a)  Sesuai kesepakatan para ulama fiqh, suami adalah seorang yang sudah baligh 

dan dimungkinkan bisa/mampu untuk memberikan keturunan. Oleh sebab itu, 

seorang yang impoten yang tidak mampu untuk melakukan hubungan badan 

atau seorang yang tidak memiliki alat kelamin maka tidak mungkin 

menetapkan nasab anak kepadanya. 

                                                 
68 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Sali>m, S}ahi>h Fiqh Sunnah, Terj. Khairul Amru Harap Dan Faisal 
Shaleh  (Jakarta: Pusataka Azzam), IV, 60-63. 
69 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 350. 
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(b)  Menurut pandangan para ulama dalam madhhab Hanafy, bila setelah akad 

nikah dilangsungkan minimal enam bulan berikutnya lahir seorang anak. Dan 

suami istri benar-benar telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana 

pendapat mayoritas fuqaha>’. Maka, bila lahirnya seorang anak belum sampai 

batas minimal yaitu 6 bulan, maka anak tidak dapat dikaitkan nasabnya 

kepada suami dari wanita itu sebagaimana yang telah menjadi ijma>’ para 

fuqaha>’.70 Karena perkara tersebut menjadi qari>nah/indikasi bila semenjak 

belum terjadinya akad nikah si wanita sudah dalam keadaan hamil, kecuali 

bila suami mengakui bahwa itu adalah anaknya. Pengakuan ini mengandung 

arti sebuah pernyataan bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah si wanita 

sudah dalam keadaan mengandung. 

(c)  Ulama fiqh bersepakat bahwa minimal terjadi sekali pertemuan antara suami 

dan istri setelah terjadinya akad nikah. Anak dapat dinasabkan kepada suami 

bila isteri melahirkan minimal enam bulan semenjak pertemuan itu 

berlangsung. 

Adapun bila terjadi talaq/perceraian antara kedua suami dan istri, terdapat 

beberapa kemungkinan tentang anak yang lahir bisa dinasabkan kepada mantan 

suami atau tidak: 

a. Apabila dalam kurun waktu tidak sampai enam bulan semenjak perceraian 

terjadi istri sudah melahirkan anak serta sebelumnya telah terjadi hubungan, 

maka anak dinasabkan kepada mantan suami sebagaimana kesepakatan para 

ulama>’. Namun sebaliknya, bila kelahiran terjadi setelah enam bulan semenjak 

perceraian terjadi dan sebelum terjadi perceraian suami tidak pernah 

                                                 
70 Al-Sharbini, Muhgni> Al-Muhta>j  (Beirut: Da>r al-Fikr), III, 391. 
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berhubungan dengannya, maka nasab anak tersebut tidak dapat dikaitkan 

kepada mantan suami.71 

b. Jika perceraian terjadi sesudah terjadinya hubungan suami istri, baik talaq itu 

adalah talaq sughra>/raj’i atau talaq kubra>/ba>’in, atau dengan sebab suaminya 

meninggal dunia, ada beberapa keadaan: 

(1) Setelah suami meninggal atau terjadi perceraian, bila sebelum habis 

masa maksimal kehamilan lahir seorang anak, maka anak dapat 

dihubungkan nasabnya dengan suami. Menurut salah satu riwayat dari 

para ulama>’ yang bermadhhab Maliki dan Hanafi, masa paling lama atau 

usia maksimal kehamilan adalah dua tahun, menurut ulama mazhab 

Hanbali dan Syafi’i adalah dua tahun, dan lima tahun menurut pandapat 

yang populer dalam madhhab Maliki.72 

(2) Jika kelahiran anak lebih dari masa maksimal kehamilan (dihitung 

semenjak terjadinya perceraian atau semenjak suami meninggal), maka 

dalam pandangan jumhur ulama, anak yang dilahirkan tidak dapat 

dihubungkan nasabnya dengan suami dari wanita tersebut. 

2) Pernikahan Fa>sid. 

Jumhur ulama memberikan definisi bahwa sebuah pernikahan disebut fa>sid 

apabila tidak sempurna unsur-unsur pokok atau ada syarat yang kurang saat 

dilangsungkannya pernikahan tersebut,73 seperti tidak adanya wali atau saksi. 

Meskipun nikah fasid memiliki status yang berbeda dengan pernikahan yang 

                                                 
71 Wahbah Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, 684. 
72 Muhammad Mus}t}afa Shalabi, Ahka>m Al-Usrah Fi> Al-Isla>m, 679. 
73 Al-Suyu>t}i, Al-Ashba>h Wa Al-Naz}a>’ir (Riya>d}: Maktabah Naza>r Mus}t}afa, 1997), II, 489. 
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dilakukan dengan cara yang sah, akan tetapi fuqaha>’ bersepakat bahwa keduanya 

sama dalam masalah penetapan nasab. Beberapa contoh pernikahan fasid adalah:74 

a. Apabila belum terpenuhinya syarat-syarat pernikahan pada salah satu atau 

kedua calon mempelai. 

b. Nikah mut’ah. 

c. Nikah tanpa dihadiri saksi. 

d. Menikahi dua wanita yang masih mahram, baik karena nasab atau 

sepersusuan. 

e. Nikah karena dipaksa. 

f. Saksi-saksi nikah belum memenuhi syarat sebagai seorang saksi. 

Para Fuqaha>’ menyebut pernikahan dengan model seperti di atas sebagai 

pernikahan yang fasid adalah karena akad seperti ini masih berimplikasi pada 

beberapa hal sebagaimana implikasi dalam akad yang sah, berbeda dengan akad 

ba>t}il yang tidak berimplikasi sebagaimana akad yang sah, bahkan hubungan badan 

dari akad ba>t}il dihukumi sebagai zina.75 Namun berkaitan dengan penasaban anak 

yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang fasid ada tiga syarat yang 

dikemukakan oleh ulama, yaitu: 

1. Suami adalah orang yang mampu untuk menghamili pasangan sahnya, adalah 

orang yang sudah mencapai usia baligh serta bukan impoten. 

2. Pasangan bersangkutan telah benar-benar melakukan hubungan suami istri. 

3. Dalam pandangan jumhur ulama anak dilahirkan minimal 6 bulan sesudah 

dilangsungkannya akad nikah fa>sid atau menurut madhhab Hanafi semenjak 

                                                 
74 Anwa>r al-Khat}i>b, Al-Ahwa>l Al-Shakhs}iyyah, 39. 
75 Ibn al-Quda>mah, Al-Mughni>, cet. 3 (Riya>dh: Da>r ’A>lam al-Kutub, 1997), VII, 345. 
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berhubungan badan. Bila sebelum tenggang waktu tersebut anak sudah 

dilahirkan maka tidak dibenarkan bila anak ditetapkan nasabnya terhadap suami 

wanita itu, sebab dapat dibuktikan bahwa bayi itu adalah hasil dari perbuatan 

zina bersama laki-laki lain sebelum itu.76 

Dalam mengkategorikan nikah fasid para ulama madhhab tidak satu 

pendapat, sebuah pernikahan dinilai fasid dalam suatu madhhab belum tentu 

menurut madhhab yang lainnya juga demikian, namun mereka bersepakat bahwa 

anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan fasid masih memiliki hubungan nasab 

dengan bapak kandungnya, dengan ketentuan harus dapat memenuhi semua syarat-

syarat tadi.77 

3) Hubungan Badan Secara Shubha>t. 

Kata syubhat memiliki arti terdapatnya sesuatu yang mirip, serupa, samar, 

sama dan tidak jelas.78 KBBI mengartikan kata syubhat dengan “keragu-raguan 

atau ketidak jelasan tentang sesuatu, apakah halal atau haram karena kurang jelas 

status hukumnya, tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan 

salah”.79 

Hubungan badan antara seorang laki-laki dan wanita disebut sebagai 

shubha>t apabila persetubuhan tersebut tidak didahului dengan adanya akad nikah, 

baik berstatus sebagai pernikahan yang sah atau pernikahan fa>sid, namun 

hubungan badan secara shubha>t ini tidak dinamakan dengan zina yang diharamkan 

oleh shari’at.80 Hukum hubungan badan ini tidak jelas dan tidak terang tentang 

                                                 
76 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Zina, II, 68-73.  
77 Ibn Jazi, Al-Qawa>nin Al-Fiqhiyyah  (Beirut: al-Maktabah al-Thaqa>fiyyah, tt), 140. 
78 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, VI, 1715. 
79 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1115. 
80 Ibn ‘A>bidi>n, Ha>shiyah Ibn ‘A>bidi>n, IV, 18. 
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halal atau haramnya. Seperti seseorang melakukan hubungan badan dengan istri di 

masa ‘iddah talak ba>’in karena berkeyakinan bahwa hal itu diperbolehkan. Letak 

shubha>t dalam kasus ini adalah pada status hukum dari hubungan badan pada masa 

‘iddah talak ba>’in, pelaku tidak mengetahui bahwa hal tersebut diharamkan bahkan 

meyakini akan kehalalannya. Shubha>t ada dua macam: 

a. Shubha>t akad dengan diikuti hubungan badan adalah akad yang dilaksanakan 

oleh laki-laki dan wanita, selanjutnya karena suatu sebab baru diketahui bahwa 

akad tersebut ternyata tidak sah. 

b. Shubha>t hubungan badan tanpa didahului akad adalah hubungan badan yang 

terjadi antara seorang laki-laki dan wanita, tanpa ada akad nikah diantara 

keduanya, baik dengan akad secara fasid atau sah. Namun kedua laki-laki dan 

wanita berkeyakinan bila apa yang telah mereka lakukan adalah sah, kemudian 

diketahui sebaliknya. Seperti hubungan badan antara seorang laki-laki dan 

wanita dimana salah satu atau keduanya dalam keadaan tidur, mabuk atau 

gila.81 

Beberapa syarat dalam penetapan nasab dengan sebab hubungan shubha>t : 

1. Al-Wa’t}i' mencapai usia yang mampu untuk berhubungan badan. 

2. Sebagaimana syarat dalam nikah fasid, yaitu anak dilahirkan minimal enam 

bulan setelah terjadinya hubungan secara shubha>t. Apabila anak sudah lahir 

sebelum waktu tersebut maka anak tidak bisa dinasabkan dengan laki-laki 

tersebut, sebab dapat dipastikan bila anak tersebut adalah hasil dari hubungan 

dengan laki-laki lain sebelumnya.82 

                                                 
81 Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab  (Jakarta: Lentera, 2008), 433. 
82 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Zina, 68-73.  
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3. Menurut ulama madhhab Hanafi>, ada pengakuan dari laki-laki yang 

melakukan hubungan secara shubha>t bahwa anak yang lahir adalah anaknya. 

Bila tidak ada pengakuan, maka anak tidak bisa dinasabkan kepadanya. 

Berbeda dengan pendapat jumhur yang menyatakan bahwa anak yang lahir 

karena nikah shubhat dinasabkan kepada bapaknya meskipun tidak ada 

pengakuan darinya, dan tidak boleh menafikan nasab darinya kecuali bila 

melakukan li’a>n.83 

4) Bayi tabung.84 

Disebut dengan bayi tabung bila terjadinya pembuahan antara air 

mani/sperma laki-laki dengan air mani/sel telur wanita tidak di dalam rahim wanita 

akan tetapi di luar rahim wanita, yaitu dalam sebuah tabung yang disebut dengan 

tabung pembuahan. Baru kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita setelah 

terjadinya permbuahan dan munculnya embrio. Dalam ilmu kedokteran proses 

pembuahan seperti ini disebut dengan in vitro fertilization (IVF).85 Dan 

pembahasan tentang bayi tabung ini sangat panjang, penulis hanya menyebutkan 

intinya saja, yaitu: 

(a)  Bila terjadinya pembuahan antara air mani/sperma suami dengan air mani/sel 

telur istri dalam rahim istri, maka ulama bersepakat bahwa anak dinasabkan 

kepada suami dan istri. Dan pembuahan dengan cara seperti ini diperbolehkan 

dengan catatan harus terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh shari’at, 

yaitu: karena kondisi darurat, membuka aurat yang dibutuhkan saja, 

                                                 
83 Abu Zakariya al-Nawawi, Raud}at al-T}a>libi>n (Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1991), V, 453. 
84 Ziya>d Ahmad Sala>mah, At}fa>l al-Ana>bi>b, 38; Abdul Karim Zalu>m, Hukm Al-Shar’i> Fi> Al-Ijha>d} 
Wa Al-Talqi>h Al-S}ina>’i> (Da>r al-Ummah, 1997), 36. 
85 Https://Www.Popmama.Com/Pregnancy/Getting-Pregnant/Arrafina-Muslimah/Apa-Itu-Bayi-

Tabung-Dan-Bagaimana-Prosesnya/2., n.d. 
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diyakinkan bahwa sel sperma yang dimasukkan ke dalam rahim istri adalah 

benar-benar sel sperma suami, dengan pengawasan ketat dan dilakukan oleh 

tim muslim yang paham akan hukum-hukum Islam. 

(b)  Setelah terjadinya pembuahan antara air mani/sperma suami dan air mani/sel 

telur istri bukan di dalam rahim istri (dalam tabung), kemudian ditanam dalam 

rahim istri. Ulama berselisih pendapat tentang kehalalan cara ini, tapi mereka 

sepakat bahwa anak dapat dinasabkan kepada suami (bapaknya). 

(c)  Selain kedua cara pembuahan yang disebutkan di atas, maka hukumnya adalah 

haram dan anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya sesuai 

kesepakatan para ulama, akan tetapi hanya bisa dinasabkan kepada ibunya 

yang telah melahirkannya. 

d. Metode (cara-cara) Penetapan Nasab. 

Para ulama dari lintas madhhab telah mengemukakan beberapa cara secara 

terperinci tentang penasaban seorang anak. Penetapan nasab seorang anak dengan 

bapak kandungnya, adalah al-fira>sh (dengan perkawinan yang sah atau fa>sid), 

dengan cara iqra>r (pengakuan), melalui bayyinah (pembuktian), melalui qiya>fah 

(perkiraan) yaitu penelurusan dari seorang yang punya keahlian pada zaman itu. 

Penjelasan dari beberapa cara dalam penetapan nasab tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Penetapan Nasab berdasarkan Fira>sh. 

Berdasarkan kesepakatan ulama fiqh, bahwa diantara dasar yang kuat 

dalam penasaban seorang anak terhadap ibu dan bapaknya adalah dengan sebab 

perkawinan yang sah maupun fa>sid.86 Adanya ikatan hubungan suami istri (al-

                                                 
86 Wahbah Al-Zuhayli, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, VII, 690.  
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fira>sh) adalah diantara cara dalam penasaban seorang anak kepada ibu bapaknya. 

Ini adalah cara yang paling kuat dari cara-cara yang lainnya, berdasarkan sabda 

Nabi  di atas, yaitu “al-waladu li al-fira>sh” (anak adalah milik pemilik fira>sh) 

yang dimaksud adalah suami. Hubungan antara laki-laki dan wanita pada asalnya 

adalah haram hingga dijadikan ikatan perkawinan sebagai jalan untuk 

menghalalkan hubungan diantara keduanya. Dan al-Sha>ri’ menjadikan pernikahan 

sebagai cara yang halal untuk mendapatkan anak.  

2) Pengakuan Nasab ( ُقـْراَر  (الاسْت لْحَاق) atau (الْإ 

Tetapnya nasab dengan iqra>r atau istilha>q (pengakuan) yaitu pengakuan 

nasab dari laki-laki terhadap seorang anak yang nasabnya majhu>l. Pengakuan nasab 

anak dengan istilah Istilha>q adalah istilah yang dipakai oleh ulama madhhab 

Ma>likiyyah, Sya>fi’iyyah dan Hana>bilah. Sedangkan Hanafiyyah menggunakan 

ungkapan   لنَّسَب قـْراَرُ با   87 Sedangkan tabanni> adalah pengakuan.(iqra>r bi al-nasab) الإ 

nasab kepada anak yang diketahui bapaknya. Mayoritas ulama>’ berpendapat 

apabila seorang laki-laki mengklaim terhadap seorang anak bahwa ia adalah 

anaknya, maka anak itu dapat dinasabkan kepadanya dan pengakuan dapat 

dibenarkan jika beberapa syarat terpenuhi, yaitu: 

(a)  Tidak adanya kejelasan nasab anak yang diakui. 

Anak yang sudah memiliki nasab yang jelas tidak boleh ada pengakuan nasab 

kepadanya, sebab Nabi صلى الله عليه وسلم mengancam orang yang menasabkan anak orang lain 

kepada dirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadith yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud di atas. 

                                                 
87 Jama>’atun min al-‘Ulama>’, Al-Mausu>’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (Kuwait: Da>r al-Sala>sil, 

1404), IV, 84. 
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(b)  Pengakuan yang logis (masuk akal) 

Maksudnya adalah keterpautan usia antara seorang yang mengaku ayah 

dengan anak yang diakui masuk akal. 

(c)  Laki-laki yang mengakui nasab harus menegaskan bahwa anak itu bukanlah 

anak dari perzinaan, sebab menurut mayoritas ulama>’ penasaban seorang anak 

tidak boleh didasarkan dari perbuatan zina.88 Namun menurut pendapat yang 

dipilih oleh Ibnu Taimiyah seorang laki-laki boleh mengakui anak hasil dari 

zina. 

Bila beberapa syarat di atas dapat dipenuhi maka dapat dibenarkan dan sah 

pengakuan nasab yang dilakukan oleh seorang ayah sehingga anak berhak 

mendapatkan hak-haknya berupa hak nafkah, perwalian, warisan dan sebagainya. 

3) Pembuktian ( ُالْبـَي  نَة) 
Anak memiliki hak untuk dihubungkan nasabnya dengan bapaknya apabila 

ada bukti-bukti yang dinyatakan sah.89 Adanya bukti (bayyinah) adalah faktor 

yang paling kuat dalam menetapkan nasab, bahkan bayyinah ini memiliki 

kedudukan yang lebih kuat dari iqra>r/istilha>q. Oleh sebab itu, apabila ada seorang 

laki-laki yang mengklaim sebagai bapak dari seorang anak yang belum diketahui 

siapa bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepadanya berdasarkan 

pengakuannya (iqra>r), kemudian datang orang lain yang mengaku sebagai 

bapaknya dengan membawa bukti (bayyinah) maka orang yang kedua ini lebih 

berhak daripada orang pertama. Karena penetapan nasab dengan pengakuan (iqra>r) 

masih bisa dibatalkan dengan adanya bukti kuat (bayyinah). 

                                                 
88 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Zina, 99. 
89 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008). 
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Diantara pembuktian nasab adalah dengan kesaksian, dengan syarat 

hendaknya seorang saksi harus jujur bahwa ia tahu maupun mendengar dan yakin 

dengan kesaksiannya, yaitu ia benar-benar telah melihat dengan mata kepala 

sendiri atau mendengar dengan kedua telinganya. Seorang saksi harus 

menyampaikan kesaksian dengan jelas dan pasti dan juga menggunakan ungkapan 

yang jelas, seperti: “Saya menjadi saksi jika bayi ini adalah putra orang itu, atau 

saya menjadi saksi bahwa orang ini adalah bapak dari anak itu.” 

Pada zaman ini, dengan perkembangan teknologi diantara alat bukti dalam 

penentuan nasab adalah dengan cara tes laboraturium tentang kesesuaian darah 

anak dengan darah ayah atau lebih dikenal dengan tes DNA. Namun bila 

ditemukan kesesuaian antara darah ayah dan darah anak dengan melakukan tes 

DNA, hanya saja terjadinya pembuahan tidak didasari dengan pernikahan yang 

sah, maka ini tidak boleh dijadikan dasar untuk menetapkan nasabnya dengan 

bapaknya dan ia tetap dianggap sebagai anak tidak sah. Dan sebaliknya, jika 

pembuktian dengan cara ini dilakukan dengan adanya kehamilan dari sebuah 

perkawinan yang sah, baik sah karena telah didaftarkan atau dicatat pada lembaga 

pernikahan seperti KUA maupun belum tercatat seperti dalam kasus pernikahan 

sirri, selama terdapat beberapa orang saksi yang sungguh-sungguh tahu/melihat 

bila perkawinan tersebut telah benar-benar terlaksana, maka hak keperdataan 

maupun kaitan nasab antara ayah dengan anak kandungnya bisa ditetapkan dan 

dianggap sah secara hukum Islam.90 

4) Melalui Perkiraan ( ُالق يَافَة). 

                                                 
90 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Zina, 133. 
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Tidaklah sama dengan beberapa cara sebagaimana dijelaskan tadi, cara 

menetapkan nasab anak dengan cara perkiraan (qiya>fah) terjadi perbedaan 

pendapat di kalangan para ulama. Secara etimologi pengertian qiya>fah adalah 

penelusuran jejak, sedangkan menurut istilah/terminologi adalah usaha 

mengkaitkan nasab antara dua orang dengan landasan adanya sifat yang mirip, 

wajah maupun warna kulit berdasarkan beberapa cara tertentu atau ‘ilmu.91 

Penasaban dengan cara seperti itu diperbolehkan berlandaskan hadith Nabi  : 

وْمٍ مَسْرُوراا، ي ـَ عَنْ عَائ شَةَ، قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ ذَاتَ 
، فَـرَأَى أُسَامَ فَـقَالَ: " ا، يََ عَائ شَةُ، ألمَْ تَـرَيْ أَنَّ مَُُز  زاا الْمُدْلج  يَّ دَخَلَ عَلَيَّ ةَ وَزيَْدا

الْأقَْدَامَ هَذ ه  غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أقَْدَامُهُمَا، فَـقَالَ: إ نَّ وَعَلَيْه مَا قَط يفَة  قَدْ 
  "بَـعْضُهَا م نْ بَـعْضٍ 

Artinya: Telah berkata ‘Aisyah, suatu ketika Rasulullah menemuiku di rumah 

dengan kondisi bahagia sambil berucap: “Ya ‘A>isyah tidakkah engkau 

mengetahui bahwa Mujazziz al-Mudliji> datang menemuiku dan menatap 

kepada Usa>mah ibn Zaid dan Zaid ibn Ha>rithah (anak dan bapak), keduanya 

menutup kepalanya dengan kain beludru, tapi kaki keduanya kelihatan, 

maka beliau bersabda: “Sesungguhnya kaki-kaki ini sebagiannya 

merupakan sebagian dari yang lain.” (Muttafaq ‘Alaih)92 

Telah berkata Ibn Hajar al-‘Asqala>ni> dan al-Bagha>wi> saat menjelaskan 

hadits ini bahwa orang-orang pada waktu itu banyak yang meragukan jika Usamah 

adalah putra kandung Zaid yang sesungguhnya, karena Zaid memiliki warna kulit 

yang putih sedangkan Usamah anak kandungnya memiliki kulit berwarna sangat 

hitam. Informasi ini sampai kepada Nabi  melalui Mujazziz al-Mudliji> (seorang 

yang pada saat itu dianggap sebagai ahli dalam urusan genetika) dan saat itu 

                                                 
91 Muhammad al-Khati>b al-Sharbini>, Mughni> Al-Muhta>j  (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th), IV, 488. 
92 Bukhari, S}ahi>h al-Bukha>ri>, VIII, 157; Muslim, S}ahi>h Muslim, II, 1082. 
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Rasu>lullah malah menampakkan kegembiraan, tidak menyangkal maupun menolak 

informasi tersebut (bahwa Usamah adalah anak Zaid).93 

Mayoritas ulama>’ berargumen dengan nampaknya wajah Rasu>lulla>h  yang 

ceria dan sikap beliau yang tidak menyangkal bahwa qiya>fah bisa dibenarkan. 

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa perselisihan nasab 

antara dua orang hanya bisa diselesaikan dengan dasar hadith (  الوَلَدُ ل لْف راَش  وَل لْعَاه ر
 tidak bisa hanya dengan bersandar kepada qiya>fah.94 ,(الـْحَجَرُ 

Penetapan nasab anak melalui cara Qiya>fah menjadi cara yang 

diperselisihkan cukup tajam oleh para ulama. Dalam masalah ini pendapat Ibn 

Qayyim nampaknya lebih tepat, menurut Ibn Qayyim selama masih bisa dengan 

menempuh cara-cara lain yang lebih kuat seperti pengakuan maupun pembuktian 

maka cara ini harus diakhirkan, sebab perkara nasab adalah perkara penting yang 

tidak bisa dengan sekedar spekulasi.95 

e. Macam-macam anak. 

1) Anak sah 

Disebutkan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42  bahwa 

“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang 

sah”96 Dipahami dari ungkapan ini bahwa yang dimaksud dengan “anak sah” 

adalah anak yang terbenihkan dan dilahirkankan dari sebuah pernikahan yang sah. 

Bisa juga disebut sebagai anak sah bila dilahirkan setelah dilaksanakan pernikahan 

                                                 
93 Ibn Hajar al-‘Asqala>ni, Fath Al-Ba>ri> Bi Sharh S}ahi>h Al-Bukha>ri> (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1379), 

XII, 57. 
94 Baha>’uddi>n bin Shadda>d, Dala>’il Al-Ahka>m , 1st edn (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 

II, 312. 
95 Ibn al-Qayyim, Za>d al-Ma’a>d fi > Hady Khair al-‘Iba>d, III, 121. 
96 Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, n.d. 
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yang sah namun pembuahan sudah terjadi semenjak sebelum adanya pernikahan 

yang sah, atau sebaliknya ia dilahirkan di luar perkawinan setelah terjadi 

pembuahan dari pernikahan yang sah.97 Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang 

sah berhak mendapatkan semua hak-hak sebagaimana telah ditetapkan oleh 

hukum, oleh karena itu anak dengan status “anak sah” memiliki posisi paling atas 

dibanding anak-anak yang lain.98 

2) Anak zina 

Dalam pandangan Islam perbuatan zina adalah semua hubungan badan yang 

dilakukan tanpa adanya pernikahan yang sah. Jadi anak zina dalam pandangan 

hukum Islam adalah setiap anak bila dilahirkan bukan dengan sebab jalinan 

pernikahan sah,99 baik itu kedua belah pihak maupun salah satunya sedang 

berstatus sebagai suami atau istri dari orang lain atau tidak. Berbeda dari 

ketentuan “anak zina” dalam Pasal 284 KUHP, “seorang anak disebut sebagai anak 

zina bila anak tersebut adalah hasil dari hubungan badan (persetubuhan) antara 

seorang laki-laki dan wanita dimana salah satu atau keduanya dalam keadaan 

sedang dalam perkawinan dengan orang lain.”100 

3) Anak sumbang 

Anak sumbang atau disebut incest adalah seorang anak yang dilahirkan 

akibat persetubuhan seorang laki-laki dan wanita dimana kedua orang tersebut 

masih ada hubungan mahram, hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. 

                                                 
97 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 145. 
98 D.Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2012), 40. 
99 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 112. 
100 D.Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak, 40. 
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Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat 23 dari Surat al-Nisa>’ tantang para 

wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki: 

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّ 
 كم كل  كا قي قى في فى ثي  ثى
  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى
 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 َّ  حم حج جم جح ثم ته تختم

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

wanita, saudara-saudaramu yang wanita, saudara-saudara ayahmu yang 

wanita, saudara-saudara ibumu yang wanita, anak-anak wanita dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak wanita dari saudara-

saudaramu yang wanita, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara 

wanitamu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak wanita dari 

istrimu (anak tiri) yang dalam perliharaannmu dari istri yang telah kamu 

campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), dan (diharamkan 

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan bagimu) 

mengumpulkan (dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali 

yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang.” (Al-Qur’a>n, 4:23)101 

Sedangkan menurut undang-undang yang telah ditetapkan di Negara 

Indonesia, anak sumbang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

Pasal 30, dengan bunyi: “Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama 

lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, 

baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau 

karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, 

sah atau tidak sah.” Juga dalam Pasal 31 ayat (1) dengan bunyi: “Antara ipar laki-

                                                 
101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 81. 
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laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang 

menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar 

ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami 

atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain; ayat (2): “Antara paman 

dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian 

pula antara bibi atau bibi orangtua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang 

sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan 

dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.”102 

4) Anak luar kawin 

(a)  Anak luar kawin yang diakui 

Anak luar kawin adalah istilah bagi anak yang dilahirkan bukan dengan 

sebab ikatan perkawinan yang sah, atau dengan kata lain “anak luar kawin” adalah 

lawan dari anak sah yang dilahirkan karena sebab ikatan pernikahan sah. Namun 

anak luar kawin ini bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan cara 

pengakuan (iqra>r atau istilha>q) meskipun para ulama berselisih pendapat dalam 

perkara ini. 

(b)  Anak mula>’anah 

Yaitu anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang telah terjadi 

mula>’anah pada keduanya, yaitu suami menuduh istrinya telah melakukan 

perzinaan dengan laki-laki lain dan anak yang dilahirkan adalah hasil dari 

perzinaan itu dan bukan anaknya. Dan anak li’a>n bila terbukti benar, maka hukum 

anak li’a>n tidak berbeda dengan anak hasil zina menurut jumhur ulama, sehingga 

                                                 
102 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 30-31. 
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anak ini tidak memiliki hak keperdataan dengan bapaknya akan tetapi hanya 

mempunyai hak keperdataan dengan ibu dan kerabat ibu saja.103 

(c)  Anak shubha>t 

Disebut sebagai anak shubha>t karena anak ini dilahirkan akibat suatu 

hubungan yang benar-benar karena keliru atau ragu-ragu, bukan karena 

kesengajaan atau rekayasa. Terdapat dua macam anak shubha>t yaitu shubha>t 

disebabkan oleh perbuatannya, seperti laki-laki yang berhubungan badan dengan 

wanita yang disangka istri sahnya. Dan shubha>t disebabkan oleh hukumnya, yaitu 

anak yang dilahirkan disebabkan oleh kesalahan dalam hukum yang sebenarnya 

haram untuk dilakukan.104 Anak ini bisa memiliki hubungan keperdataan dengan 

ayah kandungnya jika ada pengakuan dari ayahnya.105 

5) Anak angkat (tabanni>) 

Tabanni> atau lebih dikenal dengan istilah adopsi adalah pengangkatan 

anaknya orang yang sudah jelas atau diketahui nasabnya menjadi anaknya sendiri 

(memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri). Dalam hubungan nasab 

atau keperdataan anak tabanni> tidak mempunyai kedudukan semisal dengan anak 

yang sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah  dalam ayat berikut ini: 

 كم كل  كا قىقي في فى ثىثي ثن ثم ثز ُّ  
 ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما لي .لم كي كى
 َّ يىيي ين يم  يز

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu 

(sendiri). Yang demikian itu hanya perkataan di mulutmu saja. Allah 

                                                 
103 D.Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak, 46-47.. 
104 D.Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak…., 48-49. 
105 D.Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak…., 49. 
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mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 

Penggillah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak 

mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. (Al-Qur’a>n, 33:4-5).106 

6) Anak tiri 

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “anak tiri adalah 

anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami 

yang sekarang”.107 Anak tiri hanya mempunyai nasab dengan ibu atau ayah 

kandungnya saja dan tidak ada nasab kepada ibu atau ayah tirinya, sehingga anak 

tiri tidak mendapatkan hak sebagaimana anak sah. 

f. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam 

Diantara bentuk kasih sayang Allah جل جلاله terhadap para hamba-Nya, anak dari 

saat lahir sampai usia baligh belum mampu melaksanakan segala urusannya sendiri 

maka Allah memberinya anugerah berupa hak-hak yang harus ditunaikan oleh 

kedua orangtuanya atau salah satu dari keduanya. Bahkan ada beberapa hak bagi 

anak atas orangtuanya yang terbatas hanya sampai usia baligh. Secara umum 

diantara hak-hak tersebut adalah: 

1) Nasab 

Nasab adalah ikatan yang kokoh dan hubungan (kaitan) yang agung antara 

seseorang dengan yang lainnya. Nasab termasuk sebuah karunia dan nikmat 

teragung dari Allah  yang Dia anugerahkan untuk hamba-hambaNya, Allah  

berfirman dalam ayat 54 dari surah al-Furqa>n: 

                                                 
106 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 418. 
107 Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). 
Https://Kbbi.Web.Id/Anak%20tiri. 
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  ژئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ژ 

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan 

manusia itu (mempunyai) keturunan dan mus}a>harah dan Tuhanmu adalah 

Maha Kuasa.” (Al-Qur’a>n, 25:54).108 

Anak secara otomatis akan mempunyai kaitan nasab dengan seorang ibu 

yang telah melahirkannya. Akan tetapi nasab anak dengan ayahnya hanya bisa 

terjadi dengan sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas. 

2) Waris 

Anak memiliki hak untuk mendapat bagian dari harta warisan yang 

ditinggal oleh ibu/bapaknya disamping dari kerabat yang lain berdasarkan 

ketentuan dan syarat-syarat dalam shari>’at. Bahkan hak waris ini adalah hak yang 

istimewa dalam Islam, hal tersebut terbukti dengan ketentuan secara langsung dari 

Allah  dalam al-Qur’a>n dan diterangkan oleh Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم dalam hadith-hadith 

yang s}ahi>h. Sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Nis>a’: 11-12, 176: 

ں    ڻ     گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں گ  گ  ژ 

 ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ بج   

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 

dengan bagian dua orang anak wanita. Dan jika anak itu semuanya wanita 

yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta 

yang ditinggalkan.” (Al-Qur’a>n, 4:11)109 

3) Rad}a>’ 

Kewajiban menyusui atas seorang ibu kepada anak yang telah dilahirkannya 

Allah jelaskan dalam firman-Nya: 

                                                 
108 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 364. 
109 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 78. 
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ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ژ

ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   ئى  ئىی  ی   ی  ی  ئج  

 ژبىبي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   ثج  ثم  ثى   

Artinya:  “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

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

menanggung nafkah dan pakaian mereka (para istri) dengan cara yang 

patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah 

menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkawajiban) seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu lakukan.” (Al-Qur’a>n, 2:233)110 

4) Had}a>nah 

Had}a>nah adalah mengasuh dan memberi penjagaan kepada anak agar 

terhindar dari perkara-perkara yang dapat membahayakannya dan mendidiknya 

dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Pengasuhan anak atau had}anah adalah 

salah satu hak anak yang wajib ditunaikan oleh orangtuanya sebagaimana 

diwajibkan atas orangtua untuk memberinya nafkah. Karena anak yang masih kecil 

belum mampu untuk mandiri dan tanpa adanya hak ini, maka anak akan menjadi 

terlantar.111 

5) Perwalian 

                                                 
110 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 37. 
111 Abdullah Ibn Muhammad al-T}ayya>r, Abdullah Ibn Muhammad al-Mut}laq, and Muhammad Ibn 

Ibra>hi>m al-Mu>sa, Al-Fiqh Al-Muyassar (Riya>d}: Mada>r al-Wat}an li al-Nashr, 2012), V, 194. 
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Para ulama membagi wali dalam dua jenis, yaitu wali nasab (orang yang 

memiliki garis keturunan) dan wali hakim (orang yang ditunjuk apabila tidak ada 

wali nasab). Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa orang yang paling berhak 

menjadi wali bagi anak perempuan adalah ayahnya, dan bila tidak ada ayah karena 

sebab meninggal atau yang lainnya maka walinya adalah dari kerabat si wanita 

dari pihak laki-laki.112  

Perwalian anak diatur dalam ayat (2) Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 yang dinyatakan: “Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak 

sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu 

berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua itu putus”.113 Jadi 

perwalian adalah sepenuhnya hak kedua orangtua, bahkan hak ini tidak hilang 

dengan adanya perceraian diantara kedua orangtua. 

6) Nafkah 

Orangtua berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya 

berdasarkan firman Allah: 

 َّ  خجخم  حم   حج  جم  جح  ثم ُّ 

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (para istri) 

dengan cara yang patut.” (Al-Qur’a>n, 2:233)114 

Bahkan tentang kewajiban nafkah atas orangtua bagi anaknya ini, Islam 

memboleh mengambil harta orangtua yang pelit untuk memenuhi kebutuhan 

anaknya.115 Hal ini disebutkan dalam hadith ‘Aisyah: 

                                                 
112 Ibn Hajar, Fath al-Ba>ri> …., ix, 235. 
113 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat (2), n.d. 
114 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 37. 
115 Majmu>’ah min al-Mu’allifi>n, Al-Fiqh Al-Muyassar Fi> D}au’I Al-Kita>b Wa Al-Sunnah (Riya>d}: 

Majma’ al-Malik Fahd, 1424), I, 338. 
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يَ رسول الله، إن أبا سفيان  :عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت عن
شحيح، وليس يعطينّ ما يكفينّ وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم،  رجل

 (ف  وْ رُ عْ مَ لْ با   ك  دَ لَ وَ وَ  ك  يْ ف  كْ ا يَ ي مَ ذ  فقال: )خُ 
Artinya: Dari ‘Aisyah rad}iyalla>hu ‘anha> bahwa Hindun bintu ‘Utbah berkata: 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufya>n adalah seorang yang pelit, 

dia tidak memberikan nafkah kepadaku yang cukup untukku dan anakku 

kecuali aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya, maka Nabi 

bersabda: “Ambillah (dari harta suamimu) yang mencukupimu dan anakmu 

dengan cara yang ma’ru>f (secukupnya).”116 

2. Konsekuensi Penetapan Nasab Anak. 

Hubungan nasab atau hubungan darah adalah hubungan keperdataan yang 

paling kuat antara seorang anak dengan ayahnya, yang mana hubungan lainnya 

tidak dapat mengganggu gugat hubungan darah/nasab ini. Bagi seorang anak, 

dengan adanya hubungan nasab/darah ini maka secara otomatis ia akan 

mendapatkan hak-haknya, diantara hak-hak itu adalah: 

a. Adanya Hubungan Mahram 

Dengan tetapnya nasab seorang anak dengan orangtuanya maka akan 

berakibat pada adanya mahram diantara keduanya. Seorang anak wanita yang 

memiliki mahram dengan bapaknya maka haram baginya untuk dinikahi oleh 

bapaknya. Berkenaan dengan masalah mahram ini sudah Allah جل جلاله jelaskan dalam 

Firman-Nya: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍژ

 گ ک   ک   ک ک ڑ ڑ ژ  ژ

     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ      گ گ گ

                                                 
116 Bukhari, S}ahi>h al-Bukha>ri>, juz 7, 65. 
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 ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

   ۓ     ے ے ھ ھ ھ ھ     ہ ہ ہ

 ژ    ۈ ۆ ۆ    ۇ ۇ    ڭ ڭڭ ڭ ۓ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

wanita, saudara-saudaramu yang wanita, saudara-saudara ayahmu yang 

wanita, saudara-saudra ibumu yang wanita, anak-anak wanita dari saudara-

saudaramu yang laki-laki, anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang 

wanita, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara wanitamu 

sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak wanita dari istrimu (anak 

tiri) yang dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-

istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 

pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 

masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (al-

Qur’a>n, 82:23)117 

Berdasarkan ayat di atas, hukum seorang laki-laki menikahi anak (wanita) 

kandungnya adalah haram dengan sebab adanya hubungan nasab diantara 

keduanya. 

b. Hak Waris 

Hak untuk mendapat harta waris atau saling mewarisi adalah diantara hak 

seorang anak dengan sebab adanya nasab atau hubungan darah.118 Bahkan hak 

untuk mendapatkan warisan karena sebab ini menjadikan seorang anak atau 

ayahnya tidak bisa dihijab (dihalangi) baik berupa hija>b hirma>n maupun hija>b 

nuqs}a>n. Ketentuan ini terdapat dalam hukum Islam maupun KUHPerdata. Allah جل جلاله 

berfirman dalam surat al-Ahza>b: 

 ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ژ 

                                                 
117 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 81-82. 
118 Abdul ‘Az}i>m bin Badawi, Al-Waji>z Ensiklopedi Fiqih Islam Dan Al-Qur’a>n Dan As-Sunnah As-
Shahihah, Terj. Ma’ruf Abdul Jalil  (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), 799. 
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Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 

berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah”. (al-Qur’a>n, 33: 6)119 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 832 disebutkan bahwa 

“yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun 

luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.” Begitu pula yang 

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, “yang berhak menjadi 

ahli waris adalah mereka yang: 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, 2) 

Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris), 3) Beragama Islam, 4) Tidak 

dilarang Undang-Undang selaku ahli waris.”120 

c. Wali Nikah 

Sebuah perkawinan seorang laki-laki dengan wanita dinyatakan sah bila 

terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Diantara rukun dan syarat pernikahan 

adalah harus ada wali nikah yang mempunyai hak untuk menikahkan 

putri/anaknya. Ketentuan ini juga bisa kita temukan dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 19. Wali nikah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama fiqih 

bisa salah satu dari dua macam adalah wali nikah karena sebab adanya hubungan 

nasab atau wali dari hakim. Seseorang dapat menjadi wali nasab bagi calon 

mempelai wanita apabila terdapat pertalian darah atau nasab antara dirinya dengan 

calon mempelai wanita. Allah menjelaskan perkara ini dalam al-Qur’a>n: 

 ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  کژ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڳ  ڳ ک  کگ  گ  گ گ

 ژڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

                                                 
119 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 418. 
120 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c. 
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Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, 

maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, 

apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. 

Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman 

kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan 

Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Qur’a>n, 2: 

232)121 

d. Nafkah 

Hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga telah ditentukan dalam 

Hukum Keluarga Islam. Misalnya seorang istri dan anak masing-masing memiliki 

hak nafaqah yang menjadi kewajiban ayah atau suami untuk memenuhinya, selain 

dari hak-hak lainnya seperti hak pendidikan dan yang lainnya. Penyebab utama 

yang menjadikan seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya 

adalah karena adanya keterkaitan nasab atau hubungan darah dengan anaknya. Ini 

mengandung arti bahwa bila tidak ada hubungan darah atau keterkaitan nasab 

antara orang laki-laki dengan seorang anak maka tidak ada kewajiban nafkah di 

dalamnya.  

Tentang wajibnya memberi nafkah kepada anak dan istri ini telah Allah 

wasiatkan dalam al-Qur’a>n: 

 ژۅ  ۉۉ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ژ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (para istri) 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya.” (Al-Qur’a>n, 2:233) 122 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab mencukupi 

kebutuhan hidup anak dan istri adalah seorang suami. Walaupun seperti itu Allah 

                                                 
121 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 418. 
122 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 37. 
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 tidaklah membebankan kepada seorang suami dalam hal nafkah kecuali dalam جل جلاله

hal yang ia mampu. Firman Allah جل جلاله : 

     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ ژ

 ژ گ   ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan (rizki) memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya, hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” 

(al-Qur’a>n, 65:7) 123 

Begitu pula dengan Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau memberi peringatan kepada seseorang 

yang tidak mau bertanggung jawab untuk menafkahi orang-orang yang berada 

dalam tanggungannya. Beliau bersabda: 

ثَـنَا أبَُـوْ إ سْحَاقَ، عَنْ وَهْب   ثَـنَا مُـحَمَّدُ بْنُ كَث يْرٍ، أَخْبَرنََا سُفْيَانُ، حَدَّ وَاني  بْ  حَدَّ ن  جَاب رٍ الـْخَيـْ
لـْمَرْء  إ ثـْماا -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَ –عَنْ عَبْد  الله  بْن  عَمْروٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ الله   : ))كَفَى با 

 رواه أبو داود أَنْ يُضَي  عَ مَنْ يَـقُوْتُ((
Artinya: “Muhammad ibn Kathi>r mengabarkan kepada kami, Sufya>n mengabarkan 

kepada kami, Abu> Isha>q mengabarkan kepada kami, dari Wahb ibn Ja>bir al-

Khuwaini> dari Abdullah ibn ‘Amr beliau mengatakan: Rasulullah صلى الله عليه وسلم 

bersabda: “Cukuplah bagi seseorang mendapatkan balasan dosa akibat dari 

menyia-nyiakan (tidak memberi nafkah) orang-orang yang menjadi 

tanggungannya.” (HR. Abu Daud)124 

Dan masih banyak nas}-nas{ yang lain sebagai penjelasan bahwa seorang laki-

laki wajib untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, termasuk di dalamnya adalah anak karena sebab adanya hubungan 

nasab. Bahkan ini sudah menjadi ijma>’ di kalangan ulama. 

                                                 
123 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 559. 
124 Abu Da>wud, Sunan Abi> Da>wud  (Beirut: Da>r al-Risa>lah al-‘Ilmiyah, 2009), III, 118. 
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3. Istilha>q Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Istilha>q 

Istilha>q adalah bentuk mas}dar dari kata  َ125.ا  سْ ت ـَلْ حَ ق Pengertian Istilha>q 

secara bahasa adalah   لنَّسَب قـْراَرُ با   .”yang artinya adalah “pengakuan nasab الإ 

Pengakuan nasab anak dengan istilah Istilha>q adalah istilah yang dipakai oleh 

ulama madhhab Ma>likiyyah, Sya>fi’iyyah dan Hana>bilah. Sedangkan Hanafiyyah 

menggunakan ungkapan   لنَّسَب قـْراَرُ با   126 Sedangkan pengertian.(iqra>r bi al-nasabi) الإ 

Istilha>q secara istilah adalah seseorang yang mengaku sebagai bapak bagi seorang 

anak atau orang lain.127 Menurut al-Sa>wi>, istilha>q adalah seorang laki-laki yang 

mengaku sebagai bapak bagi anak yang nasabnya majhu>l.128 Al-Sa>wi> memberikan 

pengertian dengan “seorang laki-laki” karena istilha>q tidak boleh dilakukan oleh 

seorang wanita. Dan istilah istilha>q dalam tesis ini adalah pengakuan nasab 

terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. 

b. Syarat-syarat Istilha>q 

Penetapan nasab anak hasil zina kepada bapak biologisnya harus dengan 

terpenuhinya beberapa syarat di bawah ini: 

1) Ibu dari anak hasil zina bukan berstatus sebagai fira>sh, yaitu bukan sebagai 

istri atau budak wanita. 

2) Ada pengakuan nasab dari bapak biologisnya, atau dalam istilah ulama disebut 

dengan istilha>q. 

                                                 
125 Majdu al-Di>n, Al-Qamu>s Al-Muhi>t}  (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2005), 1189. 
126 Jama>’atun min al-‘Ulama>’, Al-Mausu>’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (Kuwait: Da>r al-Sala>sil, 

1404), IV, 84. 
127 Muhammad bin Muhammad al-Ma>liki>, Al-Mukhtas}ar Al-Fiqhi> (Dubai: Mu’assasah Khalfa 

Ahmad al-Khabtu>r), VII, 163. 
128 Ahmad bin Muhammad al-S}a>wi>, Ha>shiyah Al-S}a>wi> ‘Ala> Al-Sharh Al-S}aghi>r  (al-Qa>hirah: 

Maktabah Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-Halabi, 1372), III, 540. 
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3) Tidak ada seorang pun yang mengingkari pengakuan nasab dari bapak 

biologisnya. Bila ada orang lain yang juga mengaku sebagai bapak 

biologisnya, maka istilha>q tidak diterima. Dan dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan seperti saat ini, nasab bisa ditetapkan dengan melakukan tes 

DNA. 

4) Anak zina masih belum mukallaf, baik masih kecil atau karena kurang akal 

(gila). Bila ia sudah mukallaf, maka harus ada persetujuan darinya. Karena 

nasab anak yang sudah mukallaf tidak bisa ditetapkan kecuali setelah ada 

persetujuan/ pembenaran darinya. 

5) Istilha>q yang masuk akal. Bila tidak masuk akal maka istilha>q tidak 

dibenarkan. Misalnya, anak hasil zina usianya lebih tua atau sama dengan 

seorang yang mengaku sebagai bapak biologisnya. Maka secara akal ini adalah 

suatu hal yang mustahil dan istilha>q seperti ini ditolak. 

c. Hukum Istilha>q Menurut Para Ulama 

Sebelum membahas tentang pendapat para ulama tentang Istilha>q, perlu 

diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi bagi wanita tatkala berbuat zina 

dengan seorang laki-laki yang bukan pasangan sahnya, dimana perbedaan kondisi 

ini berimplikasi pada perbedaan status nasab anak yang dilahirkan. Kondisi-

kondisi tersebut adalah: 

(1) Bila wanita yang berzina berstatus sebagai fira>sh (bersuami), dan setelah enam 

bulan semenjak pernikahan wanita tersebut melahirkan seorang anak. Maka 

dalam kondisi seperti ini, anak dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut. 

Kecuali bila suami melakukan mula>’anah (menuduh istrinya berbuat zina) 

maka anak tidak dinasabkan kepadanya. 
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Apabila terdapat seorang laki-laki yang mengklaim bahwa ia telah 

berzina dengan wanita ini dan mengklaim jika anak yang dilahirkan dari 

wanita tersebut adalah hasil dari perbuatan zinanya, ulama berijma>’ bahwa 

pengakuan orang tersebut tidak dianggap. Ini berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم : 

 اش  رَ ف  لْ ل   دُ لَ وَ الْ : الَ قَ  مَ ــــلَّ سَ وَ  ه  ـــيْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  الله   لَ وْ ــسُ رَ  نَّ : أَ هُ ــنْ عَ  اللهُ  يَ ــض  رَ  ةَ رَ ــيْ رَ ــي هُ  ــ بأَ  نْ ـعَ 
 رواه مسلم .رُ جَ حَ ـالْ  ر  اه  عَ لْ ل  وَ 

Artinya: “Dari Abu Hurayrah , sabda Rasu>lullah : anak adalah untuk 

pemilik tempat tidur dan untuk laki-laki pezina hanyalah hukuman 

rajam.” (HR. Muslim)129 

Ibnu ‘Abdil Barr mengomentari hadith di atas bahwa umat telah 

sepakat berdasarkan hadi>th Rasu>lullah> صلى الله عليه وسلم bahwa setiap anak yang dilahirkan 

dari seorang wanita yang berstatus sebagai firash maka ia dinasabkan kepada 

pemilik firash, dalam keadaan apa pun anak tersebut dilahirkan kecuali bila ia 

(pemilik fira>sh) melakukan li’a>n. Demikian pula dengan Jumhur ulama, 

mereka telah berijma>’ bahwa seorang wanita merdeka menjadi fira>sh dengan 

adanya akad (nikah) atasnya. Jika dengan akad nikah kemudian terjadi 

hubungan (wat}’u) dan ada kehamilan, maka anak yang dilahirkan adalah milik 

pemilik fira>sh (suami), hukum ini tidak akan berubah selamanya meskipun ada 

orang lain yang mengklaim (mengaku) sebagai bapaknya kecuali bila dengan 

adanya li’a>n.130 

Ibnu Quda>mah mengatakan: 

                                                 
129  Muslim, S}ahi>h Muslim, 1081. 
130 Ibn ‘Abdi al-Barr, Al-Tamhi>d (Kuwait: Wiza>rah al-Auqa>f wa al-Shu’u>n al-Isla>miyyah, 2012), 

VIII, 183. 
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، وَإ نّـَمَا هُ لَا يَـلْحَقُهُ ـــأنََّ  اهُ آخَرُ :ــــلٍ ، فاَدَّعَ ـــــرَجُ  راَش  ـــى ف  ـــدَ عَلَ ـــــهُ إذَا وُل  ـــى أنََّ ـــوَأَجْمَعُوا عَلَ 
لَافُ ف    يْمَا إ ذَا وُل دَ عَلَى غَيْر  ف راَشٍ الـْخ 

Artinya: “Fuqaha>’ berijma>’ jika ada anak yang dilahirkan dari fira>sh (istri) 

seorang laki-laki, kemudian ada orang lain yang mengaku sebagai 

bapaknya, maka nasab anak itu tidak dikaitkan kepada seseorang (yang 

mengaku) tersebut, sedangkan khila>f  diantara para ulama adalah 

apabila anak dilahirkan bukan dari seorang wanita yang berstatus 

sebagai fira>sh.”131 

(2) Bila wanita yang berzina dalam keadaan bukan sebagai fira>sh (istri dari 

seseorang laki-laki), dan laki-laki yang telah berzina dengannya tidak 

mengakui anak yang lahir sebagai anaknya atau tidak mengakui bahwa anak 

yang dilahirkan adalah anaknya dari perzinaan. Dalam keadaan seperti ini, 

ulama bersepakat bila anak tidak dikaitkan nasabnya dengan bapak 

biologisnya. Dan tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa anak 

hasil perzinaan dikaitkan nasabnya dengan bapak biologisnya bila tanpa 

adanya pengakuan dari bapak biologisnya. Al-Ma>wardy mengatakan: “Ulama 

berijma>’ bahwa seorang anak hasil dari sebuah perzinaan tidak dikaitkan 

nasabnya dengan ayah biologisnya jika tidak ada pengakuan nasab darinya 

meskipun ada pengakuan perbuatan zina.”132 

(3) Jika wanita yang berzina tidak dalam keadaan sebagai fira>sh (istri) seorang 

pun dan laki-laki yang telah berzina dengannya ingin menasabkan anak yang 

lahir kepadanya.  

Istilha>q yang terjadi dalam kondisi ketiga inilah yang menjadi 

perselisihan di kalangan para ulama. Ibnu Qudamah mengatakan: “Yang 

                                                 
131 Ibnu Quda>mah, al-Mughny, IX, 123. 
132 Al-Ma>wardy, Al-Ha>wy Al-Kabi>r Fi> Fiqh Madhhabi Al-Ima>m Al-Sha>fi’i> (Beirut: Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1999), VIII, 162. 
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menjadi perselisihan (di kalangan para ulama) adalah bila anak hasil zina 

dilahirkan dari seorang wanita yang tidak berstatus sebagai fira>sh (istri 

seseorang).”133 Terdapat dua pendapat yang mashhu>r di kalangan ulama’: (1) 

Bahwa anak yang dilahirkan karena sebuah perzinaan tidak dikaitkan 

nasabnya dengan bapak biologisnya meskipun ada pengakuan nasab dari 

bapak biologisnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari empat madhhab, 

madhhab z}a>hiriyyah dan selain mereka.134 (2) Anak yang dilahirkan dari 

perzinaan dikaitkan nasabnya dengan laki-laki yang telah berzina dengan 

ibunya bila ia melakukan upaya Istilha>q. Pendapat yang kedua ini akan 

dibahas secara mendetail di BAB IV. 

Landasan Jumhu>r ulama>’ bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan 

kepada bapak biologisnya adalah: 

1) Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: 

 ش  ارَ ف  لْ ل   دُ لَ وَ الْ )) :الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  الله   لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ض  رَ  ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بِ  أَ  نْ عَ 
 رواه مسلم .((رُ جَ حَ ـالْ  ر  اه  عَ لْ ل  وَ 

Artinya: “Dari Abu Hurayrah , bahwa telah bersabda Rasulullah : anak 

adalah untuk pemilik tempat tidur sedangkan bagi laki-laki pezina 

adalah hukuman batu (rajam).” (HR. Muslim)135 

Sisi pendalilan/argumentasi dari hadith di atas, Nabi صلى الله عليه وسلم menasabkan 

anak hasil zina kepada pemilik fira>sh yaitu suami, dan menetapkan hukuman 

bagi laki-laki pezina dengan hukuman batu (rajam). Bila anak hasil zina 

dinasabkan kepada selain pemilik fira>sh maka menyelesihi hadith ini. Sabda 

                                                 
133 Ibnu Quda>mah, al-Mughny, IX, 123. 
134 As-Sarkhasiy, Al-Mabsu>t}…., XIV, 153; Al-Ka>sa>ni, Bada>’i’u Al-S}ana>’i’ Fi> Tarti>bi Al-Shara>’i’ 
...., VI, 243; Ibn al-Quda>mah, Al-Mughni>..., VI, 228. 
135  Muslim, S}ahi>h Muslim, 1081.. 
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Nabi صلى الله عليه وسلم “al-walad li al-fira>sh” menjadi batasan bahwa nasab hanya diberikan 

kepada pemilik fira>sh saja. 

2) Anak hazil zina dinasabkan kepada ibunya, berdasarkan hadith: 

َّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه  وَسَلَّ  اَ عَنْ عَمْر و بْن  شُعَيْبٍ عَنْ أبَ يه  عَنْ جَد  ه  أَنَّ النَّبِ  مَ قَضَى أيم 
قَ بَـعْدَ أبَ يه  الَّذ ي يدُْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَـتُهُ قَضَى إ نْ كَانَ م   نْ حُرَّةٍ تَـزَوَّجَهَا مُسْتـَلْحَقٍ اسْتُـلْح 

اَ اسْتـَلْحَقَهُ وَإ نْ كَانَ م نْ حُرَّةٍ أَوْ أمََةٍ عَاهَرَ ب َ  ا لمَْ يَـلْحَقْ أَوْ م نْ أمََةٍ يَملْ كُهَا فَـقَدْ لحَ قَ بم 
اَ اسْتـَلْحَقَهُ وَإ نْ كَانَ أبَوُهُ الَّذ ي يدُْعَى لهَُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ ز نْـيَةٍ لأ َ  ل  أمُ  ه  مَنْ كَانوُا هْ بم 

 حُرَّةا أَوْ أمََةا 
Artinya: Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari bapaknya, dari kakenya bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم 

memutuskan bahwa setiap anak yang diklaim setelah kematian 

bapaknya yang diklaim oleh ahli warisnya maka beliau menetapkan 

bahwa setiap anak yang berasal dari seorang wanita yang telah 

dinikahinya atau dari seorang budak wanita yang ia miliki maka anak 

dikaitkan (nasabnya) dengan yang mengklaim, dan bila anak berasal 

dari (dilahirkan oleh) seorang wanita merdeka atau budak wanita yang 

telah berzina maka anak tidak dikaitkan (nasabnya) dengan seseorang 

yang mengklaimnya meskipun ia adalah bapak (biologisnya), akan 

tetapi si anak adalah anak wanita yang telah berzina (anak dinasabkan 

kepada ibunya dan keluarga ibunya) baik ibunya adalah seorang wanita 

yang merdeka maupun seorang budak sahaya. (HR. Abu Da>wud)136 

Nabi صلى الله عليه وسلم memutuskan bila anak yang dilahirkan dari sebuah perzinaan 

bukan sebagai anak dari bapak biologisnya, akan tetapi ia hanya dikaitkan 

nasabnya dengan ibu saja dan kerabat (ibu) nya saja, baik ia adalah seorang 

budak sahaya maupun wanita merdeka. 

3) Antara anak hasil perzinaan dan bapak biologisnya tidak bisa saling memberi 

warisan, berdasarkan hadith: 

                                                 
136 Abu Da>wud, Sunan Abu Da>wud, II, 280. 
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 عَلَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ: للََُّّ عَنْ عَمْر و بْن  شُعَيْبٍ، عَنْ أبَ يه ، عَنْ جَد  ه ، أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى ا
ُرَّةٍ أوَْ أمََةٍ فاَلوَلَدُ وَلَدُ ز نَا لَا يرَ ثُ وَلَا يوُرَثُ )) اَ رَجُلٍ عَاهَرَ بِ   رواه الترمذي ((أيم 

Artinya: Dari ‘Amr ibnu Shu’ayb dari bapaknya darikakeknya, bahwa telah 

bersabda Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم: “Setiap laki-laki yang menzinahi wanita baik 

wanita merdeka atau hamba sahaya maka status anak adalah anak zina 

yang tidak bisa mendapatkan waris serta tidak pula diwarisi.” (HR. al-

Tirmidhi)137 

Suatu hal yang sudah dimaklumi, bahwa kewarisan adalah akibat dari 

hubungan nasab yang sah. Dalam hadith di atas Nabi صلى الله عليه وسلم menjelaskan bahwa 

anak hasil zina tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Ini menjelaskan bahwa anak 

yang dilahirkan karena sebuah perbuatan zina tidak memiliki kaitan nasab 

dengan laki-laki sebagai bapak biologisnya. 

4) Sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin semenjak zaman-zaman terdahulu 

Yusuf mengatakan: “Telah sampai kepada kami dari Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم 

bahwasanya beliau telah menetapkan hukuman rajam kepada lebih dari satu 

orang pelaku zina (ghairu muhsan), dari Abu Bakar dan ‘Umar rad}iyalla>hu 

‘anhuma dan para sahabat yang lain bahwasanya mereka telah menegakkan 

had kepada para pelaku zina, dan belum sampai satu pun kabar dari mereka 

kepada kami bahwa mereka menetapkan nasab anak (kepada bapak 

biologisnya).” 138 

Inilah diantara landasan ijtihad jumhur ulama dalam masalah istilha>q. 

Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat bahwa seorang anak dapat 

dinasabkan kepada bapak biologisnya dengan upaya istilha>q. Ini adalah 

                                                 
137 Al-Tirmidhy>, Sunan Al-Tirmidhy>  (Mesir: Sharikah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa al-Ba>by 

al-Halaby, 1975), IV, 428. 
138 Abu Yu>suf Ya’qu>b, Al-Rad ’Ala> Sairi Al-Auza>’i> (al-Hind: Lajnah Ihya>’ al-Ma’a>rif al-

Nu’ma>niyyah, 1431), 51. 
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pendapat Ibra>hi>m al-Nakh’i, Hasan al-Bas}ri>, ‘Urwah, Ibn Siri>n, Sulaima>n Ibn 

Yasa>r dan inilah yang dipilih oleh Ibn Taimiyah yang akan dibahas pada BAB 

IV. 

d. Akibat Hukum Istilha>q 

Istilha>q adalah salah satu masalah fiqh yang terus menjadi bahan 

perdebatan sejak zaman dulu sampai sekarang, ini terbukti dengan adanya 

perselidihan di kalangan fuqaha>’ sampai kalangan akademisi pada zaman ini. 

Menurut jumhur ulama yang tidak membolehkan menasabkan anak hasil zina 

kepada bapak biologisnya, maka istilhaq tidak berimplikasi pada hukum apa pun 

yang berkaitan dengan hak-hak anak. Namun menurut pendapat yang 

membolehkan mengkaitkan nasab anak dengan upaya Istilha>q, maka istilha>q akan 

berimplikasi kepada hukum keperdataan yang jelas diantaranya adalah perwalian 

dalam perkawinan, kewarisan maupun nafkah. Karena menurut pendapat yang 

kedua ini, seorang anak yang menjadi sah nasabnya dengan bapak biologisnya 

setelah adanya upaya istilha>q akan mempunyai posisi hukum yang tidak berbeda 

dengan anak kandung atau anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. 

C. Kerangka Konseptual 

 

Pandangan Ibnu 

Taimiyah 

 

Putusan MK No. 

46/PUU-

VIII/2010 

Status 

Nasab 

Anak Luar 

Kawin  

 

Relevansi kedua variabel 
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BAB III 

STATUS NASAB ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MK NO. 

46/PUU-VIII/2010 

 

A. Status Nasab Anak Luar Kawin 

1. Pengertian Anak Luar Kawin 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Th. 2003 bahwa 

maksud dari anak adalah “setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) 

tahun”. Namun yang dimaksud di dalam putusan MK Republik Indonesia Nomor 

46/PUU-VIII/2010 begitu juga dalamIslam bukanlah konsepanak dalam arti 

demikian, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut anak dalam arti persoon. 

Konsep anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai 

hak begitu pula kewajiban seperti hubungan antara anak dengan kedua 

orangtuanya. 

Menurut yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku di 

Negara Indonesia ada dua macam pengelompokan anak, yaitu anak yang dilahirkan 

dari sebuah perkawinan yang sah yang kemudian disebut dengan anak sah dan anak 

yang dilahirkan bukan melalui sebuah perkawinan yang sah yang selanjutnya 

disebut dengan anak luar kawin. Dua status macam anak ini dicantumkan dan 

dijelaskan dalam Pasal 42 ayat 1 dari Undang-Undang No. 1 Th. 1974 dengan 

bunyi: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”.139 Begitu pula dalam Pasal 99 dari Kompilasi Hukum Isla>m 

dengan bunyi: “anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 

                                                 
139 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat 1. 
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perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut.”140  Namun apa maksud dari anak luar kawin tidak 

ada aturan yang jelas tentangnya, akan tetapi apa yang telah dicantumkan dalam 

pasal 42 ini bila dipahami dari mafhu>m al-mukha>lafahnya (logika argumentum a 

contrario) bahwa anak laur kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah 

perkawinan yang sah. Atau anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tanpa 

didahului dengan adanya akad pernikahan yang sah dengan laki-laki sebagai 

penanam benih dalam rahimnya adalah ungkapan lain dari anak luar kawin ini.141 

Pengertian dari anak luar kawin ini juga bisa dipahami dari ketentuan yang 

disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional sebelum 

dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dalam Pasal 43 ayat (1) 

UndangUndang No. 1 Th. 1974 dengan bunyi: “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”.142 dan dalam pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam dengan ungkapan: 

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”.143 

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, ukuran sah tidaknya sebuah 

perkawinan diserahkan kepada apa yang sudah ditetapkan dalam hukum agama 

serta keyakinan yang dipilih kedua calon suami-istri. Menurut agama Islam 

perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya seperti yang sudah 

ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah adalah:    

                                                 
140 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99. 
141 D.Y. Winanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, 46. 
142 Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 
143 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam pasal 100. 
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1) Zauj (calon suami) 

2) Zaujah (calon istri) 

3) Waliy (wali nikah) 

4) Sya>hida>ni (dua orang saksi) 

5) I>ja>b wa al-qabu>l (akad nikah yang sah) 

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan, seorang anak disebut 

dengan anak laur kawin bisa juga dikarenakan beberapa sebab dan latar belakang 

berikut ini: 

1) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa didahului dengan adanya 

pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menanamkan benih dalam 

rahimnya dan keduanya tidak sedang berstatus sebagai suami atau istri dari 

wanita atau laki-laki lain. 

2) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kedua ibu bapaknya atau salah satu 

dari keduanya tahu dan menghendaki akan kelahirannya, akan tetapi baik 

keduanya atau salah satu dari keduanya sedang berstatus sebagai suami atau 

istri dari pernikahan yang lain. 

3) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang telah melakukan perbuatan 

zina padahal ia masih sedang dalam masa iddah setelah bercerai dengan 

suaminya, jika wanita ini menikah dengan laki-laki pasangan zinanya maka 

ada kemungkinan kedua belah pihak akan menerima anak luar kawin ini secara 

wajar. 

4) Anak yang tidak diakui oleh seorang suami untuk menjadi anaknya yang sah 

dengan sebab anak tersebut dilahirkan oleh istrinya lebih dari 300 hari setelah 

ditinngal oleh suami. 
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5) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dimana keyakinan yang dipeluknya 

telah menetapkan ketentuan lain, seperti halnya yang telah ditetapkan dalam 

agama Katolik bahwa dalam agama ini tidak ada istilah cerai hidup namun 

tetap dilakukan, bila ia menikah lagi kemudian melahirkan seorang anak maka 

anak yang lahir ini disebut dengan anak luar kawin. 

6) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita hasil hubungan dengan seorang laki-

laki dari luar negaranya padahal negera telah melarang keduanya untuk 

melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak mengantongi izin dari 

kedutaan besar dalam pernikahan tersebut dikarenakan status keduanya atau 

salah satu dari keduanya masih berstatus sebagai suami atau istri, bila 

keduanya tetap memaksa untuk menikah kemudian darinya dilahirkan seorang 

anak maka anak tersebut disebut anak luar kawin. 

7) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita sedangkan ia benar-benar tidak tahu 

siapa ibu yang telah melahirkannya dan siapa bapaknya. 

8) Anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang sah hanya saja tidak 

tercatat secara resmi di KUA atau Kantor Catatan Sipil. 

9) Anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang tidak sah menurut agama 

karena tidak terpenuhinya syarat-syarat atau rukunnya dan tidak tercatat 

secara resmi di KUA atau Kantor Catatan Sipil.144 

Konsep anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan MK Republik 

Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 adalah dengan maksud mereka yang dilahirkan 

dari sebuah pernikahan siri dimana laki-laki pasangan pernikahan siri ini sudah 

bersatus sebagai suami dari seorang istri yang sah dan istrinya yang sah tersebut 

                                                 
144 H. Herusko, Anak Di Luar Perkawinan, Makalah Seminar Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996, 6. 
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tidak pernah memberikan izin kepadanya untuk menikah kembali atau 

berpoligami. Akan tetapi bila dilihat dari sudut pandang agama Islam, pernikahan 

seperti ini bila terpenuhi rukun-rukun nikah maka hukum nikah seperti ini adalah 

boleh dan sah sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan ini pun dianggap sah 

dan berhak memiliki status sebagai anak sah. Istilah anak “luar kawin” dalam 

putusan MK tersebut masih umum sehingga banyak kalangan yang memahami 

bahwa maksudnya adalah semua anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang 

tidak sah yang masuk di dalamnya juga anak dari hasil perbuatan zina. Karena 

dalam Islam, anak yang dilahirkan dari sebuah perzinaan lah yang dimaksud 

dengan anak laur kawin. 

Yang dimaksud dengan anak luar kawin dalam penelitian ini adalah apa 

yang dimaksud dalam pemahaman Islam yaitu seorang anak yang dilahirkan 

dengan sebab perzinaan dan yang dimaksud oleh MK dalam putusannya No. 

46/PUU-VIII/2010 yaitu anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang belum 

tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua orangtua 

dari anak tersebut atau salah satu dari keduanya mengetahui dan menghendaki 

akan kelahirannya akan tetapi keduanya atau salah satu dari keduanya sudah 

berstatus sebagai suami atau istri dari wanita atau laki-laki lain. 

2. Status Nasab Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam 

Islam adalah agama yang memiliki sumber hukum paling otentik 

dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Karena sumber hukum utama 

dalam agama Islam adalah Al-Qur’an dan hadith-hadith Nabi صلى الله عليه وسلم yang kedua-

duanya bersumber dari wahyu Allah جل جلاله. Namun dalam memahami dan 

menyimpulkan sumber hukum tersebut para ulama tidaklah selalu satu kata. 
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Diantara perkara yang menjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama adalah 

masalah istilha>q ini. Dalam masalah penasaban anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan, ada dua pandangan yang mashhu>r menurut para ulama. Pandangan 

yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, dan pendapat ini pula yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jumhur ulama 

menyatakan bahwa perbuatan zina tidak menimbulkan hubungan nasab antara 

ayah dengan anak, maka tidak boleh menghubungkan nasab anak zina dengan 

bapak biologisnya. Nasab anak tersebut hanya bisa dikaitkan dengan sang ibu saja 

dan dari sisi bapaknya terputus. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan anak 

zina dalam hal penasaban sama dengan anak li’a>n.145 Diantara landasan Jumhu>r 

ulama dalam penetapan nasab anak zina adalah: 

1) Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: 

 ر  اه  عَ لْ ل  وَ  اش  رَ ف  لْ ل   دُ لَ وَ الْ )) :الَ قَ  مَ لَّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  الله   لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  هُ نْ عَ  اللهُ  يَ ض  رَ  ةَ رَ ي ـْرَ  هُ بِ  أَ  نْ عَ 
 رواه مسلم .((رُ جَ حَ ـالْ 

Artinya: “Dari Abu Hurayrah , bahwa telah bersabda Rasulullah : anak adalah 

untuk pemilik tempat tidur sedangkan bagi laki-laki pezina adalah 

hukuman batu (rajam).” (HR. Muslim)146 

Jumhu>r ulama sepakat bahwa hadith di atas menjelaskan bahwa perbuatan 

zina tidak dapat menjadi sebab untuk dikaitkannya nasab seorang anak hasil zina 

dengan bapak biologisnya. Anak hasil zina dinasabkan kepada suami dari wanita 

pezina dan tidak dinasabkan kepada laki-laki pezina sebagai ayah biologisnya. Hal 

tersebut berimplikasi pada beberapa aspek yuridis diantaranya adalah tidak adanya 

kewajiban atas ayah biologis untuk memberikan nafaqah, tidak bisa saling 

                                                 
145 Imam Malik, Muwat}t}a’ Ma>lik  (Mesir: Da>r Ihya>’ al-Tura>th al-‘Araby, T.th), II, 567. 
146  Muslim, S}ahi>h Muslim, 1081. 
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mewarisi diantara keduanya, hingga dalam urusan pernikahan bapak sebagai 

penanam benih dalam rahim ibunya tidak boleh manjadi wali baginya, karena 

dalam shari’at tidak ada hubungan nasab antara keduanya.147 

Makna firash sebagaimana pendapat mayoritas ulama adalah ungkapan 

untuk wanita. Disebutkan didalam al-Qamu>s, firash adalah istri maupun budak 

wanita, sebab ia sebagai alas untuk kaki.148 Dari hadith di atas Abdullah al-Bassa>m 

mengatakan bahwa kepada suami sebagai pemilik fira>sh lah dinasabkan seorang 

anak, kepada kedua orangtuanya dikaitkan nasab seorang anak, maka menafikan 

atau menolak nasab adalah suatu yang dilarang dalam Islam.149 

2) Anak hazil zina dinasabkan kepada ibunya, berdasarkan hadith: 

، عَنْ  ثَـنَا أَبِ  ثَـنَا مَحْمُودُ بْنُ خَال دٍ، حَدَّ دٍ بإ  سْنَاد ه  وَ حَدَّ وَهُوَ وَلَدُ »مَعْنَاهُ، زاَدَ، مُحَمَّد  بْن  راَش 
َهْل  أمُ  ه  مَنْ كَانوُا حُرَّةا أَوْ أمََةا   ...... رواه أبو داودز نَا لأ 

Artinya: Mahmu>d ibn Kha>lid mengabarkan kepada kami, bapakku menyampaikan 

kepada kami, dari Muhammad ibn Ra>shid dengan sanad dan artinya, 

Rasulullah  bersabda: “Dan dia (anak zina) bagi kerabat dari ibunya yang 

masih hidup, ia adalah seorang wanita yang merdeka atau hamba sahaya 

(HR. Abu Da>wud)150 

Nabi صلى الله عليه وسلم memutuskan bila anak yang dilahirkan dari sebuah perzinaan bukan 

sebagai anak dari bapak biologisnya, akan tetapi ia hanya dikaitkan nasabnya 

dengan ibu saja dan kerabat (ibu) nya saja, baik ia adalah seorang budak sahaya 

maupun wanita merdeka. 

                                                 
147 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak, 89. 
148 Fays}al ibn ‘Abd al-‘Aziz an-Najdy, Busta>n Al-Ahba>r Mukhtas}ar Nayl Al-Aut}ar> (Riyad}: Da>r 

Ishbyliya, 1998), II, 304. 
149 Abdulla>h ibn ‘Abdurrahma>n al-Bassa>m, Taud}i>h Al-Ahka>m Min Bulu>gh Al-Mara>m (Mekah al-

Mukarramah: Maktabah al-Asady, 2003), V, 606. 
150 Abu Da>wud, Sunan Abu Da>wud, II, 280. 
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3) Antara anak hasil perzinaan dan bapak biologisnya tidak bisa saling memberi 

warisan, berdasarkan hadith: 

ُ عَلَيْه  وَسَلَّ  اَ ))مَ قاَلَ: عَنْ عَمْر و بْن  شُعَيْبٍ، عَنْ أبَ يه ، عَنْ جَد  ه ، أَنَّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ أيم 
ُرَّةٍ أَوْ أمََةٍ فاَلوَلَدُ وَلَدُ ز نَا لَا يرَ ثُ وَلَا يوُرَثُ   اه الترمذيرو  ((رَجُلٍ عَاهَرَ بِ 

Artinya: Dari ‘Amr ibnu Shu’ayb dari bapaknya dari kakeknya, bahwa telah 

bersabda Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم: “Setiap laki-laki yang menzinahi wanita baik 

wanita merdeka atau hamba sahaya maka status anak adalah anak zina yang 

tidak bisa mendapatkan waris serta tidak pula diwarisi.” (HR. al-

Tirmidhi)151 

Suatu hal yang sudah dimaklumi, bahwa kewarisan adalah akibat dari 

hubungan nasab yang sah. Dalam hadith di atas Nabi صلى الله عليه وسلم menjelaskan bahwa anak 

hasil zina tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Ini menjelaskan bahwa anak yang 

dilahirkan karena sebuah perbuatan zina tidak memiliki kaitan nasab dengan laki-

laki sebagai bapak biologisnya. 

4) Anak mula>’anah dinasabkan kepada ibunya. Berdasarkan Hadith Nabi صلى الله عليه وسلم : 

، قاَلَ: حَدَّثَنّ  نَاف ع ،  ثَـنَا مَال ك  ثَـنَا يَحْيََ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّ َّ ))ابْن  عُمَرَ،  ن  عَ حَدَّ أَنَّ النَّبِ 
نـَهُمَا، صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأتَ ه  فاَنْـتـَفَى م نْ وَلَد هَا، ف ـَ فَرَّقَ بَـيـْ

لْمَرْأةَ   رواه البخاري  ((وَأَلحَْقَ الوَلَدَ با 
Artinya: Yahya bin Bukayr mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan 

kepada kami, beliau mengatakan: Na>fi’ berkata kepadaku, dari Ibn ‘Umar 

bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم menegakkan mula>’anah antara seorang laki-laki dengan 

istrinya. Kemudian laki-laki itu tidak mengakui anak yang dilahirkan 

istrinya, dan Nabi صلى الله عليه وسلم tidak menyatukan keduanya dan menetapkan nasab 

anak itu dengan sang ibu.” (HR. Al-Bukha>ry)152 

                                                 
151 Al-Tirmidhy>, Sunan Al-Tirmidhy>  (Mesir: Sharikah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa al-Ba>by 

al-Halaby, 1975), IV, 428. 
152 Bukhari, S}ahi>h al-Bukha>ry, VII, 56. 
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim rahimahulla>h bahwa 

sebuah mula >’anah antara suami dan istri akan berkonsekuensi hukum kepada 

terputusnya nasab seorang anak dengan bapaknya. Dimana pada hadith di atas 

Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم menetapkan bahwa seorang anak tidak dipanggil dengan nasab 

bapaknya dikarenakan adanya mula>’anah. 

5) Ijma>’ Ulama>’. Ibnu Abdil Bar mengatakan: 

اللََّّ  رَسُولُ  وَجَعَلَ سَلَّمَ نبَ ي  هَا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْه  وَ  عَنْ وَأَجْمعََت  الْأمَُّةُ عَلَى ذَل كَ نَـقْلاا 
قاا ب ه  عَلَ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ كُل  وَلَدٍ يوُلَدُ عَلَى ف رَاشٍ ل رَجُلٍ لَاح  ى كُل   حَالٍ إ لَى صَلَّى اللََّّ

 أَنْ يَـنْف يَهُ ب ل عَانٍ عَلَى حُكْم  الل  عَان  
Artinya: “Telah berijma>’ (sepakat) para ulama>’ tentang masalah itu berdasarkan 

hadith dari Nabi صلى الله عليه وسلم, Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم menetapkan bahwa anak-anak yang 

dilahirkan dari fira>shnya laki-laki (seorang istri) maka putranya dinasabkan 

kepadanya (pemilik fira>sh) dalam keadaan bagaimanapun, sampai si suami 

tidak mengakui anak tersebut dengan meli’a>nnya, maka status hukumnya 

berubah menjadi hukum li’a>n.”153 

Dari yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abd al-Barr di atas menjelaskan bahwa 

sesuai ijma>’ ulama, apabila wanita yang berzina memiliki suami maka anak yang 

dilahirkan tidak dinasabkan kepada pasangan zinanya, namun dinasabkan kepada 

suaminya, kecuali bila suami menafikan atau mengingkari anak tersebut. 

6) Qa>’idah Us}u>liyyah: 

 هُ نْ عَ  ي   ه  نْ مَ ـالْ  اد  سَ ى فَ لَ عَ  ل  دُ يَ  يُ هْ النـَّ 
Artinya: “Larangan menunjukkan akan rusaknya perbuatan yang dilarang”.154 

                                                 
153 Ibnu ‘Abd al-Barr, Al-Tamhi>d Lima Fi> Al-Muwat}t}a’ Min Al-Ma’a>ny Wa Al-Asa>ni>d (Maroko: 

Wiza>rah ‘Umu>m al-Auqa>f wa al-Shu’u>n al-Isla>miyyah, 1387), VIII, 183. 
154 Jala>l al-Di>n Muhammad al-Sya>fi’i>, Sharh Al-Waraqa>t Fi> Us}u>l Al-Fiqh (Palestina: Ja>mi’ah al-

Quds, 1999), 117. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

77 

Dari kaidah us}u>l di atas dipahami bahwa zina adalah salah satu perbuatan 

yang dilarang, maka zina akan merusak hal-hal yang diakibatkan dari perbuatan 

zina itu seperti kaitan nasab dengan ayah biologisnya menjadi rusak. 

7) Qa>’idah Fiqhiyyah: 

 ص   النَّ  د  ر  وْ ي مَ ـف   ادَ هَ ت  جْ  ا  لَا 
Artinya: “Tidak boleh berijtihad selama ada nas} (dalil).”155 

Banyak dalil-dalil (nas}) tentang tidak bolehnya dinasabkan anak zina 

kepada bapak biologisnya, sesuai kaidah ini maka ijtihad yang membolehkan 

dinasabkannya anak zina terhadap bapak biologisnya ditolak karena bertentangan 

dengan kaidah ini. Dalam kaidah yang lain juga disebutkan: 

 ح  ـال  صَ مَ ـالْ  ب  لْ ى جَ لَ عَ  م  دَّ قَ مُ  د  اس  فَ مَ ـالْ  ءُ رْ دَ 
Artinya: “Menolak sesuatu yang bisa mendatangkan kerusakan lebih didahulukan 

daripada mengambil sesuatu yang mendatangkan kebaikan.”156 

Tidak dipungkiri dalam penetapan nasab anak zina kepada bapak 

biologisnya ada kebaikan (mas}lahat) bagi anak. Anak akan mendapatkan hak 

nafkah dari bapak biologisnya, memiliki wali, bisa saling mewarisi dan sebagainya. 

Namun, bila penetapan nasab ini bisa mendatangkan kerusakan yaitu akan semakin 

merebaknya perzinaan karena pasangan zina sudah tidak perlu khawatir lagi akan 

masa depan anaknya. Maka dalam kondisi seperti ini, menolak penetapan nasab 

anak zina lebih didahulukan daripada menetapkannya. 

                                                 
155 Muhammad Mus}t}afa al-Zuhayli>, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyyah Wa Tat}bi>qa>tuha> Fi> Al-Madza>hib Al-
Arba’ah (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006), I, 499. 
156 Muhammad Mus}t}afa al-Zuhayli>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah wa Tat}bi>qa>tuha> fi> al-Madza>hib al-
Arba’ah …., juz 2, 776. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

78 

Itulah diantara landasan ijtihad jumhur ulama dalam masalah nasab anak 

luar kawin ini. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan 

menasabkan anak luar kawin kepada bapak biologisnya. Ini adalah pendapat 

‘Urwah bin al-Zubayr, Sulaima>n bin Yasa>r, Hasan al-Bas}ri>, Ibn Si>ri>n, Ibra>hi>m al-

Nakh’i> dan Isha>q ibn Ra>hu>yah. Pendapat kedua inilah yang dipilih oleh Ibnu 

Taimiyah yang akan dibahas pada BAB IV. 

3. Status Nasab Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia 

Sebelum MK Republik Indonesia mengeluarkan putusannya No. 46/PUU-

VIII/2010, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan cuma memiliki hak 

keperdataan dengan wanita sebagai ibunya dan keluarga ibunya saja dan terputus 

dari sisi bapak biologisnya. Ketentuan ini terdapat pada Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1): “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.” Ayat (2): “kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan 

diatur dalam peraturan pemerintahan.”157 Dan di Pasal 100 dalam KHI dinyatakan: 

“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya.”158 

Dari penjelasan dalam dua materi hukum di atas dapat bipahami bahwa 

menurut Undang-Undang yang ditetapkan di Indonesia, anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan tidak mempunyai hak keperdataan maupun keterkaitan nasab 

dengan bapaknya akan tetapi hanya dengan sang ibu dan kerabat ibu saja. Dan 

terjalinnya status keperdataan seorang anak dengan ibunya dikarenakan adanya 

                                                 
157 Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
158 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100. 
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hubungan nasab antara keduanya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1  yang telah disebutkan di atas. Hak 

keperdataan yang dimaksud mencakup keterkaitan nasab, saling memberi dan 

menerima warisan, hubungan mahram, sama mempunyai hak dan kewajiban dan 

seorang ayah dapat menjadi wali nikah bagi putrinya. 

B. Dasar Epistemologi dan Sosio historis lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010 

1. Mahkamah Konstitusi 

MK Republik Indonesia adalah sebuah lembaga tinggi negara bersama-

sama dengan Mahkamah Agung adalah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman 

dalam system ketatanegaraaan di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di 

Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat, agar pemerintah 

Indonesia diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip cita negara hukum. Dimana 

dalam paham negera hukum, dalam penyelenggaraan negara komando tertinggi 

dipegang oleh hukum, hal ini sejalan dengan prinsip “the rule of the law and not of 

man” yang sesuai dengan perngertian nomocatie yang artinya kekuasaan 

dijalankan oleh hukum. Selain negara diselenggarakan dengan memegang teguh 

prinsip cita negara hukum, masyarakat juga menghendaki terselenggaranya 

kekuasaan negara yang berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan dan checks 

an balances.159 Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan empat hal yang 

menjadi pijakan dan latar belakang, yaitu: 

(1) Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme. 

                                                 
159 Abintoro Prakoso, Sistem Peradilan Indonesia (Sleman, Yogyakarta: LAKSBANG GRAFIKA, 

2019), 159. 
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(2) Mekanisme checks and balances. 

(3) Penyelenggara negara yang bersih. 

(4) Perlindungan terhadap hak asasi manusia.160 

2. Wewenang dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi 

UUD 1945 begitu pula dengan peraturan perundang_undangan di bawahnya 

mengatur kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum”. 

Aturan Peralihan Pasal III. “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 

pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan 

oleh Mahkamah Agung.” 

Undang_Undang No. 48 Tahun 2009 yang membahas tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Pasal 1. Yang dimaksud dengan: Angka 3 dalam Undang-Undang ini. 

“Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Pasal 29 ayat (1): “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”: 

                                                 
160 Fickar Hadjar, Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 
(Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), 3. 
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a. “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”; 

b. “Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945”; 

c. “Memutus pembubaran partai politik”; 

d. “Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 

Ayat (2): “Selain kewenangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Mahkamah 

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan /atau Wakil Presiden”; 

Ayat (3): “Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang,” 

Ayat (4): “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di 

bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.” 

3. Dasar Epistemologi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 

Aspek/dasar epistemologi berupa metode yang dimaksud dalam putusan 

MK ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam 

suatu proses penalaran hukum.161 

a. Definisi Epistemologi 

                                                 
161 Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Jurnal 

Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Edisi Juli, 2013. 
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Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan, dan 

logos yang berarti ilmu/kata/pembicaraan secara sistematik, merupakan cabang 

filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis dari suatu 

pengetahuan. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan 

yang sistematik mengenai suatu pengetahuan. Epistemologi adalah filsafat yang 

membahas cara kerja atau proses dalam usaha/kegiatan manusia untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar secara mendalam. Hal ini dikuatkan dengan 

apa yang ditulis oleh Surajiyo, bahwa Epistemologi adalah cabang filsafat yang 

membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur dan validitas 

pengetahuan.162 

b. Tujuan dan Manfaat Epistemologi 

Sebagai salah satu cabang dari ilmu filsafat, epistemologi mengkaji dan 

mencoba memperoleh ciri-ciri serta hakikat dari pengetahuan manusia. Di 

dalamnya membahas tentang apa, bagaimana, sejauh mana dan dimana suatu 

pengetahuan diperoleh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa epistemologi 

adalah pengetahuan untuk mendapatkan sesuatu dalam kedudukan yang 

setepatnya.163 Tujuan dari epistemologi tidak hanya untuk mengetahui, melainkan 

juga menemukan syarat-syarat yang memungkinkan seseorang menjangkau sebuah 

pengetahuan dengan keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Adapun manfaat 

yang dapat diperoleh dengan mempelajari epistemologi sebagai suatu filsafat 

adalah agar seseorang menjadi bijaksana dan bersikap benar dalam menghadapi 

                                                 
162 Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 

98. 
163 J Sudarminta, Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan (Jakarta: Pustaka Filsafat, 

2002), 136. 
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berbagai persoalan tanpa terjerumus dalam prasangka yang sempit dan kaku. 

Dengan hadirnya epistemologi yang jelas, maka suatu ilmu pengetahuan dapat 

dipahami dengan benar, meskipun masih dalam batas teori.164 

c. Unsur-unsur Epistemologi 

Dalam kaitannya dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang 

merupakan penemuan baru (rechtsvinding) dalam hukum perdata, epistemologi 

merupakan filosofi, yaitu refleksi kritis tentang pengetahuan hukum serta apa yang 

kita ketahui tentang pengaruhnya terhadap hukum perdata. Selanjutnya jika 

dihubungkan dengan kaitannya dengan hukum perdata yang dimaksud dalam 

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, maka pembahasan epistemologi harus 

mengupas semua unsurnya yang meliputi kaidah, sumber, proses, sarana, dan tolak 

ukur hukum perdata. Penjelasan dari kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kaidah. 

Kaidah dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dapat dilihat dari bentuk, 

subyek hukum, dan substansinya. Berdasarkan bentuknya, putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010 adalah diantara hukum tertulis. Subyek putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010 adalah manusia dan badan hukum, sedangkan obyeknya 

adalah berupa “hak” yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subyek hukum. 

Sementara itu substansi yang diatur meliputi hubungan keluarga dan pergaulan 

dalam masyarakat. 

2) Sumber 

Sumber yang dimaksud dalam epistemologi putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 menyangkut penemuan baru (rechtsvinding) dalam hukum perdata. Pada 

                                                 
164 J Sudarminta, Epistemologi Dasar...., 138. 
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dasarnya sumber putusan MK ini adalah sumber hukum materiil yaitu permohonan 

uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

3) Proses 

Dalam epistemologi, proses dikeluarkannya putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 adalah bersifat a posteriori, yaitu bila putusan ini diterapkan karena 

putasan MK yang bersifat final dan mengikat, yaitu undang-undang yang baru 

mengesampingkan undang-undang yang lama. Dalam literatur hukum Islam 

dikenal dengan nasakh dan mansu>kh. 

4) Sarana 

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 adalah penemuan hukum baru dalam 

hukum perdata, yang tentunya putusan ini tidak dikeluarkan dengan begitu saja 

akan tetapi ada dasar-dasar atau pengetahuan lain yang turut andil sebagai sarana 

untuk dikeluarkannya putusan ini. Adapun yang dimaksud pengetahuan lain itu 

adalah 3 pilar hukum ( keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum), al-mas}lahah 

al-mursalah, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the Law) 

maupun Prinsip progresivitas hukum. 

5) Tolok Ukur 

Sebagai tolok ukur sebuah produk hukum, aturan-aturan dalam putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010 harus dapat memenuhi tujuannya sebagai hukum positif. 

Aturan-aturan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 harus diterima menjadi hukum 

positif karena putusan MK adalah bersifat final dan mengikat. 

d. Metode/Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Perkara 

No.46/PUU-VIII/2010 
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1) 3 pilar hukum ( keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum) 

(a)  Keadilan Hukum 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 

dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya 

keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya 

hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, 

sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap 

ada diantara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum 

yang paling penting. Seperti dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang 

menyatakan bahwa tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh karena hukum 

dan kepastian dalam atau dari hukum.165 

Keadilan sudah dibicarakan sejak zaman dulu kala. Dalam hubungan antara 

keadilan dengan Negara, Plato (428-348 SM) menyatakan bahwa Negara ideal 

adalah apabila didasarkan atas keadilan; dan keadilan baginya adalah 

keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi 

dengan tujuan negara (polis), dimana masing-masing warga negara menjalani 

hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.166 

Agus Yudha Hernoko dalam karyanya Nichomachean Ethics membawakan 

perkataan Aristoteles bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau 

dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Aristoteles menyatakan: 

                                                 
165 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in 
Democratiche Rechsstaat (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13. 
166 Soetanto Soepiadhy, Keadilan Hukum, Surabaya Pagi, Rabu Legi, 28 Maret 2012. 
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“Justice consists in treating equals equality and un-equal un-equality, in 

proportion to their in-equality”.167 

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

(Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(Eka Prasetia Pancakarsa) ditentukan: “Dengan Sila Keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk 

menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.” 

Mochtar Kusumaatmadja, dalam menguraikan asas-asas atau prinsip-

prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pembukaannya 

yang seharusnya dijadikan pedoman dalam melakukan pembaharuan hukum 

nasional, menyebutkan: “Asas Keadilan Sosial mengamanatkan bahwa semua 

warga Negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan 

hukum.”168 

Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam keadilan sosial 

dikaitkan dengan kedudukan hukum anak luar kawin, maka sudah sepatutnya tidak 

ada perbedaan kedudukan antara anak luar kawin dengan anak sah, karena 

berdasarkan pemahaman nilai-nilai asas keadilan sosial baik anak-anak luar kawin 

maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai 

kedudukan sama, dan memperoleh perlakuan yang adil, baik di dalam hukum, 

politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.169 

                                                 
167 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial 
(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 36. 
168 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 

2006), 188. 
169 I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah 
Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 16-29. 
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(b)  Kepastian Hukum 

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan 

ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai 

berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas 

mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-

alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagia siapa saja.170 

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Soedikno 

Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan: “Perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tententu”.171 

Dalam rangka menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran 

pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan 

dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan 

bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada 

sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti 

sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang 

telah dinyatakan batal itu, hal ini akan berubah menjadi masalah politik antara 

pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan 

keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan 

                                                 
170 I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin...., 30. 
171 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145. 
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tersebut, sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum 

dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.172  

(c)  Kemanfaatan Hukum  

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah 

yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan 

dengan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, 

masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, 

maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi 

masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan hukum 

malah menimbulkan keresahan masyarakat.173 

Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang, karena 

tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan 

yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 

Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat 

mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.174 

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan 

sosial dari hukum, setiap hukum disamping dimaksudkan untuk mewujudkan 

ketertiban dan keterarutan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan 

sosial tertentu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui 

                                                 
172 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup, 2009), 159-160. 
173 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta 

Timur: Sinar Grafika, 2019), 110. 
174 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), 74. 
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hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari 

negara.175 

2) Maslahah mursalah 

Secara legal, memang hukum Islam sebagaimana yang menjadi pendapat 

mayoritas ulama bahwa anak luar kawin tidak diperkenankan untuk memiliki 

hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Ini berarti bahwa anak luar kawin tidak 

memiliki hak saling mewarisi maupun wali. Namun masih ada cara lain untuk 

melindungi hak anak luar kawin ini selama tidak merusak hukum Islam. Oleh 

karena itu, putusan MK tersebut perlu untuk ditinjau ulang. Yaitu peninjauan dari 

sisi maslahah mursalah. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa maslahah 

mursalah merupakan suatu maslahah yang dianggap baik oleh akal manusia. Dalam 

penetapan hukumnya, maslahah mursalah telah sesuai dengan tujuan syara’, akan 

tetapi tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya maupun 

menolaknya.176 Sehingga tujuan dari maslahah mursalah yaitu untuk menarik 

kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. 

Hak keperdataan anak luar kawin dalam hal pembiayaan hidup, pendidikan, 

kesehatan dan lain-lain selain hak keperdataan dalam hal nasab, wali dan waris, 

tidak ada penetapan hukum oleh syara’ dan tidak ada pula dalil yang melarangnya. 

Selain itu, diturunkannya syariat Islam hakekatnya adalah untuk mencapai 

maslahah bagi seluruh umat manusia serta bertujuan untuk menghilangkan 

kerusakan. Sehingga menghilangkan kerusakan atau kerugian yang diterima oleh 

anak luar kawin, merupakan perwujudan maslahah mursalah. Dengan kata lain 

                                                 
175 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 111. 
176 Abdul Wahab Khalaf, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, dkk, Kaidah-Kaidah Hukum Islam 
(Jakarta: CV Rajawali, 1989), 126. 
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anak luar kawin akan mendapatkan perlindungan hukum terkait hak 

konstitusionalnya, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak 

menanggung dosa. Memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin tentunya 

merupakan bentuk maslahah aulad. Oleh karena itu apabila anak luar kawin 

memperoleh haknya terkait dengan pembiayaan hidup, pendidikan, kesehatan dan 

lain-lain, selain hak keperdataan dalam hal nasab, wali dan waris, tentunya tidak 

bertentangan dengan nas}, sebab putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan 

untuk menghilangkan kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. 

Hal ini sesuai dengan konsep maslahah mursalah yang mengatakan:177 

(a)  Sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dengan pertimbangan dapat 

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. 

(b)  Sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara’ 

dalam menetapkan hukum. 

(c)  Apa yang dianggap baik oleh akal, dan senafas dengan tujuan syara’, tidak 

terdapat petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada 

petunjuk syara’ yang mengaturnya. 

3) Prinsip Persamaan di hadapan Hukum (equality before the Law) 

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar kawin yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap 

tidak cukup memadai dalam memberikan pelindungan hukum dan cenderung 

diskriminatif. Status anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan 

dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah 

biologisnya. 

                                                 
177 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2009), 356. 
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Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum 

(equality before the law) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) 

yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

Scheltema, merumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara 

Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah 

prinsip persamaan di hadapan hukum, berlakunya persamaan (Similla Similius 

atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah 

tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau 

mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tententu. Di dalam prinsip ini, 

terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum 

dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang 

sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian, Hukum harus memberi 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang 

dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. 

Prinsip “equality before the Law” atau persamaan di hadapan hukum sangat 

penting, karena realitas yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa anak yang 

lahir di luar perkawinan yang sah sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dan 

penuh dengan ketidak-adilan. Anak juga harus menanggung stigma di masyarakat 

akibat ketiadaan ayah, anak dijuluki dengan berbagai julukan yang negatif seperti 

anak haram dan sebagainya. Maka prinsip equality before the Law merupakan 

makna filosofis yang terkandung di dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM). 

Anak memiliki HAM yang melekat di dalam dirinya, yang tidak dapat dikurangi 
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dan dicabut oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Anak wajib dilindungi dari 

bentuk eksploitasi, diskriminasi dan bentuk ketidak-adilan lainnya.178 

4) Prinsip progresivitas hukum. 

Hukum progresif adalah hukum yang berani melakukan rule breaking atau 

terobosan hukum ketika hukum yang ada tidak dapat memberikan keadilan. Nilai-

nilai Progresivitas dalam Teori Hukum Progresif telah diterjemahkan oleh MK 

dalam putusan No.46/PUU-VIII/2010, diantaranya adalah: 

(a)  Putusan MK adalah putusan hukum untuk anak di luar kawin, artinya putusan 

tersebut menempatkan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. 

(b)  Putusan MK telah merespon keinginan pencari keadilan yang memberikan 

perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak luar kawin yaitu pengakuan dari 

bapak biologisnya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum. 

(c)  Putusan MK memberikan nilai kesejahteraan dan kebahagiaan, tidak saja bagi 

ibu yang melahirkan juga keluarga ibunya utamanya bagi anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan yang sah. 

(d)  Putusan MK mengakomodir keinginan publik dengan melakukan rule 

breaking oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan 

waktu yang tepat dan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan 

yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Tujuannya adalah agar 

                                                 
178 Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi (Yogyakarta: 

Naufan Pustaka, 2010), 254. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

93 

hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan anak di luar 

perkawinan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.179 

4. Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 

46/PUU-VIII/2010. 

Penemuan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan upaya 

penting dalam rangka untuk melengkapi kekurangan sumber hukum dengan cara 

menggali sumber-sumber hukum di luar undang-undang yaitu nilai-nilai yang 

hidup di masyarakat.180 Dalam melakukan penemuan hukum berpedoman kepada 

asas hukum,181 terutama asas-asas hukum universalitas sebagai norma yang 

berlaku dalam setiap sistem hukum,182 Mahkamah Konstitusi dalam mengadili 

perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 diharuskan untuk 

ekstra hati-hati dalam membuat pertimbangan hukum untuk melahirkan suatu 

amar putusan.183 Amar putusan MK digali dari norma hukum berupa peraturan 

perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut tidak selalu mampu 

menjawab persoalan pencari keadilan, apalagi menyangkut dengan hak-hak 

konstitusional warga. 

a. Sumber Penemuan Hukum 

Sumber penemuan hukum adalah tempat atau sumber terutama bagi hakim 

dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan 

                                                 
179 Saifullah. 2014. Kajian Kritis Teori Hukum Progresif Terhadap Status Anak di Luar Nikah 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-BIII/2010. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum 

Islam, (Online), Vol. VIII (https://doi.org, diakses Juli 2014). 
180 Satjipto Raharjo, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat (Malang: Setera Press, 2013), 

134. 
181 Satjipto Raharjo, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat...., 184. 
182 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 172. 
183 Bagir Manan dan Dwi Haridjanti, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014), 244. 
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perundang-undangan  (hukum tertulis), kebiasaan (hukum tak tertulis), 

yurisprudensi, perjanjian internasional, koktrin, putusan desa dan perilaku 

manusia. Hierarki sumber penemuan hukum tersebut memposisikan dan 

menentukan sumber hukum utama yang digunakan antara sumber hukum yang 

satu dengan sumber hukum yang lainnya. Ini artinya bila terjadi perbedaan 

diantara dua sumber penemuan hukum, maka yang di atas lebih didahulukan 

daripada yang lebih rendah. Namun perlu diingat, meskipun peraturan perundang-

undangan atau hukum tertulis sebagai sumber penemuan hukum lebih diutamakan 

penggunaannya, bukan berarti sumber penemuan hukum yang lain boleh diabaikan 

begitu saja. Karena pada prinsipnya semua sumber-sumber penemuan hukum 

saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain.184 Penjelasan dari masing-masing 

sumber utama penemuan hukum adalah: 

1) Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis). 

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang 

berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. 

Kegiatan dari badan tersebut sebagai kegiatan perundang-undangan, yang 

menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi keabsahannya, yaitu ipso jure 

(demi hukum). Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kategori perundang-

undangan, berbagai ragam, baik yang merupakan penambahan peraturan yang 

sudah ada maupun yang mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti 

itu disebut sebagai enacted law, statute law atau hukum yang diundangkan, 

                                                 
184 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan 
Berkeadilan (Yogyakarta: UII Press, 2012), 67. 
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berhadapan dengan unenacted law, common law atau hukum yang tidak 

diundangkan. 

2) Hukum Kebiasaan (Hukum tak Tertulis) 

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana 

dikenal atau digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat dapat 

menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut 

pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau 

pergaulan hidup tertentu. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku 

manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif, 

mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang banyak, maka 

mengikat orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan 

keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilakukan.185 

3) Yurisprudensi 

Apabila ternyata dalam hukum kebiasaan tidak ada ketentuan atau 

jawabannya, maka barulah mencari dalam yurisprudensi. 

Kata yurisprudensi mengandung beberapa pengertian; a. setiap putusan 

hakim; b. kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat 

peradilan pertama sampai pada tingkat kasasi dan yang pada umumnya diberi 

anotatie (anotasi, catatan dengan keterangan/penjelasan) oleh yuris dibidang 

peradilan; c. pandangan atau pendapat para ahli yang dianut oleh hakim dan 

dituangkan dalam putusannya. 

Yurisprudensi sebagai sumber hukum, tidak berarti bahwa hakim terikat 

pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Sebab 

                                                 
185 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), 66. 
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Burgelijk Wetboek (B.W.) Pasal 1917 menyebutkan bahwa suatu putusan 

pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak mengikat 

hakim lain yang akan memutuskan perkara atau peristiwa yang serupa. 

4) Traktat atau Perjanjian Internasional (Treaty) 

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara atau lebih -

bilateral atau multilateral- mengenai suatu hal. Bilamana traktat multilateral 

memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut 

mengadakannya, kemudian menjadi pihaknya disebut kollectief verdag atau open 

verdag atau traktat tertuba, misalnya Piagam (Charter) Perserikatan Bangsa-

Bangsa, traktat tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang 

diikuti oleh beberapa negara Eropa. 

Traktat mengikat negara-negara yang mengadakannya,  yang disebut Pacta 

Sunt Servanda artinya setiap perjanjian harus ditaati/dipatuhi atau ditepati. 

Traktat juga mengakui primat hukum internasional, artinya mengakui hukum 

internasional lebih tinggi derajatnya daripada derajat hukum nasional.186 Traktat 

memuat hukum yang berlaku pada wilayah masing-masing pihaknya, maka dari 

itu untuk tata hukum nasional maupun hukum internasional, traktat merupakan 

sumber penemuan hukum dalam arti formal. 

5) Doktrin 

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam 

perkembangan dan praktek hukum, yang biasanya dijadikan sebagai acuan bagi 

hakim maupun pemangku hukum lainnya dalam mengambil suatu keputusan. 

Batasan atau pengertian hukum yang terlalu umum, tidak lengkap atau tidak jelas 

                                                 
186 Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 122. 
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dalam peraturan perundang-undangan, maka doktrin akan melengkapi dan 

menjelaskan. 

Doktrin juga merupakan sumber penemuan hukum. Apabila peraturan 

perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada putusan 

pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan 

mencari jawabannya dari pendapat para yuris.187 

6) Putusan Desa 

Putusan desa merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian 

desa. Putusan desa bukan lembaga eksekutif, sehingga hakim peradilan umum 

tidak berwenang untuk menilai dengan membatalkan atau mengesahkannya.188 

7) Perilaku Masyarakat 

Hukum tidak hanya berwujud norma saja, namun dapat berwujud perilaku. 

Pada perilaku manusia terdapat hukumnya, dari perilaku manusia maka lahir 

hukum. Jadi perilaku masyarakat baik yang bersifat aktif (perbuatan konkrit) 

maupun perilaku masyarakat yang bersifat pasif misalnya sikap (iktikad) 

merupakan sumber penemuan hukum. 

b. Metode Penemuan Hukum 

Diantara metode-metode yang digunakan dalam penemuan hukum antara 

lain adalah: 

1) Metode Interpretasi 

Metode penemuan hukum yang sering dilakukan oleh MK berupa 

interpretasi atau penafsiran hukum dengan cara menafsirkan Undang-Undang 

                                                 
187 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum, 75. 
188 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum...., 76. 
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Dasar sebagai hukum yang tertulis.  MK juga melakukan penafsiran terhadap 

norma-norma yang tidak tertulis yaitu berupa asas-asas hukum umum yang berada 

di belakang norma-norma hukum tertulis.189 

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada 

pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum 

terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat 

untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada 

kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk 

kepentingan metode itu sendiri.190 

Berikut ini adalah metode-metode yang sering digunakan oleh hakim dalam 

melakukan penafsiran terhadap undang-undang. Metode ini bukanlah metode yang 

mutlak digunakan oleh hakim, akan tetapi lebih bersifat umum. 

(a) Interpretasi Gramatical 

Hukum memerlukan bahasa. Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh 

karena itu bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Peraturan perundang-

undangan dituangkan di dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun 

                                                 
189 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2010), 66. 
190 Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Yogyakarta: PT. 

Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan 

dan The Asi Foundation, 1993), 12. 
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dalam bahasa yang logis sistematis, untuk mengadakan perjanjian diperlukan 

bahasa.191 

Interpretasi hukum menurut bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh 

hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka 

hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk 

undang-undang. Oleh karena itu pentinglah bahwa pembentuk undang-undang 

menggunakan bahasa yang jelas, yaitu suatu bahasa yang menegaskan sifat dari 

perintah dan pengaturannya sehingga dikehendaki adalah bahasa yang pendek, 

murni dan tajam. Tetapi pembuat undang-undang senantiasa belum mampu 

memakai kata-kata yang tepat dalam ini, maka hakim wajib mencari kata-kata 

yang lazim dipakai dalam perkataan sehari-hari.192 

(b) Interpretasi Sistematis atau Logis 

Suatu peraturan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari 

keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak di 

dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan 

peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak memiliki 

arti.193 

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya 

dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem 

hukum disebut penafsiran sistematis. Menafsirkan undang-undang tidak boleh 

menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. 

                                                 
191 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi...., 13. 
192 Syafruddin Kalo, Diktat Teori dan Penemuan Hukum (Medan: Program Pasca Sarjana Ilmu 

Hukum FH USU, 2004), 66. 
193 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 58. 
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Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum secara kesatuan dengan 

menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain.194 

(c) Interpretasi Historis 

Interpretasi historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara 

melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang ketika undang-undang itu dibuat. 

Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri, dari sejarah 

pembentukan undang-undang itu hakim dapat meneliti dan mempelajari maksud 

dari pembuat undang-undang itu.195 Penafsiran historis ada dua macam: 

1) Penafsiran menurut sejarah hukum196 

Penafsiran ini adalah merupakan suatu cara penafsiran hukum sebagai 

jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan hukum seluruhnya. 

2) Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu perundang-undangan.197 

Penafsiran ini merupakan penafsiran yang sempit yaitu dengan cara 

melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan 

suatu undang-undang yang dari sejak dibuat, untuk mengetahui apa yang 

ditetapkan peraturan itu. Maksud ini dapat diketahui dengan jalan melihat 

laporan-laporan perdebatan dalam sidang DPR dari surat-menyurat antara 

menteri-menteri yang bersangkutan dengan komisi DPR yang bersangkutan. 

(d) Interpretasi teleologis atau sosiologis. 

                                                 
194 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 58. 
195 Syafruddin Kalo, Diktat Teori dan Penemuan Hukum, 67. 
196 Syafruddin Kalo, Diktat Teori dan Penemuan Hukum, 67. 
197 Syafruddin Kalo, Diktat Teori dan Penemuan Hukum, 67. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo, di sini hakim menafsirkan undang-undang 

sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Lebih diperhatikan tujuan dari 

undang-undang daripada bunyi kata-kata saja. Di sini hakim mencari tujuan 

peraturan perundang-undangan. Tujuan ini berbeda dengan penafsiran historis 

menurut undang-undang yang subjektif, ditentukan secara objektif. 

Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan 

berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan 

dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang 

sudah using digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan 

sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata 

dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan belbagai cara.198 

(e) Interpretasi komparatif.199 

Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan 

adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan 

hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama 

dilakukan bagi hukum yang timbul dari perjanjian Internasional, karena dengan 

pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian 

internasional sebagai subjek hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa 

negara. 

2) Metode Argumentasi 

Tidak hanya dalam hal tidak jelasnya hukum saja hakim harus menemukan 

hukumnya, tetapi juga dalam hal hukumnya tidak lengkap atau ada kekosongan 

                                                 
198 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebagai pengantar, 61. 
199 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebagai pengantar...., 61. 
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hukum. Hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih 

tidak ada atau tidak lengkap hukumnya. Dalam hal hukumnya/peraturannya tidak 

ada (kekosongan hukum) maka tersedialah metode penalaran (redenering, 

reasoning, argumentasi, konstruksi). Metode argumentasi digunakan hakim waktu 

menghadapi situasi rechts vacuum (kekosongan hukum) atau pun wet vacuum 

(kekosongan undang-undang).200 

3) Metode Hermeneutika Hukum 

Metode hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum 

baru oleh hakim yang didasarkan pada interpretasi hukum dan konstruksi hukum. 

Esensi pengertian hermeneutika adalah ilmu atau the art of interpretation (seni 

mengiterpretasikan) teks, sedangkan dalam perspektif yang lebih filosofis, 

hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengenai 

atau memahami sesuatu. Kata-kata “teks atau susuatu” dalam hal ini mengarah 

pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta 

hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, atau ayat-ayat hukum dalam 

kitab suci ataupun berupa pendapat dari hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin) 

yang menjadi obyek untuk ditafsirkan.201 

4) Metode Eksposisi 

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode 

untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk 

menjelaskan barang. Metode ini bisa dalam bentuk metode parafrase maupun 

metode definisi. Metode parafrase ialah metode yang menjelaskan suatu kata 

                                                 
200 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum, 119. 
201 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2005), 45. 
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dalam suatu kalimat dan kemudian kalimat itu diganti dengan kalimat lain. 

Sedangkan metode definisi digunakan untuk menjelaskan arti dari sebuah istilah 

yang digunakan. Sekali ditetapkan definisi tentang suatu istilah, untuk seterusnya 

istilah itu digunakan dalam arti yang sama. Definisi merupakan suatu pernyataan 

tentang arti suatu lambang. Kata-kata merupakan salah satu jenis lambang. Kata 

atau kata-kata yang akan diberi definisi/didefinisikan disebut definiendum, 

sedangkan kata atau kata-kata yang digunakan untuk memberi definisi disebut 

definiens.202 

5) Metode Sinonimasi 

Suatu kata “X” dijelaskan dengan sinonimasi apabila suatu kata “Y” 

disebutkan sebagai kata yang mempunyai arti sama. Metode parafrase menuju 

kepada sinonimasi kalimat-kalimat penuh. Contoh; wajah berarti (adalah, sama 

dengan) rupa, marah bararti (adalah, sama dengan) murka, cemas berarti (adalah, 

sama dengan) khawatir.203 

5. Sosio historis lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

Berawal dari pengingkaran dari Bapak Moerdiono (sebagai Mensesneg di 

zaman orde baru) beserta keluarganya akan perkawinan yang ia lakukan dengan 

Machica Mochtar. Pengingkaran termaksud adalah pengingkaran anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan siri yang telah 

dilaksanakan oleh seorang laki-laki (Moerdiono) dimana pada saat itu sudah 

berstatus sebagai suami yang sah dari wanita yang lain, dan tidak pernah ada izin 

dari istrinya untuk menikah lagi. Machica yang dikaruniai anak dari pernikahannya 

                                                 
202 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebagai pengantar, 74. 
203 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum, 142. 
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itu merasa sebagai pihak yang telah dirugikan, sebab Moerdiono tidak mengakui 

anak Machica sebagai anaknya sehingga ia tidak memiliki hubungan keperdataan 

dengan Moerdiono. Untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan yang menimpa 

dirinya dan anaknya, Machica mendatangi Pengadilan Agama dengan harapan 

pernikahan yang telah ia lakukan bisa mendapatkan isbat nikah, yaitu sebuah 

upaya untuk memberikan penetapan hukum terhadap pernikahan yang ketika 

dilakukan tidak dibarengi dengan pencatatan. Isbat nikah yang diajukan oleh 

Machica bila dilihat alasannya, serta dikaitkan dengan teori tujuan hukum yaitu 

untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, demi memperoleh kepastian hukum 

perkawinannya dan untuk mengurus akta kelahiran putranya dua hal inilah yang 

menjadi alasan utama Machica untuk melakukan pengajuan permohonan isbat 

nikah. 

Jadi Machica Mochtar mangajukan kasus anak yang diingkari nasabnya, 

padahal ia lahir dari sebuah pernikahan siri yang hukumnya tetap sah menurut 

agama. Artinya, pernikahan itu telah ada, jika merujuk pada pandangan fiqh dan 

juga pandangan para ulama Indonesia yang memandang bahwa pencatatan hanya 

merupakan syarat adminstrasi. Namun dikarenakan kurangnya beberapa bukti, 

permohonan isbat nikah tidak dikabulkan, dan secara otomatis anaknya-pun tidak 

bisa disambungkan nasabnya kepada ayahnya. Machica tidak putus asa, kemudian 

memutuskan untuk melakukan review atas pasal yang menurutnya telah 

merugikan dirinya dan anaknya. Terdapat dua poin yang diajukan oleh Machica, 

pertama tentang diakuinya status hukum dari pernikahan yang belum tercatat 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2, dengan bunyi: (1) “Perkawinan adalah sah apabila 
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dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Ayat 

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”  Poin yang selanjutnya adalah berkaitan dengan hak-hak anak 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dengan bunyi: Pasal 43: Ayat (1) “Anak yang dilahirkan di 

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.” 

Terkait dengan hak keperdataan anak, Machica menjelaskan bahwa muatan 

hukum seperti tercantum dalam pasal 43 ayat (1) di atas menjadikan hak-hak 

konstitusional Muhammad Iqbal dan dirinya telah berkurang. Dengan sebab ini, 

Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang dimohonkan itu dengan ketentuan 

bahwa muatan hukum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal 43 Undang-

Undang Perkawinan itu inkonstitusional. 

Machica juga menilai jika ketentuan ayat (1) dari Pasal 43 tersebut tidak 

sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945. Bunyi kedua pasal tersebut adalah: Pasal 28B: Ayat (2) “Setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan Pasal 28D: Ayat (1) “Setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum.”204 

Dengan melihat kepada kedua pasal tersebut, Aisyah Mochtar menilai 

bahwa status hukum juga berhak dimiliki oleh anaknya begitu pula di hadapan 

                                                 
204 Pasal 28B Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
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hukum ia berhak untuk mendapat perlakuan yang sama sebagaimana anak-anak 

yang lainnya.205 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ini menjelaskan bahwa yang 

menjadi pokok permasalahan hukum tentang anak yang dilahirkan di luar 

pernikahan adalah tentang makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di 

luar perkawinan”. Dalam penilaian MK, bukanlah hal yang adil dan tidak tepat dan 

tatkala hukum membuat ketetapan bila anak yang dilahirkan di luar pernikahan 

hanya bisa dinasabkan kepada ibu saja. Begitu pula bukanlah sebuah hal yang adil 

bila seorang laki-laki yang seharusnya dibebani tanggung jawab karena telah 

menjadi sebab akan kelahiran seorang anak harus dibebaskan oleh hukum, yang di 

samping itu anak dengan status seperti ini hak-haknya dari bapak biologisnya tidak 

diberikan oleh hukum. Apalagi dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, 

dengan tes DNA sangat memungkinkan untuk membuktikan jika anak memiliki 

hubungan darah dengan seorang laki-laki terntentu. 

Menurut MK, bila hubungan darah seorang anak dengan seorang laki-laki 

dapat dibuktikan, ini juga dapat dijadikan landasan dalam penetapan 

keterkaitan/hubungan anak dengan bapaknya selain dengan ikatan perkawinan. 

Jadi, perlindungan hukum adalah merupakan hak setiap anak tanpa melihat 

bagaimana sebab anak tersebut dilahirkan. Bila perlindungan hukum hanya 

diberikan kepada seorang anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah saja, maka 

anak yang memiliki status selain itu bakal dirugikan, padahal kelahiran dengan 

cara tersebut adalah bukan kehendak anak yang tidak berdosa ini. Ditambah lagi, 

                                                 
205 Penjelasan di atas termuat dalam keterangan duduk perkara tentang Kedudukan Hukum (Legal 
Standing) para Pemohon, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-

VIII/2010, 5. 
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dengan tidak jelasnya status ayah sering menjadi sebab seorang anak akan 

diperlakukan secara tidak adil dalam kehidupannya di masyarakat. Maka hak-hak 

anak seperti ini wajib diberikan oleh hukum sebagaimana anak-anak yang lain, 

memberikan kepastian hukum terhadap statusnya dengan adil serta memberinya 

perlindungan meskipun ia lahir dari sebuah pernikahan yang masih 

dipersengketakan keabsahannya.206 

Berdasarkan penjelasan yang sudah disebutkan, Undang-Undang 

Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya” ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara 

bersyarat yaitu inkonstitusional selama ayat ini diartikan menghapuskan 

hak/hubungan kerperdataan dengan laki-laki yang menurut tehnologi dan ilmu 

pengetahuan terbukti sebagai bapaknya karena adanya hubungan darah diantara 

keduanya. Maka dari itu, ayat (1) dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan menurut MK harus dirubah dan redaksinya harus dibaca: 

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) 

UU 1/1974 yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”  harus dibaca, 

“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 

                                                 
206 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, halaman 35. 
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menurut hukum mumpunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya”207 

Berikut adalah putusan perkara dari Hakim Konstitusi berdasarkan 

beberapa pertimbangan di atas: 

a. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; 

b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, 

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-

laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan 

di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

                                                 
207 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukan 
Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 198. 
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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”; 

d. Menolak permohonan para Pemohon untuk dan selebihnya;208 

e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 209 

6. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. 

Penyebab munculnya pro dan kontra setelah keluarnya Putusan MK 

Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah karena keumuman ungkapan 

“anak luar kawin” sebagaimana terdapat dalam putusan tersebut. Sebab ungkapan 

tersebut adalah umum yang tidak hanya terbatas bagi anak yang lahir karena nikah 

siri saja, akan tetapi anak hasil zina juga masuk dalam ungkapan ini. Masyarakat 

menganggap bahwa MK memberikan hak keperdataan terhadap anak yang 

dilahirkan dari hasil perzinaan, sehingga banyak muncul kritikan tajam ditujukan 

kepada MK. Bisa jadi akan dipahami bahwa MK dalam putusan tersebut telah 

membuka kesempatan untuk seorang anak yang dilahirkan karena sebab sebuah 

perzinaan akan dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dari bapak 

biologisnya padahal selama ini masyarakat muslim Indonesia berpegang kepada 

pendapat jumhur ulama bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tidak 

dapat dikaitkan nasabnya dengan bapak biologisnya, dan ini dianggap telah 

mengusik kestabilan ummat Islam yang telah lama berjalan. Bahkan putusan ini 

                                                 
208 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, 37. 
209 Putusan Mahkamah Konstitusi…., 37. 
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pula mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwanya, karena MUI menilai bahwa 

MK dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini telah merusak sebuah 

keyakinan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia. 

Putusan ini dianggap akan merubah status anak zina, anak yang dilahirkan dari 

zina akan menjadi sama statusnya dengan anak sah yaitu akan berakibat kepada 

terkaitnya nasab, terjalin hubungan mahram, berhak mendapat warisan, nafaqah 

dan hak-hak lain dari kedua orangtuanya. Padahal putra yang lahir dari perzinaan 

adalah anak yang tidak dilahirkan dari pernikahan yang halal sehingga hubungan 

nasab diantara keduanya tidak dapat saling dikaitkan dan itu berarti anak dengan 

status ini tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana hak-hak anak 

yang dilahirkan melalui sebuah pernikahan yang sah.210 

Diantara argumen MK dalam putusan ini adalah bukanlah sebuah keadilan 

bila seorang laki-laki yang menjadi sebab lahirnya anak tanpa melalui hubungan 

yang sah ini dilepaskan dari tanggung jawab sebagai seorang ayah dan hanya 

ibunya saja yang harus menanggung semua beban tanggung jawab itu, sebab ini 

dapat berakibat buruk bagi si anak dari sisi psikologisnya, bagi pertumbuhannya, 

bahkan untuk perkembangan dan pendidikannya. Hal-hal buruk inilah yang tidak 

diinginkan terjadi oleh MK, bahkan ini juga bukan hal yang diinginkan oleh agama 

dan negara. Berkaitan dengan hal ini telah disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 

setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 

                                                 
210 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 51-80. 
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yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Dari sini dipahami bahwa UU Perkawinan sesuai dengan yang diatur oleh 

konstitusi dan karenanya tidak bertolak belakang terhadap UUD 1945, dengan 

alasan UU Perkawinan tidak memuat muatan yang mengurangi dan menghalangi 

hak seseorang untuk menikah, namun hukum perkawinan mengontrol bagaimana 

perkawinan seharusnya dilaksanakan sehingga setiap orang akan memperoleh hak-

hak konstitusionalnya tanpa menjadikan orang lain merasa dirugikan dalam hal ini. 

Namun demikian perkara ini tidaklah sama dengan putusan ini, sebab 

Mochica sebagai pemohon telah menikah dengan almarhum Moerdiono mantan 

Mensesneg di zaman orde baru saat itu sudah berstatus sebagai suami. Padahal 

diantara syarat untuk menikah lagi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah harus adanya izin dari istri yang 

sah, sehingga perkawinan yang telah dilaksanakan pada saat itu cuma sah dari sisi 

agama saja serta belum tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan 

tidak adanya bukti yang otentik maka pernikahan ini dianggap tidak pernah terjadi. 

Sebab sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang, sebuah perkawinan 

dianggap sah bila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama serta 

keyakinan dan harus dicatatkan di kantor catatan sipil maupun di Kantor Urusan 

Agama. 

Karena setiap orang berhak untuk memiliki kedudukan hukum maka 

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili permohonan 

pemohon dan kemudian bagaimana pokok dari permohonan dipertimbangkan oleh 

MK. Terdapat perkara yang penting dalam putusan MK ini dikarenakan status 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

112 

perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi. Sehingga yang dirugikan adalah 

anak karena tidak memiliki perlindungan untuk mendapatkan tanggung jawab dari 

seseorang sebagai ayah biologisnya. Karena sebab inilah, yang menjadi landasan 

utama dikeluarkannya putusan yang berkenaan dengan anak luar kawin ini adalah 

untuk memberikan keadilan kepada setiap anak sebab anak dilahirkan tanpa 

membawa dosa dari kedua orangtuanya. Perlindungan hukum tidak dimiliki oleh 

anak dengan status anak luar kawin ini dikarenakan tidak adanya bukti berupa 

pencatatan perkawinan. Hak keperdataan dari ayah biologisnya diberikan oleh MK 

kepada setiap anak yang dilahirkan dengan status seperti ini, dan ini bukan berarti 

MK memberikan lampu hijau kepada perzinaan sebab perbuatan ini sudah tetap 

hukumnya dalam agama Islam. 

Ditetapkan putusan ini justru akan menjadikan setiap laki-laki yang berniat 

untuk melakukan perbuatan zina akan berpikir berulang kali sebab jika dari 

perbuatannya tersebut kemudian lahir seorang anak maka ia akan dibebani oleh 

hukum untuk bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan anak yang berkaitan 

dengan hak keperdataannya. 

Dengan ketetapan seperti ini penulis melihat bahwa akibat dari 

diberlakukannya system yang seperti ini membuat setiap warga negara memiliki 

kepastian hukum (legal standing) di muka hukum. Karena setiap putusan yang 

telah ditetapkan oleh MK adalah bersifat final maka tidak dapat dilakukan banding 

sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus dilaksanakan oleh 

setiap warga negara. Putusan yang telah ditetapkan oleh MK ini adalah 

berdasarkan aturan yang ada di dalam UUD 1945, begitu pula dengan melihat 

bagaimana anak yang lahir dalam keadaan tidak berdosa harus ikut menanggung 
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akibat dari perbuatan dosa kedua orangtuanya sehingga terputuslah hak 

keperdataannya dari bapak biologisnya. Maka sebab itu, dengan dirubahnya 

redaksi pasal 43 ayat (1) UUP No. 1 Th 1974 oleh MK sehingga berubah menjadi 

“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 hubugan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya” ini akan lebih melindungi hak-hak anak. 

Menurut penulis, bila dipandang dari segi agama putusan MK ini juga tidak 

salah, karena dalam bidang peradilan ada salah satu kaidah dari kaidah fiqh: 

لَاف   جْت هَاد  يَـرْفَعُ الـْخ   حُكْمُ الـْحَاك م  في  مَسَائ ل  الْا 

Artinya: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad 

menghilangkan perbedaan pendapat.”211 

Semua keputusan dari semua hakim pemegang kekuasaan masuk dalam 

cakupan dari kaidah ini, akan tetapi al-Qurafi menilai bahwa kaidah ini hanya 

berlaku dalam bidang peradilan saja.212 Maksud dari kaidah di atas adalah apabila 

ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum suatu perkara, kemudian hakim 

memilih (merajihkan) salah satu dalam pendapat-pendapat ulama tersebuh, maka 

orang-orang yang dalam wilayah hakim tersebut bila berperkara harus mengikuti 

dan tunduk terhadap keputusan hakim tersebut meskipun dengan anggapan ada 

pendapat lain yang lebih rajih dari pendapat yang telah dipilih oleh hakim. 

Tentunya keputusan hakim yang tidak boleh ditolak tersebut karena sudah sesuai 

                                                 
211 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih  (Jakarta: Kencana, 2006), 152. 
212 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih…., 152. 
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dengan prinsip-prinsip syariah, diantaranya sudah sesuai dengan prinsip maslahah 

dan keadilan. 

Maka, menurut penulis kaidah ini juga dapat sebagai penguat dan sebagai 

dasar dalam regulasi putusan MK. 

C. Status nasab anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

46/PUU-VIII/2010 

Sebelum ditetapkannya putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-

VIII/2010 seperti yang sudah dijelaskan di atas, dilihat dari perspektif perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang 

sah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya akan tetapi 

hubungan tersebut hanya terkait dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. 

Ketentuan ini terdapat dalam pasal 43 ayat (1), Undang–Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.213 Dalam 

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibentuk melalui INPRES No. 1 

Tahun 1991, dinyatakan bahwa “anak yang lahir di luar pernikahan hanya 

mepunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”214 

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tidak Merubah Status Nasab Anak Luar 

Kawin 

Terdapat dua variabel penting yang dimaksud dengan “anak luar kawin” 

dalam penelitian ini, dua variabel yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan di 

                                                 
213 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 81. 
214 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, 92. 
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luar kawin karena sebab pernikahan yang dilakukan secara siri dan anak yang 

dilahirkan karena sebab perzinaan. 

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang sudah 

dipaparkan tadi dapat dipahami bahwa hubungan keperdataan seorang laki-laki 

sebagai bapak biologis masih bisa dimiliki oleh anak yang dilahirkan di luar kawin. 

Namun hal penting yang perlu dipahami seperti penjelasan Nurul Irfan bahwa yang 

dimaksud dari putusan MK tersebut bukanlah menetapkan nasab anak hasil zina 

dengan bapak biologisnya, namun yang dilakukan oleh MK adalah untuk 

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anak. MK tidak punya hak untuk 

menyinggung permasalahan nasab, karena nasab adalah permasalahan agama 

sedangkan putusan MK itu dalam ranah Negara.”215 Ungkapan tersebut sejalan 

dengan apa yang telah disampaikan oleh Mahfud M.D. yang menjabat sebagai 

Ketua MK saat itu, setelah munculnya pro dan kontra dampak dari putusan MK 

ini beliau mengatakan dalam klarifikasinya: bahwa ungkapan/frasa “anak di luar 

perkawinan” yang dimaksudkan oleh MK bukanlah anak hasil dari perbuatan zina, 

akan tetapi adalah anak hasil perkawinan yang tidak tercatat.216 Hubungan 

keperdataan yang diberikan kepada anak di luar perkawinan tidak berbentuk nasab, 

waris dan wali nikah.”217 Perkawinan ini adalah sah secara agama karena sudah 

terpenuhi rukunnya, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan ini menurut agama 

otomatis akan dinasabkan kepada bapaknya. 

                                                 
215 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, 171-172. 
216 ‘Harian Jawa Pos’, 28 Maret 2012, 1. 
217 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin  (Sleman, Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2020), 244-243. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

116 

Jadi, melihat kepada latar belakang dari putusan MK ini dipahami bahwa 

tujuan utama dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tidaklah bermaksud untuk 

mengkaitkan nasab seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah 

dengan bapak biologisnya, akan tetapi sebagai penegasan bila setiap anak yang 

termasuk di dalamnya juga anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga berhak 

untuk mendapatkan hak keperdataan berupa perlindungan dalam hukum yang utuh 

sehingga ia dapat tumbuh berkembang sebagaimana layaknya seorang anak pada 

umumnya.218 Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum berkewajiban 

untuk memberikan keadilan berupa kepastian hukum dan perlindungan kepada 

setiap anak tanpa membedaan bagaimana status anak atau bagaimana anak 

dilahirkan.219 

Ayah biologis yang tidak mau mengakui anaknya akan memunculkan 

stigma negativ, seperti penyebutan “anak haram”. Ini adalah sebuah kerugian bagi 

anak, dalam sosial-psikologis lebih khususnya, dimana kerugian seperti ini 

sebenarnya bisa dicegah bila seorang ayah mengakui adanya hubungan 

keperdataan dengannya. Membedakan perlakuan kepada anak dikarenakan sebab 

yang bukan bersumber dari anak yang bersangkutan adalah termasuk tindakan 

diskriminatif menurut peraturan perundang-undangan.220 

Mahkamah Konstitusi melengkapi: “Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

43 ayat (1) UU/ 1/1974 semakin mempertegas potensi kerugian tersebut. 

Keberadaan Pasal a quo menutup kemungkinan hubungan keperdataan anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan dengan bapak biologisnya. Ini adalah resiko dari 

                                                 
218 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin…., 241. 
219 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin…., 233. 
220 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 34. 
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pernikahan bila dilakukan dengan cara melanggar Undang-Undangan 1/1974 atau 

perkawinan yang tidak tercatat, namun tidak tepat bila perkawinan yang dilakukan 

oleh kedua orangtuanya menjadikan seorang anak ikut menganggung kerugiannya. 

Dan dalam Islam tidak ada istilah dosa turunan, bahwa seseorang ikut menanggung 

dosa orang lain. Maka, terlepas dari bagaimana status pernikahan kedua orangtua 

menurut hukum negara, pemenuhan terhadap hak-hak anak yang lahir adalah 

menjadi tanggung jawab kedua orangtua kandung atau kedua orangtua 

biologisnya.221 

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka seorang laki-laki sebagai 

ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta keluarga ayah 

biologis mempunyai kewajiban untuk mendidik dan melihara anak luar kawin, 

tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu dan kerabat ibunya. Sandang, pangan, 

papan dan termasuk pendidikan adalah termasuk tanggung jawab ayah yang harus 

dipenuhi. Bila hak-hak ini tidak dipenuhi oleh sang ayah, maka anak berhak untuk 

menuntutnya atau keluarganya. Dengan demikian ada hak anak untuk menuntut 

ayah atau keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Begitu pula 

bagi anak luar kawin,  adanya hak keperdataan dengan ayah biologisnya akan 

timbul sebuah kewajiban untuk saling menjaga dan memelihara diantara 

keduanya.222 

                                                 
221 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, 200.  
222 Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin, 235-236. 
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2. Hakekat Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah 

Biologisnya. 

Seorang anak yang berstatus sebagai anak sah, tentunya akan mempunyai 

akibat yuridis. Akibat yuridis anak sah adalah anak ini mempunyai hubungan 

keperdataan dengan bapak dan ibunya serta dengan keluarga dari bapak dan 

ibunya. Akibat hubungan tersebut, maka akan muncul kewajiban untuk saling 

memelihara. Menurut Pasal 45 UU Perkawinan, bapak ibunya diberi beban 

kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak, sampai anak tersebut kawin atau 

dapat berdiri sendiri, bahkan kewajiban bapak dan ibu ini akan tetap berlangsung 

sekalipun perkawinan kedua orangtuanya putus. Memelihara dimaksudkan bahwa 

bapak dan ibunya mempunyai kewajiban untuk memberi sandang pangan dan 

papan yang layak kepada anak sesui dengan kemampuannya, sedangkan yang 

dimaksud dengan mendidik yakni bapak dan ibunya mempunyai kewajiban untuk 

memberikan pendidikan baik formal maupun informal kepada anak-anaknya. Di 

sisi lain, anak yang telah dewasa mempunyai kewajiban untuk memelihara bapak 

dan ibunya menurut kemampuannya, apabila mereka memerlukan bantuannya. 

Implikasi lain dari kedudukan in adalah bahwa anak tersebut kemungkinan akan 

menjadi ahli waris jika bapak atau ibunya meninggal dunia, bahkan jika keluarga 

bapak atau ibunya meninggal dunia. Tentu saja hal ini akan bisa terlaksana jika 

dipenuhi persyaratan pewarisan sebagaimana ditentukan dalam hukum waris.223 

Dari rumusan ayat (1) Pasal 43, secara yuridis hubungan keperdataan antara 

ibu dengan seorang anak yang dilahirkan di luar kawin sudah memiliki hukum yang 

                                                 
223 Christiana Tri Budhayati, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga Di 
Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober, 2012, 235. 
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pasti. Yaitu berupa hubungan timbal balik antara anak luar kawin dengan ibu yang 

telah melahirkannya. Sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai makhluk 

ciptaan Allah جل جلاله maka memelihara anak tersebut dengan optimal adalah diantara 

kewajiban seorang ibu, dimana seorang anak tidak boleh mendapat perlakuan yang 

beda/diskriminatif, lebih-lebih bila adanya perlakuan yang sewenang-wenang. Ibu 

berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup si anak luar kawin dengan 

penuh kasih sayang sampai ia tumbuh dewasa dan mampu mandiri. Begitu pula 

sebaliknya, bila ibu sudah menjadi tua, maka anak luar kawin ini berkewajiban 

untuk memperlakukan ibunya sebagaimana dulu sang ibu memperlakukan dia 

dengan penuh kasing sayang sampai ibu meninggal dunia. 

Bisa dipahami secara jelas antara seorang anak yang dilahirkan di luar 

kawin dengan ibu yang telah melahirkannya terdapat hubungan keperdataan yang 

saling timbal balik, sehingga dari hubungan yang saling timbal balik ini akan 

melahirkan adanya hak dan kewajiban antara orangtua dengan anaknya. Orangtua 

berkewajiban untuk memelihara dan menjamin tumbuh kembangnya si anak secara 

optimal, bagi anak akan timbul adanya hak untuk mewarisi harta peninggalan 

ibunya bila ibunya meninggal dunia. Jadi makna hubungan keperdataan antara 

seorang ibu yang telah melahirkan dengan anak luar kawin berdasarkan pada 

ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah jelas memberikan kedudukan 

kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk menjadi ahli waris dari 

pihak ibu dan tidak dari pihak ayah biologisnya. Dari hal ini Undang-Undang 

menjelaskan bahwa setiap anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu dapat 

menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya bagaimana pun status anak 

tersebut, baik ia adalah anak sah atau anak luar kawin. 
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Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan terobosan hukum dengan 

mengeluarkan putusannya No.46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Pebruari 2012 

yaitu anak luar kawin yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan maupun 

tehnologi seperti tes DNA atau dengan alat bukti lainnya bahwa ia memiliki 

hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai bapak biologisnya maka ia 

berhak untuk mendapatkan hak keperdataannya. Makna dari hubungan 

keperdataan dalam arti luas adalah mencakup perlindungan hukum, memiliki hak 

serta kewajiban yang terdapat antara kedua orangtua dengan anaknya. Hubungan 

tersebut meliputi: (1) hubungan mahram, (2) hubungan saling mewarisi, (3) 

hubungan nasab, (4) hubungan wali nikah antara seorang ayah dengan putrinya, 

(5) hubungan hak dan kewajiban. Hubungan keperdataan yang mencakup makna 

ini semua adalah pemaknaan dari hubungan keperdataan bagi anak sah. Sedangkan 

maksud dari hubungan keperdataan dalam putusan MK, sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Mahfud MD yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi pada saat 

itu adalah tidak menyebutkan soal hubungan nasab antara seorang laki-laki yang 

menjadi penyebab akan kelahirannya (ayah biologisnya) dengan anak yang lahir di 

luar kawin, karena putusan MK Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010 ini 

berangkat dari permasalahan anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang 

sah menurut agama hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatatkan secara resmi 

(nikah siri). Penyebab dari munculkan kontroversi adalah karena dalam putusan 

MK tersebut tidak dibedakan antara anak dengan status luar kawin karena sebab 

nikah yang tidak dicatatkan atau karena sebab perzinaan. Dari sini, putusan MK 

ini bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Th. 1974, istilah 

“anak luar kawin” mengandung 2 ma’na yang tidak sama, yaitu: 
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a. Seorang anak yang dilahirkan dari sebuah pernikahan yang sah menurut 

agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Anak yang dilahirkan dari perzinaan, bukan dari sebuah pernikahan yang sah 

sebagaimana tuntunan agama. 

Berdasarkan dua makna dari istilah “anak luar kawin” di atas, maksud dari 

putusan Mahkamah Konstitusi adalah jika anak belum memiliki legalitas 

dikarenakan ia dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak tercatatkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku padahal pernikahan tersebut 

adalah sah dalam tinjauan agama, dengan sebab itu anak berhak untuk 

mendapatkan hak keperdataan dari bapak biologisnya yang mencakup nasab, 

saling mewarisi, perwalian dan nafkah. Sedangkan anak yang lahir bukan karena 

sebab sebuah pernikahan yang sah, menurut putusan MK ini ia hanya memiliki 

status hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam hal perlindungan, 

pemeliharaan dan nafkah tidak termasuk hubungan nasab, perwalian maupun hak 

waris. 
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BAB IV 

APAKAH KONSEP ISTILHAQ  IBNU TAIMIYAH RELEVAN DENGAN 

PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010? 

 

B. Biografi Ibnu Taimiyah 

1. Nama dan tahun kelahiran  Ibnu Taimiyah 

Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abi> al-‘Abba>s Ahmad 

ibn Abd al-Hali>m ibn Taimiyah al-Harra>ni> al-Dimashqi>. Beliau dilahirkan pada 

tahun 661 Hijriah pada masa kekuasaan raja al-Dza>hir Bibers yang menguasai 

Mesir dan Sha>m pada saat itu, diantara raja-raja muslim yang paling kuat setelah 

S}ala>huddi>n al-Ayyu>bi>. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah diruntuhkannya Baghda>d 

oleh pasukan Tatar.224 Keluarga Ibn Taimiyah adalah keluarga yang dikenal akan 

keilmuan dan kemuliaan, dengan madhhab Hambali sebagai madhhab mereka 

bahkan sebagai pemuka/pembesar madhhab Hambali dimana kakek beliau adalah 

imam dalam madhhab Hambali pada zamannya.225 Terdapat silang pendapat di 

kalangan ulama tentang sebab penamaan keluarganya dengan ibn Taimiyah, 

sebagian mengatakan kalau kakeknya Muhammad al-Khad}ir tatkala melaksanakan 

ibadah haji dan tiba di Taima>’ melihat anak kecil namanya Taimiyah, tatkala 

pulang ia mendapatkan istrinya telah melahirkan anak wanita, maka diberilah 

nama Taimiyah. Ibn Na>s}iruddi>n al-Dimashqi> menyebutkan dalam al-Tibya>n, 

beliau berkata, “Ibunya kakek, Muhammad ibn al-Khad}i>r adalah orang yang gemar 

                                                 
224 Ibn Taimiyah, Ra’su al-Husain (Cairo, Mesir: 1949), 176. 
225 Ibn Taimiyah, Ra’su al-Husain…., 176. 
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memberikan nasehat yang orang-orang mengenalnya dengan panggilan Taimiyah, 

maka keluarga ini dinamakan dengan Taimiyah.”226 

2. Penguasaannya Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.  

Beliau sangat bersemangat dalam menimba ilmu agama, penuh semangat 

dalam mendulang ilmu dan menjadi kebiasaan dari kecil. Bahkan beliau tidak 

memperdulikan kebiasaan anak-anak kecil yang seusia dengannya, yaitu gemar 

bermain dan bercanda. Karena sejak kecil beliau merasakan bahwa sesuatu yang 

paling nikmat adalah berteman dengan buku-buku, menghabiskan waktu 

dengannya dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia kecuali untuk menggali ilmu. 

Beliau mulai mempelajari ilmu agama dengan mempelajari Bahasa Arab, Nahwu 

dan S}arf, berhitung dan matematika, khat dan lainnya. Beliau memberi perhatian 

besar dalam disiplin ilmu Fiqh, Us}u>l, Hadith, Tafsir dan ilmu Fara>’id. Ilmu Tafsir 

adalah bidang ilmu yang paling beliau cintai sehingga beliau lebih 

mendahulukannya daripada disiplin-disiplin ilmu yang lain, sampai disebutkan 

bahwa beliau membaca seratus tafsir dari satu ayat. Beliau dikaruniai kecerdasan 

yang luar biasa, cepat dalam memahami dan menguasai ilmu. Sebagai bukti akan 

kecerdasan dan penguasaan beliau dalam agama, beliau menjadi mufti agama 

dalam usia 22 tahun.227 

Keunggulan beliau dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah dalam 

disiplin ilmu tafsi>r, us}u>l dan seluruh bidang ilmu, seperti: us}u>lnya, furu>’nya, 

masalah yang terperinci maupun yang global. Bila tafsi>r al-Qur’a>n dihadirkan di 

hadapan beliau, maka beliau seakan adalah orang yang membawa panjinya. Jika 

                                                 
226 Na>s}ir ibn Abdullah al-Maima>n, Al-Qawa>’id Wa Al-D}awa>bit} Al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibn Taimiyah 

(Riya>d}: Ja>mi’ah Ummul Qura, t.th), 45-46. 
227 Ibn Taimiyah, Ra’su al-Husain, 176. 
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para ahli fiqh disebutkan, maka beliau adalah sebagai mujtahid mutlak mereka. 

Jika dihadirkan para penghafal, maka beliau akan terus bisa berbicara sedang 

mereka akan diam karena habis hafalan mereka, beliau mengemukakan semua 

permasalahan sedang mereka hanya bisa diam, mereka kehabisan bahan materi 

sedangkan beliau seakan tidak ada habisnya. Jika disebutkan tentang ahli kalam, 

maka beliau adalah seorang yang tidak memiliki tandingan diantara mereka 

bahkan dijadikan rujukan bagi mereka. Amat luas penguasaan dan pengetahuan 

beliau tentang bahasa Arab, s}araf dan bahasa.228 

Berkata Ibnu Kathi>r, “Dia sangat tersibukkan dengan berbagai ilmu. Sangat 

nampak akan kecerdasan beliau, hafalannya banyak, sehingga dalam bidang ilmu 

tafsir dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya beliau menjadi imamnya. Beliau 

sangat mendalami tentang fiqh, sampai disebutkan bahwa beliau lebih menguasai 

setiap permasalahan fiqh berbagai madhhab daripada para pengikutnya yang hidup 

di zaman sang imam maupun yang sesudahnya. Beliau memahami setiap 

perbedaan pendapat dari para ulama, mengetahui tentang masalah-masalah pokok 

dan cabang-cabangnya, nahwu dan s}orf, serta berbagai disiplin ilmu lainnya, baik 

naqliyyah maupun ‘aqliyyah. Tidak ada yang berani memotong pembicaraannya 

di suatu majlis, dan ketika seseorang sedang berbicara tentang suatu disiplin ilmu 

bersamanya, maka ia akan mengira bahwa disiplin ilmu tersebut adalah 

keahliannya. Sedangkan dalam ilmu hadith, maka beliau adalah sebagai pengibar 

panjinya, menghafalnya, mampu untuk menyaring mana yang s}ahi>h dan mana yang 

d}a’i>f, mengetahui rija>l (para perawi)nya, dan menguasainya.229 

                                                 
228 Muhammad al-Maqdisi>, Al-‘Uqu>d Al-Durriyyah Min Mana>qib Shaikh Al-Isla>m Ibn Taimiyah  
(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Arabi, t.th), 19. 
229 Ibn Kathi>r, Al-Bida>yah Wa Al-Niha>yah (Beirut: Da>r Ihya>’ al-Tura>th al-‘Arabi, 1988), XIV, 137. 
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3. Guru dan Murid Ibnu Taimiyah 

Guru-guru beliau adalah: Zain al-din Abul ‘Abba>s Ahmad ibn Abdul Da>’im, 

al-Ima>m al-Muhaddith, ahli sanad di zamannya. Taqiyuddi>n Abu Muhammad 

Isma>’i>l ibnu Ibra>hi>m ibn Abu al-Yusr al-Tanukhi>, seorang musnid yang mashhu>r. 

Ami>nuddi>n Abu Muhammad al-Qa>sim ibn Abu Bakar ibn Qasi>m ibn Ghanimah al-

‘Arlibi>. Syamsuddi>n Abul Ghana>’im al-Muslim ibn Muhammad ibnul Muslim ibnu 

Makki> al-Dimashqi>. Ayahandanya, Shiha>buddi>n Abdul Hali>m ibnu Abdissala>m ibn 

Taimiyah. Syamsuddi>n Abu Muhammad Abdurrahma>n ibn Abu ‘Umar 

Muhammad ibn Ahmad ibn Quda>mah al-Maqdisi>. ‘Afi>fuddi>n Abu Muhammad 

Abdurrahi>m ibn Muhammad ibn Ahmad al-Alithi> al-Hanbali>. Fakhruddi>n Abul 

Hasan Ali ibnu Ahmad ibn Abd al-Wa>hid ibn Ahmad el-Bukha>ri>. Majduddi>n Abu 

Abdillah Muhammad bin Isma>’i>l bin ‘Uthma>n ibn Muz}affi>r ibn Hibatullah ibn 

Asa>kir al-Dimashqi>. Syamsuddi>n Abu Abd Allah Muhammad ibn Abd al-Qawi> ibn 

Badra>n ibn Abdullah el-Mardawy> el-Maqdisy>.230 Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan 

dalam kitab beliau al-Arba’u>n li Syaikh al-Isla>m beberapa nama ulama yang beliau 

telah meriwayatkan hadith dari mereka, diantara nama mereka adalah yang sudah 

disebutkan di atas dan yang lainnya belum disebutkan.231 

Amatlah banyak murid-murid beliau, diantara murid-murid beliau yang 

bahkan juga menjadi tokoh-tokoh Islam penerus beliau sesudah beliau meninggal 

adalah Shamsu al-di>n Muhammad Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Ibn Quda>mah al-

Maqdisi>, al-Ha>fiz Shamsuddi>n Abu Abdillah al-Dhahabi>, al-Hafiz} al-Kabi>r 

Ima>duddi>n Isma>’i>l ibnu Kathi>r al-Bas}ri> el-Dimashqi>, Shamsuddi>n Abu Abdillah 

                                                 
230 Ahmad Na>fidh al-Muhtasib, Shakhs}iyya>t Isla>miyyah ‘Arafaha> Al-Ta>ri>kh Wa Lan Yansa>ha>  (al-

Urdun: Da>r Ghaida>’ li al-Nashr wa al-Tauzi>’, 2011), 295-296. 
231 Ibn Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 18, 76-121. 
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Muhammad bin Ahmad bin Abdul Ha>di>, Shamsuddi>n Abu Abdillah Muhammad 

ibn Muflih, Zainuddi>n Abul Hafs} ‘Umar al-Harra>ni>, Zainuddi>n ‘Umar yang belih 

dikenal dengan Ibn al-Wurdi> dan lain-lainnya.232 

4. Peninggalan Ilmiah Ibnu Taimiyah 

Ibnu Taimiyah seorang alim yang sangat produktif, sangat banyak karya-

karya beliau yang penulis sebutkan diantara karya-karya beliau yang mashhu>r dan 

sudah dipublikasikan: Majmu>’ al-Fata>wa> (terdapat 37 jilid), Al-Fata>wa> el-Kubra> 

(terdapat 5 jilid), Dar’u Ta’a>rud}il ‘Aql wan Naql (sebanyak 9 jilid), Minha>ju al-

Sunnah al-Nabawiyyah, Iqtid}a>’us S}ira>til} Mustaqi>m Mukha>lifah Asha>b al-Jahi>m, 

Al-S}ari>m al-Mashhu>r ‘ala> Sha>tim al-Rasu>l, Al-S}afadiyyah (terdapat 2 jilid), Al-

Istiqa>mah (dua jilid), el-Furqa>n bayna Auliya>’ur Rahma>n wa Auliya>’us Shait}a>n, 

al-Jawa>bus S}ahi>h liman Baddala Di>nal Masi>h (terdapat 2 jilid), as-Siya>sah as-

Shar’iyyah li ar-Ra>’i wa ar-Ra’iyyah, al-Fata>wa el-Hamawiyah el-Kubra>, at-

Tuhfah al-‘Ira>qiyyah fi>l A’ma>lil Qalbiyyah, Naqd} al-Mant}iq, Amra>d}ul Qulu>b wa 

Shifa>’uha>, Qa>’idat Jaliyah fi> al-Tawa>sul wa al-Was}i>lah, el-Hasanat wa al-Sayyi’at  

dan Muqaddimatu fi> ‘Ilmi al-Tafsi>r.233 

C. Dasar Pemikiran Ibnu Taymiyah tentang istilha>q 

1. Metode Istinba>t} Hukum Ibnu Taimiyah. 

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap imam madhhab dari empat madhhab 

memiliki dasar-dasar atau landasan dalam mengambil hukum. Ibnu Taimiyah 

mengikuti madhhab Imam Ahmad bin Hanbal, namun secara umum metode 

                                                 
232 Ahmad Na>fidh al-Muhtasib, Shakhs}iyya>t Isla>miyyah, 295-296. 
233 Ahmad Farid, Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah, 897-898. 
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istinba>t} hukum beliau berbeda dengan metode istinba>t} hukum Imam Ahmad bin 

Hanbal. Dasar istinba>t} Imam Ahmad bin Hanbal adalah:234 

a. Al-Nas} 

Al-nas} yaitu Al-Qur’an dan Hadi>th beliau jadikan sebagai sumber pertama 

dalam menetapkan hukum. Bila al-Qur’a>n dan Hadits sudah menetapkan hukum 

suatu permasalahan maka beliau mencukupkan dengan keduanya dan tidak 

berpaling kepada sumber yang lainnya.235 Ini sesuai dengan firman Allah Ta’a>la>: 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

Artinya: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang 

mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, 

akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.” (Al-

Qur’a>n, 33:36)236 

b. Fata>wa> Sahabat 

Urutan kedua yang dijadikan landasan Imam Ahmad dalam beristinba>t} 

adalah fatwa-fatwa dari kalangan para sahabat Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم, terutama yang 

menjadi kesepakatan diantara mereka. Bila tidak ada yang menyelisihi fatwa 

sahabat Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم maka beliau mencukupkan dengannya dan tidak berpaling 

kepada yang lainnya seperti ijtihad atau qiya>s. Dan apabila ada perselisihan di 

kalangan para sahabat, maka beliau mengambil pendapat yang paling mendekati 

kebenarannya kepada al-Qur’a>n dan al-Sunnah. 

c. Hadith mursal dan hadith d}a’i>f 

                                                 
234 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m Al-Muwaqqi’i>n, cet. 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1991), I, 24. 
235 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m Al-Muwaqqi’i>n…., 24. 
236 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 423. 
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Landasan keempat Imam Ahmad dalam berijtihad adalah hadith mursal dan 

hadith d}a’i>f. Beliau mendahulukan hadith mursal dan hadi>th d}a’i>f sebelum merujuk 

kepada qiya>s, bahkan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Imam Ahmad 

mengkelompokkan hadith-hadith Nabi صلى الله عليه وسلم menjadi dua kelompok saja yaitu hadith-

hadi>th s}ahi>h dan hadi>th-hadi>th d}a’i>f. Jadi istilah hadith d}a’if menurut Imam 

Ahmad bukanlah hadith yang ba>t}il atau munkar akan tetapi hadith d}a’i>f menurut 

beliau adalah bagian dari hadith s}ahi>h dan bagian dari hadith hasan. Kemudian 

ulama hadith membagi hadith menjadi tiga kelompok, yaitu hadi>th s}ahi>h, hadi>th 

hasan serta hadi>th d}a’i>f. 

d. Qiya>s 

Jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya dalam nas}, 

kesepakatan para sahabat Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم atau salah seorang diantara mereka dan 

tidak pula dalam hadith mursal atau d}a’i>f, maka beranjak kepada landasan yang 

kelima yaitu qiya>s. Beliau menggunakan qiya>s saat dalam kondisi darurat saja.237 

Perbedaan metode istinba>t} hukum Ibnu Taimiyah dengan Imam Ahmad bin 

Hanbal adalah: 

a. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber hukum kedua setelah al-Qur’a>n adalah al-

Sunnah. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sumber hukum kedua 

setelah al-Qur’a>n dan Sunnah adalah fatwa sahabat. 

b. Ijma >’ dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah sebagai sumber hukum yang 

ketiga. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sumber hukum ketiga 

adalah sunnah mursal dan sunnah d}a’i>f. Dan Ibnu Taimiyah meletakkan ijma>’ 

pada posisi ketiga dalam sumber hukum bukanlah tanpa alasan, akan tetapi 

                                                 
237 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n…., 25-26. 
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berdasarkan pada a>tha>r dari beberapa sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم, diantaranya adalah 

ucapan ‘Umar bin Khaththab: “Putuskanlah perkara itu menurut hukum yang 

ada dalam Kitab Allah. Bila tidak ada dalam al-Qur’a>n, putuskanlah sesuai 

dengan sunnah Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dan bila tidak ada dalam sunnah, putuskanlah 

hukum sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh umat manusia.” 

c. Urutan ke-empat sebagai sumber hukum menurut Ibnu Taimiyah adalah qiya>s. 

Beliau membagi qiya>s menjadi dua macam, yaitu qiya>s s}ahi>h (analogi yang 

didasarkan pada persamaan illat yang jelas) dan qiya>s fa>sid (analogi yang 

didasarkan pada illat yang dibuat-buat). 

Metode istinba>t} hukum Ibnu Taimiyah adalah:238 

1) Kitab dan Sunnah 

Al-Qur’a>n dan sunnah merupakan sumber utama dari pengambilan hukum 

Islam. Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin telah bersepakat dalam 

beristidlal dengan al-Qur’a>n baik dalam masalah-masalah aqidah maupun 

ahka>m.239 Adapun perkataan beliau tentang sunnah tidak keluar dari perkataan 

ulama us}u>l yang mengatakan bahwa sunnah adalah diantara cara untuk mengetahui 

hukum-hukum syar’i> setelah al-Qur’a>n. Beliau membagi sunnah menjadi tiga 

macam: 

Pertama: Hadi>th Mutawa>tir, yaitu hadi>th Rasulullah yang sesuai dengan al-

Qur’a>n, menafsirkan al-Qur’a>n dan tidak bertentangan dengannya. Misalnya, 

mengenai jumlah s}alat fardhu dan rakaatnya dalam sehari semalam, ukuran nis}a>b 

zakat, manasik haji dan lain sebagainya yang tidak dapat dipahami secara langsung 

                                                 
238 Muhammad Yu>suf Mu>sa>, Ibnu Taimiyah (al-Qa>hirah: al-Mu’assasah al-Mis}riyyah al-‘A>mmah, 

1962), th. 
239 Ibn Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 11, 337. 
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dari al-Qur’a>n kecuali dari penjelasan dalam sunnah. Dan sunnah seperti ini wajib 

untuk diamalkan tanpa diperselisihkan. 

Kedua: Hadi>th Mutawa>tirah namun tidak menjadi tafsiran dari al-Qur’a>n, 

atau nampak bertentangan dengannya, akan tetapi membawa hukum baru, seperti 

sunnah-sunnah yang mendatangkan hukum baru yang tidak terdapat dalam nas}, 

tapi tidak bertentangan padanya. Misalnya, nisabnya mencuri, rajamnya bagi 

pezina dan lain sebagainya. 

Ketiga: khaba>r a>ha>d yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang 

kuat (thiqa>t) dari riwayat-riwayat yang kuat pula. Ibnu Taimiyah menganggap ini 

sebagai hujjah atau merupakan salah satu dalil pokok dari metode istinba>t} hukum. 

Beliau benar-benar memperhatikan sunnah dan berusaha mengamalkannya 

sebaik mungkin jika sunnah tersebut adalah s}ahi>h, meskipun sunnah itu berupa 

khabar a>ha>d. Menurut Ibnu Taimiyah, menolak sunnah tersebut berarti menentang 

keumuman al-Qur’a>n. Dan ini sejalan dengan Abu Hanifah dan Imam Malik yang 

juga mengatakan bahwa menolak sunnah tersebut berarti menentang praktek 

penduduk Madinah. 

2) Ijma>’ 

Ijma>’ adalah salah satu dalil dalam hukum Islam yang kedudukannya berada 

setelah Al-Nas} (al-Qur’a>n dan al-Sunnah). Kaum muslimin sepakat akan 

kehujjahan Ijma>’ Sahabat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijma>’ al-‘ummah 

adalah haq (hujjah) karena umat tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan.240 

Sedangkan ijma>’ setelah generasi sahabat, Ibnu Taimiyah tidak menjadikannya 

sebagai salah satu dasar beliau dalam beristidlal, karena perbedaan pendapat ulama 

                                                 
240 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa> (al-Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 1995), juz 19, 176. 
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dalam ijma>’ ini. Beliau mengatakan dalam risalahnya tentang mu’jizat dan 

karamah bahwa, “oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai ijama>’. 

Ijma>’ yang terjadi setelah masa para sahabat. Banyak masalah yang diperselisihkan 

di sana, seperti ijma>’ para tabi’i>n terhadap salah satu pendapat sahabat. Ijma>’ 

sukuti dan lain-lainnya.”241 

3) Qiya>s 

Qiyâs yang dimaksud di sini adalah qiyâs yang shahih yang sesuai dengan 

nash, pernah dilakukan oleh sahabat dalam pengambilan hukum, dan dinyatakan 

oleh Rasulullâh serta menanggapi kebenarannya sewaktu beliau hidup dan melihat 

ada sahabat yang melakukannya. 

Dalam risalahnya, Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang qiya>s yang benar, 

bentuk dan syarat yang harus dimiliki dan dimuat di dalam qiya>s itu, yaitu: 

(a)  ‘Illah hukum tasyri>’ yang terdapat dalam asal/pokok (أصل) harus juga terdapat 

di dalam cabang (فرع), tanpa adanya perselisihan pada penentuan hukum ‘illah 

dalam cabang. 

(b)  Diantara kedua أصل maupun فرع tidak boleh terdapat pembeda yang 

mempengaruhi syara’. 242 

Menurut Ibnu Taimiyah, qiyâs yang shahih adalah qiyâs yang sejalan 

dengan nash. Nash tak pernah bertentangan dengan qiyâs. Sedangkan qiyâs yang 

salah bisa bertentangan dengan nash. Dalam syari'at tak ada suatu perkara yang 

bertentangan dengan qiyâs. 

                                                 
241 Ibnu Taimiyah, Qa>’idah fi> al-Mu’jiza>t wa al-Kara>ma>t (al-Urdun: Maktabah al-Mana>r, 1989), 

42. 
242 Ibnu Taimiyah, Qa>’idah fi> al-Mu’jiza>t wa al-Kara>ma>t, 42-43. 
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4) Istis}ha>b 

Istis}ha>b adalah termasuk hujjah syar’iyyah menurut Jumhu>r ‘ulama>’, yaitu 

sebagai salah satu landasan dalam penetapan suatu hukum. Hal serupa menurut 

Ibnu Taimiyah, istis}ha>b memiliki kedudukan setelah qiya>s.243 

Menurut Ibnu Taimiyah, Istis}ḫa>b adalah tetap berpegang pada hukum asal, 

selama hukum itu belum diketahui tetap ada atau sudah diubah menurut syara'. dia 

adalah hujjah bagi ketidak-adaan ittifaq. 

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada suatu masalah yang sedang hangat 

terjadi di masyarakatnya, kemudian dia diminta pendapatnya, dan tidak 

mendapatkan nash dari Alquran hukum masalah itu, mubah atau haram, maka dia 

harus memilih mubahnya, sebab asal dari segala sesuatu itu mubah, kecuali yang 

sudah diharamkan oleh syara'. Ibâhah atau pembolehan itu merupakan keadaan 

yang keseluruhan ciptaan Allah yang ada di atas bumi. Jika tak ada hukum syara' 

yang menentukan perubahan ibahah itu, maka ia pun tetap berada dalam hukum 

mubah (hukum asal). 

5) Al-Mas{lahah al-Mursalah 

Imam Ahmad bin Hanbal tidak membicarakan tentang al-mas}a>lih al-

mursalah dalam kitab-kitab us}u>lnya, seakan beliau memang lebih cenderung untuk 

tidak menghendaki al-mas}lahah al-mursalah dijadikan sebagai salah satu landasan 

dalam menetapkan suatu hukum. Meskipun demikian, Imam Ahmad mengambil 

fatwa-fatwa atau qiya>s bila dibutuhkan, padahal para sahabat terkadang juga 

menggunakan al-mas}lahah al-mursalah dalam istinba>t} hukum. Berarti secara tidak 

                                                 
243 Ibnu Taimiyah, Qa>’idah fi> al-Mu’jiza>t wa al-Kara>ma>t…., 43. 
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langsung, Ibnu Taimiyah juga mempergunakan al-mas}lahah al-mursalah sebagai 

salah satu sumber hukum.244 

2. Istilha>q Dalam Pandangan Ibnu Taimiyah 

Terdapat beberapa kondisi bagi wanita tatkala berbuat zina dengan seorang 

laki-laki yang bukan pasangan sahnya, dimana perbedaan kondisi ini berimplikasi 

pada perbedaan status nasab anak yang dilahirkan. Kondisi-kondisi tersebut 

adalah: 

a. Bila wanita yang berzina berstatus sebagai fira>sh (bersuami), dan setelah enam 

bulan semenjak pernikahan wanita tersebut melahirkan seorang anak. Maka 

dalam kondisi seperti ini, anak dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut. 

Kecuali bila suami melakukan mula>’anah (menuduh istrinya berbuat zina) 

maka anak tidak dinasabkan kepadanya. 

Apabila terdapat seorang laki-laki yang mengklaim bahwa ia telah 

berzina dengan wanita ini dan mengklaim jika anak yang dilahirkan dari 

wanita tersebut adalah hasil dari perbuatan zinanya, ulama berijma>’ bahwa 

pengakuan orang tersebut tidak dianggap. Ini berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم : 

 اش  رَ ف  لْ ل   دُ لَ وَ الْ : الَ قَ  مَ ــــلَّ سَ وَ  ه  ـــيْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  الله   لَ وْ ــسُ رَ  نَّ : أَ هُ ــنْ عَ  اللهُ  يَ ــض  رَ  ةَ رَ ــيْ رَ ــي هُ  ــ بأَ  نْ ـعَ 
 رواه مسلم .رُ جَ حَ ـالْ  ر  اه  عَ لْ ل  وَ 

Artinya: “Dari Abu Hurayrah , sabda Rasu>lullah : anak adalah untuk 

pemilik tempat tidur dan untuk laki-laki pezina hanyalah hukuman 

rajam.” (HR. Muslim)245 

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم menetapkan bahwa 

anak yang dilahirkan dari hasil zina, sedangkan wanita (ibu anak tersebut) 

                                                 
244 Ibnu Taimiyah, Qa>’idah fi> al-Mu’jiza>t wa al-Kara>ma>t…., 44. 
245 Muslim, S}ahi>h Muslim, 1081. 
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berstatus sebagai istri seseorang maka anak itu adalah milik fira>sh, dan ini 

adalah perkara yang menjadi ijma’ ulama. Sebagaimana istilha>q yang 

dilakukan oleh Mu’awiyah bin abi Sufya>n terhadap Ziya>d yang dilahirkan oleh 

seorang wanita yang menjadi milik (budak) al-Ha>rith ibn Kildah.246 Istilha>q 

yang dilakukan oleh Mu’awiyah tidak dianggap karena Ziyad lahir dari 

seorang wanita yang berstatus sebagai fira>sh dari al-Ha>rith ibn Kildah. 

b. Bila wanita yang berzina dalam keadaan bukan sebagai fira>sh (istri dari 

seseorang laki-laki), dan laki-laki yang telah berzina dengannya tidak 

mengakui anak yang lahir sebagai anaknya atau tidak mengakui bahwa anak 

yang dilahirkan adalah anaknya dari perzinaan. Dalam keadaan seperti ini, 

ulama bersepakat bila anak tidak dikaitkan nasabnya dengan bapak 

biologisnya. Dan tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat bahwa anak 

hasil perzinaan dikaitkan nasabnya dengan bapak biologisnya bila tanpa 

adanya pengakuan dari bapak biologisnya. 

c. Jika wanita yang berzina tidak dalam keadaan sebagai fira>sh (istri) seorang 

pun dan laki-laki yang telah berzina dengannya ingin menasabkan anak yang 

lahir kepadanya. Maka, dalam kondisi seperti ini para ulama berselisih 

pendapat. 

Ibnu Taimiyah mengatakan: “Sebagian ulama menyebutkan (pendapat 

yang beliau pilih) bahwa anak hasil zina diilhaqkan (dinasabkan) kepada bapak 

biologisnya bila ia melakukan upaya istilha>q. Sebagaimana Umar bin 

Khaththab telah menasabkan anak-anak yang lahir dengan sebab zina di masa 

jahiliyah kepada bapak-bapaknya (setelah masuk Islam). Dan yang dimaksud 

                                                 
246 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 20, 267. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

135 

dalam sabda Nabi صلى الله عليه وسلم al-walad li al-fira>sh adalah apabila wanita memiliki 

suami, sedangkan bila wanita tidak memiliki suami maka hukum istilha>q yang 

dilakukan oleh bapak biologisnya terdapat perselisihan di kalangan ulama.247 

Dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat ulama: (1) Bahwa anak 

yang dilahirkan karena sebuah perzinaan tidak dikaitkan nasabnya dengan bapak 

biologisnya meskipun ada pengakuan nasab dari bapak biologisnya. Ini sudah 

dijelaskan dalam pembahasan Istilha>q menurut hukum Islam di atas. (2) Anak yang 

dilahirkan dari perzinaan dikaitkan nasabnya dengan laki-laki yang telah berzina 

dengan ibunya bila ia melakukan istilha>q (pengakuan nasab). Dan pendapat yang 

kedua inilah yang lebih dikuatkan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan: 

لـَمْ يَـتـَنَاوَلْهُ  نْ الـْمَرْأةَُ ف رَاشاامْ تَكُ فَجَعَـــلَ النَّب ـي  الْوَلَدَ ل لْف رَاش  دُوْنَ الْعَاه ر ، فإَ ذَا لـَ
 الـْحَد يْثُ....

Artinya: “Nabi صلى الله عليه وسلم menetapkan anak hasil zina adalah milik pemilik fira>sh (suami 

atau tuan wanita pezina) dan bukan milik laki-laki pezina, bila wanita (ibu 

dari anak hasil zina) tersebut tidak berstatus sebagai fira>sh maka termasuk 

dalam hadith ini.”248 

Ibnu Taimiyah melihat kepada hadith ini dengan mafhumnya (mafhum 

mukha>lafahnya). Pendapat Ibnu Taimiyah ini juga diperkuat dengan perkataan 

muridnya yaitu Ibnu Muflih, beliau mengatakan: 

 قَهُ ز نَا وَلَا ف رَاشَ: لـَح   وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أنََّهُ إ نْ اسْتـَلْحَقَ وَلَدَهُ م نْ 
Artinya: “Pendapat yang dipilih oleh Syaikh kami (Ibnu Taimiyah): apabila 

seorang laki-laki pezina menasabkan anak hasil zina kepadanya dan wanita 

bukan sebagai fira>sh (istri atau budak orang lain), maka anak tersebut 

dinasabkan kepadanya.”249 

                                                 
247 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 32, 139. 
248 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>,juz 23, 113. 
249 Muhammad Ibn Muflih, Kita>b Al-Furu>’ Wa Ma’ahu Tas}hi>h Al-Furu>’ Li Al-Marda>wy (Beirut: 

Mu’assasah al-Risa>lah, 2003), IX. 
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3. Analisis Terhadap Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Istilha>q 

a. Sebab pendapat Ibnu Taimiyah menyelisihi pendapat jumhu>r dalam Istilha>q 

Setelah kita mengetahui bagaimana status nasab anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan yang sah bila ditinjau dari sudut pandang (perspektif) hukum 

Islam dan UndangUndang, istilha>q menurut jumhur ulama dan dalam pandang Ibn 

Taimiyah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, diketahui bahwa Ibn 

Taimiyah memiliki pandangan yang liberal dalam hal ini. Pandangan Ibn Taimiyah 

bertentangan dengan pendapat jumhur, menurut jumhur ulama upaya istilha>q tidak 

bisa merubah status nasab anak yang dilahirkan akibat dari suatu perzinaan. Anak 

tetap hanya memiliki nasab dengan sang ibu kandungnya saja dan terputus kaitan 

nasab dengan ayah biologisnya. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah, bila seorang 

bapak yang menjadi sebab kelahiran seorang anak meskipun bukan dengan jalur 

perkawinan yang sah bisa menasabkan anak tersebut kepadanya dengan upaya 

istilha>q dengan syarat anak tersebut tidak lahir dari seorang wanita yang berstatus 

sebagai fira>sh. 

Baik pandangan jumhur ulama maupun pandangan Ibnu Taimiyah sama-

sama mempunyai dasar argumen sangat kuat yaitu dalil-dalil dari al-Qur’a>n dan 

Hadi>th, atha>r sahabat dan lainnya. Penulis menyimpulkan beberapa hal yang 

menjadi sebab berbedanya pandangan Ibnu Taimiyah dengan pandangan jumhur, 

diantaranya:  

1) Perbedaan dalam memahami hadith “ ُالوَلَدُ ل لْف راَش  وَل لْعَاه ر  الـْحَجَر”. 

Menurut jumhur, laki-laki yang berhubungan dengan wanita adanya 

hubungan yang sah diatara keduanya maka laki-laki tersebut tidak berhak 

untuk memiliki fira>sh. Anak yang dilahirkan tidak dapat dinasabkan 
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kepadanya karena ia lahir bukan dari fira>sh miliknya. Sebaliknya, Ibnu 

Taimiyah memahami hadith ini apabila wanita yang telah melahirkan anak 

dari hasil zina tersebut sedang berstatus sebagai fira>sh (istri) laki-laki, anak 

itu dikaitkan nasabnya dengan laki-laki tersebut sebagai pemilik fira>sh kecuali 

bila suami meli’a>n istrinya. Namun bila si wanita yang melahirkan anak hasil 

zina tersebut bukan sebagai fira>sh siapa pun, maka anak dapat dinasabkan 

kepada bapak biologisnya bila ada upaya istilha>q darinya. Jadi, wanita yang 

bukan sebagai fira>sh tidak masuk dalam hadith ini sehingga anak yang 

dilahirkan dari hasil zina bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. 

Pendapat penulis: Ibnu Taimiyah melihat kepada hadith ini bahwa 

makna hadith tersebut dikhususkan apabila terjadi pertikaian antara pezina 

dengan pemilik fira>sh. Beliau mengkhususkan hadith ini bagi wanita yang 

berstatus sebagai fira>sh, namun bila wanita pezina bukan sebagai fira>sh maka 

tidak masuk dalam keumuman hadith ini.250 Diantara pertimbangan beliau 

dalam berijtihad adalah untuk menghindarkan anak zina dari keterlantaran.  

2) Perbedaan dalam menentukan asas penetapan nasab. 

Apakah tetapnya nasab seorang anak dengan bapaknya karena sebab 

pernikahan yang sah saja, sehingga anak zina terputus nasabnya dengan bapak 

biologisnya? atau nasab anak tetap terhubungan dengan bapaknya bagaimana 

pun sebab anak tersebut dilahirkan?. Bagi jumhur ulama, siapapun anak yang 

dilahirkan dari sebuah perzinaan maka harus ditegakkan hudu>d serta 

mengakibatkan terputusnya nasab. Dan tidak bisa dikumpulkan antara 

terkaitnya nasab dengan penegakan hudu>d. Sedang menurut Ibnu Taimiyah, 

                                                 
250 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 23, 113. 
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hubungan yang haram tidak memutuskan hubungan nasab seorang anak 

dengan ayah biologisnya. Karena asas nasab menurut beliau adalah berawal 

dari adanya hubungan badan dua orang yang berlainan jenis (baik hubungan 

yang sah maupun tidak sah), beliau mengatakan: 

 لْأَمْر  االنَّسَب  " لَا يَـفْتَق رُ إلَى ص حَّة  الن  كَاح  في  نَـفْس  فإَ نَّ " ثُـبُوتَ 
Artinya: “Sesungguhnya tetapnya nasab seorang anak (dengan bapaknya) 

tidak dibutuhkan/tidak tergantung dengan sahnya sebuah pernikahan 

dalam perkara itu”.251 

3) Fatwa Ibnu Taimiyah tentang istilha>q ini menjadi semakin kuat jika menurut 

ilmu pengetahuan berupa tes DNA anak tersebut terbukti sebagai anaknya. 

Anak hasil zina berhak untuk mendapat nafaqah, bagian harta warisan 

dan hubungan mahram dengan laki-laki sebagai bapak biologisnya. Beberapa 

hak tersebut dapat menjadi tetap untuk anak hasil zina dengan beberapa sebab 

diantaranya adalah sebagai bentuk keadilan, karena seseorang tidak ikut 

dihukum dengan dibebani akibat dosa dari perbuatan orang lain. Yang berdosa 

adalah kedua orangtuanya, dan anak tidak ikut menanggungnya. Sebagaimana 

firman Allah Ta’a>la>: 

 َّ صمضج صخ صح سم سخ ُّ 

Artinya: “Dan tidaklah seseorang ikut menanggung dosa orang lain.” (Al-

Qur’a>n, 35:18)252 

                                                 
251 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 34, 14. 
252 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 436. 
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Ditetapkannya hak-hak anak hasil dari perzinaan dalam perkara ini 

adalah dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari keburukan atau 

statement negative bisa jadi akan dialami oleh anak kelak akibat dari dosa 

kedua orangtuanya. Jadi prinsip utama pendapat Ibnu Taimiyah adalah untuk 

memberikan perlindungan kepada anak hasil perzinaan dan tidak untuk bapak 

biologisnya. 

4) Sebagaimana pendapat jumhur fuqaha bahwa anak zina dapat dinasabkan 

kepada ibunya, kenapa hal tersebut tidak bisa terjadi kepada bapak 

biologisnya ? Padahal ibunya juga melahirkan anak karena sebab zina. 

Baik wanita maupun laki-laki bersekongkol dalam melakukan 

perbuatan zina. Maka tidak adil bila anak hanya dikaitkan nasabnya hanya 

kepada ibunya saja namun kepada ayah biologisnya terputus. Bisa jadi 

diantara argumen fuqaha>’ bahwa sang ayah biologis bisa melakukan 

pengklaiman nasab kepada anak tersebut, dalam istilah fiqh disebut dengan 

قـْراَر  “ لْإ   sementara ibunya tidak bisa melakukan perbuatan ,”إ ثْـبَاتُ الدَّعْوَى با 

yang serupa, sebab dengan bukti yang konkrit seorang ibu tidak bisa menolak 

kelahirannya tersebut. Namun dengan adanya tes DNA seperti pada zaman ini 

adalah sebagai َةنَ ي   ب ـ  yang sangat kuat yang dengannya bisa dipastikan positif 

atau tidaknya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Dan 

berselisihnya ulama dalam memberikan fatwa yang berhubungan dengan 

status nasab anak hasil perzinaan atau anak luar kawin tentunya di masa itu 

belum ada perkembangan ilmu pengetahuan seperti yang ada pada zaman ini, 

dan sebuah pertanyaan apakah fatwa ini tetap seperti itu? atau bisa berubah 
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dengan fatwa yang bisa lebih menghadirkan kebaikan (maslahah) bagi anak-

anak hasil zina sehingga ia akan memperoleh hak-haknya? Maka dalam 

masalah ini penulis melihat bahwa pendapat Ibnu Taimiyah memberikan 

peluang untuk maksud yang sangat mulia tersebut. 

5) Muncul anggapan bahwa apabila anak zina diithbatkan nasabnya kepada 

bapak biologisnya akan memunculkan hal-hal yang buruk. Akan banyak laki-

laki yang bermudah-mudah mengeklaim seorang anak adalah anaknya. Dalam 

pandangan penulis, kita tidak perlu khawatir, sebab dalam penetapan kaitan 

nasab seorang anak dengan ayah biologisnya tidak semudah itu, akan tetapi 

harus dengan bukti secara nyata seperti yang telah dijelaskan yaitu dengan 

penetapan dakwaan dengan iqra>r dan bayyinah (إثبات الدعوى بالإقرار والبينة). 
Dan hasil tes DNA adalah َةنَ ي   ب ـ  yang sangat kuat bahkan secara ilmiah 

kebenarannya tidak dapat disangkal lagi. 

6) Apabila wanita bukan sebagai fira>sh dari seorang laki-laki, kemudian kedua 

pasangan zina yang menjadi orang tua dari anak zina itu sependapat untuk 

menjalin pernikahan secara shar’i> setelah taubat dan istibra>’, maka akan 

berubah menjadi hubungan normal bagi keduanya. Dan apa saja hak maupun 

kewajiban kedua belah pihak tidak ada suatu hal yang perlu dijadikan masalah 

bila pernikahan terjadi dalam situasi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan: 

اَ زَنَ  كَانَ   سَوَاء   تَـتُوبَ  حَتَّّ  حَراَم  " الزَّان يَة   كَاحُ "ن    ب لَا  الصَّوَابُ  هُوَ  هَذَا. يْرهُُ غَ  أَوْ  هُوَ  ب 
 وَالْخلََف   السَّلَف   م نْ  طاَئ فَةٍ  مَذْهَبُ  وَهُوَ  رَيْبٍ 

Artinya: “Menikahi wanita pezina adalah harum sampai/kecuali ia bertaubat, 

baik ia (laki-laki) yang telah berzina dengannya atau dengan laki-laki 
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yang lain. Tanpa diragukan inilah pendapat yang benar dan ini adalah 

pendapat sekelompok dari generasi pendahulu dan belakangan.”253 

7) Ibnu Taimiyah dikenal akan komitmennya yang tinggi dalam berpegang 

dengan nus}u>s}, namun dalam ijtihad dan fatwanya terkadang Ibnu Taimiyah 

lebih mengutamakan maslahat bagi ummat. Beliau tidaklah menolak hadith 

-akan tetapi beliau lebih mendahulukan nas} dari al (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

Qur’a>n yaitu Su >rah al-Fa>t}ir (18): 

 َّ صمضج صخ صح سم سخ ُّ 

Artinya: “Dan tidaklah seseorang ikut menanggung dosa orang lain.” (Al-

Qur’a>n, 35:18)254 

Karena dari  sisi dila>lahnya, ayat ini lebih didahulukan daripada hadith di atas. 

Ayat ini cukup mencerminkan maslahat tersebut. Dan dalam metode istinba>t} 

hukum memang beliau menjadikan al-Qur’a>n berfungsi menjadi istidla>l yang 

utama sebelum dengan Sunnah. 

b. Analisa dari segi maqa>s}id al-shari>’ah dan mas}lahah mursalah 

Bila dianalisa dari tinjauan  َةعَ ي ـْر  الشَّ  دُ اص  قَ م  tentang penetapan nasab anak 

luar kawin terhadap ayah biologisnya, maka akan didapatkan bahwa itu akan 

mewujudkan sebuah maslahat yang termasuk dalam  َصْلَحَة ضَرُوْر يَّةم  yang 

terkumpul dalam الُأصُوْل الـْخَمْسَة. Dan hak bagi anak yang berhubungan dengan 

-secara sepenuhnya sebagaimana tercakup dalam al-us}u>l al الحاجات الضرورية

                                                 
253 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 32, 110. 
254 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 436. 
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khamsah adalah terjaga jiwanya, agamanya, nasab/keturunannya, akalnya dan 

hartanya.255 

Terhadap bidang keturunan, anak berhak mendapatkan nasab yang jelas 

dari orangtua dan leluhurnya sehingga nasabnya terus tersambung dan dijauhkan 

dari kerusakan-kerusakan dalam urusan agama dan dunianya.256 Ibnu Taimiyah 

menganggap bahwa menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah penyempurna dari 

penjagaan terhadap agama (hifz al-di>n) dan jiwa (hifz al-nafs). Beliau menjelaskan 

bahwa Allah menciptakan makhluk-Nya adalah dengan tujuan beribadah kepada-

Nya, dan kekuatan manusia di dalam beribadah adalah terletak di dalam jiwanya 

(jasadnya), dan jiwa akan terus ada dengan cara menjaga keturunan.257 

Adapun dari segi maslahah mursalah, maka penetapan nasab anak hasil 

kepada bapak biologisnya adalah hal yang dapat mendatangkan maslahah, dan 

maslahah berperan dalam menjaga dan melindungi maqa>s}id al-shari>’ah. Dalam 

ha>ja>t d}aru>riyyah harus terkandung di dalamnya suatu maslahah. Bahkan maqa>s}id 

al-shari>’ah tidak akan dapat terwujud kecuali bila di dalam terdapat mas}}lahah yang 

dicapai. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah sering memberikan isyarat dalam karya-

karya beliau bahwa diantara tujuan utama dari adanya syari>’at Islam adalah untuk 

mewujudkan maslahah dan menyempurnakannya serta menghindari/mengurangi 

keburukan. Syari>’at adalah ibarat cahaya dan kehidupan bagi manusia, bahkan ia 

                                                 
255 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi>, Maqa>s}idu al-Shari>’ah ‘inda Ibni Taimiyah (Urdun: Da>r 

al-Nafa>’is, 1999), 63. 
256 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi>, Maqa>s}idu al-Shari>’ah ‘inda Ibni Taimiyah, 63-65. 
257 Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi>, Maqa>s}idu al-Shari>’ah ‘inda Ibni Taimiyah, 472 
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lebih penting daripada makanan dan minuman bagi badan. Dan syari>’at tidak 

pernah meremehkan sisi mas}lahah.258 

4. Dasar Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Istilha>q 

Seperti yang sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa 

dalam masalah istilha>q terdapat dua pendapat yang mu’tabar  di kalangan para 

ulama, setiap pendapat memiliki landasan masing-masing. Ibnu Taimiyah lebih 

memilih pendapat kedua yang menyatakan bahwa anak hasil zina dapat dikaitkan 

nasabnya dengan seorang laki-laki yang telah melakukan perzinaan dengan ibunya 

bila ia melakukan istilha>q (pengakuan nasab). Dasar pemikiran pendapat kedua ini 

adalah: 

1. Hadith Nabi  yang berbunyi: 

، ))الَ ــــ، قَ مَ ــلَّ ــه  وَسَ ـــلَيْ ــى اُلله عَ ـــلَّ ــولَ الله  صَ ــــرَةَ، أَنَّ رَسُ ـــرَيْ ــي هُ ــ ــ نْ أبَــــعَ  الْوَلَدُ ل لْف رَاش 
 (( رواه مسلموَل لْعَاه ر  الحَْجَرُ 

Artinya: “Dari Abu Hurayrah , sabda Rasu>lullah : anak adalah untuk 

pemilik tempat tidur dan untuk laki-laki pezina hanyalah hukuman 

rajam.” (HR. Muslim) 259 

Hadits ini menjelaskan permasalahan nasab, apabila ibu anak tersebut 

dalam keadaan sebagai fira>sh (sebagai istri seseorang), yaitu anak dinasabkan 

kepada pemilik fira>sh. Lain halnya bila wanita dalam keadaan tidak menjadi 

fira>sh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di atas: 

نْ الـْمَرْأةَُ ف رَاشاا، لـَمْ يَـتـَنَاوَلْهُ ، فإَ ذَا لـَمْ تَكُ الْعَاه ر  فَجَعَـــلَ النَّب ـي  الْوَلَدَ ل لْف راَش  دُوْنَ 
 الـْحَد يْثُ....

Artinya: “Nabi صلى الله عليه وسلم menetapkan anak hasil zina adalah milik pemilik fira>sh 
(suami atau tuan wanita pezina) dan bukan milik laki-laki pezina, bila 

                                                 
258 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 11, 415, 416, 593, 624. 
259  Muslim, S}ahi>h Muslim, 1081. 
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wanita (ibu dari anak hasil zina) tersebut tidak berstatus sebagai fira>sh 
maka termasuk dalam hadith ini.”260 

Atau bisa dengan ungkapan lain, seorang anak dapat dikaitkan 

nasabnya dengan bapak biologisnya setelah adanya upaya istilha>q dari 

bapaknya. Dan tidak ada seorang pun yang menyangkalnya. 

Ibn al-Qayyim mengatakan: “Isha>q ibn Ra>hu>yah menta’wil hadith di 

atas, bahwa Nabi  menetapkan hukum tersebut apabila ada perselisihan 

antara laki-laki pezina dengan suami dari wanita yang ia zinahi.”261 Bila tidak 

ada perselisihan yang terjadi dikarenakan wanita tidak dalam keadaan sebagai 

fira>sh dan tidak ada seseorang pun yang menyangkalnya, maka anak dapat 

dinasabkan kepada bapak biologisnya. 

2. Bahwa ‘Umar ibn Khat}t}a>b mengkaitkan nasab anak yang dilahirkan di zaman 

Jahiliyah dengan bapak-bapak mereka dengan pengakuan mereka setelah 

masuk Islam. Meskipun putra-putra tersebut dilahirkan pada zaman Jahiliyah 

dengan sebab zina. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam 

Muwat}t}a’: 

طُ أَوْلَادَ عَنْ يَحْيََ بْن  سَع يدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن  يَسَارٍ : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّاب  كَانَ يلُ ي
سْلَام   نَْ ادَّعَاهُمْ في  الْإ   الْجاَه ل يَّة  بم 

Artinya: Dari Yahya ibn Sa’i>d dari Sulaiman ibn Yasa>r: “Bahwa Umar ibn 

Khat}t}a>b dahulu mengkaitkan nasab anak-anak yang lahir di masa 

Jahiliyah dengan seseorang yang mengklaim nasab kepadanya ketika 

sudah masuk dalam agama Islam.” 262 

Al-Ba>ji> mengatakan bahwa maksudnya adalah Umar ibn Khat}t}ab 

mengkaitkan anak-anak tersebut dan menasabkan mereka dengan orang-orang 

                                                 
260 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 23, 113. 
261 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Za>d a.-Ma’a>d, 381. 
262 Imam Malik, Muwat}t}a’ Ma>lik, II, 567. 
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yang mengklaim sebagai bapaknya, meskipun mereka dilahirkan dengan sebab 

zina. 263 

3. Kisah Jurayj yang dijelaskan dalam hadith Nabi  : 

 في  الْمَهْد  إ لاَّ ثَلَاثةَ : ، عَن  النَّبِ    صَلَّى اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ، قاَلَ: "لـَمْ يَـتَكَلَّمْ أَبِ  هُرَيْـرَةَ  نْ عَ 
 هـتْ ــدَعَ ــهُ فَ ــوكََانَ في  بَنّ  إ سْراَئيلَ رَجُل  يُـقَالُ لَهُ: جُريَْج ، كَانَ يُصَل  ي. جَاءَتْهُ أمُ   ع يْسَى،

! ل لَا مُِ تْهُ حَتَّّ ترُ يهَُ وُجُوهَ ا أَوْ أُصل  ي؟ فَـقَالَتْ: اللهُمَّ ــهَ ــيبُ ــالَ: أُج  ـقَ ــ، فَ هَاتــبَ ــيْ ـــج  ـــى أَنْ يُ  ــَبـأَ ـفَ 
. وكََانَ جُرَيْج  في  صَوْمَعَت ه ، فَـتـَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأةَ ، وكََلَّمَتْهُ، فَأَبى وم سَات 

ُ
، . فَأتََتْ راَع يااالم

هَا، فَـوَلَدَتْ غُلَاماا. فَ  رُوا ـــسَ ــكَ ـــوْهُ فَ ــأتََ ــفَ  جٍ.ـرَيْ ـــنْ جُ ـتْ: م  ـالَ ــقَ ــفَأَمْكَنـَتْهُ م نْ نَـفْس 
مَنْ أبَوُكَ يََ  ى الغُلَامَ. فَـقَالَ:ى. ثَُُّ أتَــــل  ــوَضَّأَ وَصَ ــــتَ ـــوهُ. فَ ـــب  ـــوهُ، وَسَ ـــــزلَُ ــــهُ، وَأنَْ ـــتَ ــعَ ـــوْمَ ـــصَ 

رواه  م نْ ط يٍن .الَ: لَا. إ لَا  غُلَامُ؟ قاَلَ: الرَّاع ي. قاَلوا: نَـبْنّ  صَوْمَعَتَكَ م نْ ذَهَبٍ. قَ 
 البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Abi Hurayrah rad}iyalla>hu ‘anhu, bersabda Rasu>lulla>h صلى الله عليه وسلم: 

“Dahulu, di Bani Isra>’i>l ada seseorang yang bernama Juryj. Tatkala ia 

sedang shalat, datang ibunya dan memanggilnya. Jurayj enggan 

menjawab panggilan ibunya, ia berucap (pada diri sendiri), “Aku 

menjawab seruannya atau tetap melanjutkan salat?” Maka ibundanya 

berdo’a, “Wahai Rabb , hendaknya Engkau tidak mencabut 

nyawanya hingga Engkau menampakkan kepadanya rupa-rupa wanita-

wanita pezina. Suatu hari tatkala Juryj lagi beribadah kepada Allah di 

ma’badnya, ada wanita yang datang ingin menawarkan diri dan 

berbicara kepadanya (mengajaknya berbuat zina) namun Jurayj 

enggan. Maka wanita pezina itu menghampiri penggembala dan 

berzina dengannya. Selanjutnya dari perzinaan itu lahirlah seorang 

anak, ia mengaku dengan mengatakan, “ini adalah anaknya Jurayj.” 

Orang-orang datang kepadanya dan menghancurkan tempat 

ibadahnya, mengeluarkannya dan memakinya. Maka Jurayj mengambil 

air wudhu dan mendirikan salat, selanjutnya menghampiri si anak kecil 

(yang dilahirkan wanita pezina) dan bertanya kepadanya, “wahai anak 

kecil, siapa bapakmu?” Bayi tersebut menjawab, “Penggembala.” 

Maka orang-orang (yang telah menghancurkan tempat ibadahnya) 

berkata, “Kami akan membangun kembali tempat ibadahmu dari 

                                                 
263 Sulayma>n al-Qurt}uby al-Ba>jiy, Al-Muntaqa> Sharh Al-Muwat}t}a’ (Mesir: Mat}ba’ah al-Sa’a>dah, 

1332), VI, 11. 
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emas.” Jawab Jurayj, “tidak, akan tetapi cukuplah kalian bangun lagi 

dari tanah,” (HR. Bukha >ri> dan Muslim)264 

Hadith di atas mengkisahkan salah satu dari tiga bayi yang bisa 

berbicara dengan karamah dari Allah . Tatkala ditanya oleh Jurayj siapa 

bapaknya, ia menjawab bahwa bapaknya adalah si penggembala. Padahal 

antara ibunya dan penggembala hanya ada hubungan perzinaan. Hadith ini 

menetapkan akan terdapatnya kaitan nasab antara anak yang dilahirkan bukan 

dari perkawinan yang sah dengan bapak biologisnya. Ibn al-Qayyim 

mengatakan, “Anak ini bisa berbicara adalah dengan karamah dari Allah  

yang tidak mungkin di dalamnya ada kedustaan.”265 Nabi  mengkisahkan 

tentang Jurayj bahwa ia menasabkan anak zina kepada laki-laki pezina (bapak 

biologisnya). Penisbatan tersebut adalah benar karena dengan karamah dari 

Allah  dan dengan informasi dari Rasu>lulla>h 266.صلى الله عليه وسلم 

Ibn ‘Uthaymi>n mengatakan, “Sebagian ulama berargumen dengan 

hadith ini bahwa anak zina bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya, karena 

tatkala Jurayj bertanya kepada bayi, “siapa bapakmu?”. Bayi tersebut 

menjawab, “bapakku adalah si penggembala kambing”. Dan Nabi  

mengkisahkan hadith ini untuk diambil ‘ibrah (pelajaran). Bila tidak ada 

sorang pun yang menyangkal tatkala pezina menisbahkan anak kepadanya, 

maka anak tersebut dinasabkan kepadanya.”267 

4. Dalil qiya>s 

                                                 
264 Muhammad Fua>d, Al-Lu’lu’ Wa Al-Marja>n Fi>ma> Ittafaqa ‘Alaihi Al-Shaikha>n (Cairo: Da>r Ihya>’ 

al-Kutub al-Arabiyyah, 1986), III, 186. 
265 Ibn al-Qayyim, Za>d a.-Ma’a>d, V, 382. 
266 Al-Qurt}uby, al-Ja>mi’ li Ahka>m al-Qur’a>n, juz 5, 115. 
267 Muhammad bin S}a>lih al-‘Uthaymi>n, Sharh Riyad} Al-S}a>lihi>n (Riya>d}: Da>r al-Wat}an li an-Nashr, 

1426), III, 75-76. 
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Ibn Qayyim mengatakan, “Mengqiyaskan bapak dengan ibu adalah 

qiya>s yang s}ahi>h, karena bapak adalah salah satu dari pelaku zina. Apabila 

anak hasil zina bisa dinasabkan kepada ibunya, bisa saling mewarisi diantara 

keduanya, ada hubungan nasab antara anak dengan kerabat ibunya, dan wanita 

menjadi ibu si anak pun karena sebab zina. Pembuahan yang terjadi di rahim 

juga berasal dari air (mani) kedua pelaku zina, maka keduanya sama-sama 

berserikat dalam lahirnya anak. Tatkala keduanya sepakat bahwa anak yang 

lahir adalah anak keduanya, maka apakah yang menghalangi dari menisbatkan 

anak kepada bapak (biologis)nya bila tidak ada seorang pun yang 

mengakuinya?.268 Maka inilah qiya>s yang sebenarnya. 

5. Pendapat ini (anak hasil zina bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya) akan 

mendatangkan banyak mas}lahat, dan suatu hal yang dapat mendatangkan 

maslahat yang jelas dan tidak bertentangan dengan syari’at adalah diantara 

hal yang diperintahkan dalam agama. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 

maslahah mursalah adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum-

hukum syar’i, dan beliau menjadikan maslahah mursalah sebagai metode 

terakhir dalam menetapkan suatu hukum. Beliau memberikan pengertian 

maslahah mursalah dalam perkataan beliau: 

))المصالح المرسلة: وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في 
 الشرع ما ينفيه((

Artinya: “Mas}lahah mursalah adalah pandangan/pendapat seorang mujtahid 

bahwa perbuatan tersebut dapat mendatangkan manfaat yang jelas dan 

tidak ada larangan dalam syari’at.”269 

                                                 
268 Ibn al-Qayyim, Za>d a.-Ma’a>d, V, 381. 
269 Ibnu Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, juz 11, 342-343. 
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diantaranya: 

a. Untuk melindungi serta menjaga anak, mendidik anak-anak dengan 

pendidikan yang baik, serta menjaga mereka dari keterlantaran.270 Dengan 

menasabkan anak hasil zina kepada bapak biologisnya, akan bisa 

mewujudkan maslahat ini.271 Jika anak tumbuh tanpa memiliki nasab, tidak 

ada yang memperhatikan pendidikannya, tidak ada yang menafkahinya 

maka dikhawatirkan akan menjadi anak terlantar, menjadi anak yang 

menyimpang dan rusak dalam sisi sosial dan psikologisnya, akan mendapat 

perlakuan dan diskriminatif dan memunculnya mud}arat-mud}arat yang 

lainnya.272 Anak-anak jalanan adalah sebagai salah satu buktinya, tidak 

jarang dari mereka adalah anak dari hasil zina yang tidak mendapatkan 

haknya dari bapak biologisnya. 

b. Menjadi motivasi bagi laki-laki untuk menikahi wanita pasangan zinanya. 

Ini akan menutupi aib si wanita dan anak hasil zina yang akan dilahirkan 

kelak. 

c. Sebagai jalan keluar dari masalah yang akan dihadapi kelak oleh anak hasil 

zina. Sehingga tidak lagi ada status “anak haram” yang menempel pada 

dirinya. Anak ini akan merasa terhormat dan tumbuh percaya diri 

sebagaimana anak-anak yang lain. 

d. Meminimalisir keburukan yang muncul akibat dari zina. Keburukan yang 

ditimbulkan oleh perbuatan zina semakin bertambah dengan semakin 

                                                 
270 Jama>’atun min al-‘Ulama>’, Al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, III, 71. 
271 Muhammad bin S}a>lih al-‘Uthaymi>n, As-Sharh Al-Mumti’ ‘Ala> Za>d Al-Mustaqni’ , 1st edn 

(Cairo: Da>r ibn al-Jauzy, 1428), XV, 501. 
272 Ibn Taimiyah, Fiqh Al-Usrah ‘inda Al-Ima>m Shaykh Al-Isla>m Ibn Taimiyah, II, 759. 
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bertambahnya yang terdampak dari perbuatan zina ini. Zina yang 

mengakibatkan kehamilan lebih buruk daripada zina yang tidak 

mengakibatkan kehamilan. Maka, dengan pengakuan nasab anak hasil zina 

kepada laki-laki yang menanamkan benih di rahim ibunya paling tidak akan 

mengurangi keburukan yang ditimbulkan akibat zina tersebut. 

e. Merealisasikan keadilan yang diperintahkan oleh Allah  dalam Shari’at 

Islam. Bukanlah sebuah keadilan bila seseorang harus menanggung dosa 

dari perbuatan orang lain. Firman Allah : 

 َّ  نم....... صمضج صخ صح سم سخ ُّ 

Artinya: “Dan tidaklah seseorang ikut menanggung dosa orang lain.” (Al-

Qur’a>n, 35:18)273 

Anak yang dihasilkan dari perzinaan tidak ikut memikul dosa dari 

kedua orangtuanya. Bila anak harus dihukum dengan tidak memiliki nasab 

dengan bapak biologisnya adalah sebuah ketidak adilan, karena ia lahir 

dalam keadaan seperti itu adalah bukan pilihannya. 

f. Diantara bentuk sebuah keadilan adalah memberikan hukuman serupa 

kepada laki-laki dan wanita, tanpa membedakan antara keduanya. Dalam 

qawa>’id fiqh yang ditetapkan dalam shari’at adalah memberikan hukuman 

yang sama bagi pelaku jari>mah. 

g. Sebagai motivasi bagi orang kafir yang telah melakukan perbuatan 

terlarang ini dan mendapatkan hidayah ingin masuk ke dalam agama Islam. 

Bila dikatakan kepada mereka bahwa dalam shari’at Islam anak-anak 

                                                 
273 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’a>n dan Terjemah, 436. 
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mereka yang dilahirkan karena zina tidak bisa dinasabkan kepada mereka, 

bisa jadi akan menghalangi mereka dari masuk ke dalam agama Islam. 

6. Bahwa anak yang lahir dari hasil zina adalah berasal dari air (mani) bapak 

biologisnya, maka sesuai ketentuan anak tersebut adalah anaknya. Dan tidak 

ada dalil yang s}arih (benar-benar jelas) yang melarang dari menasabkan anak 

hasil zina kepada bapak biologisnya. 

Ibnu Taimiyah dan ulama lain (yang satu pemikiran dengan beliau) 

mengatakan: “Secara ketentuan, anak (hasil zina) ini adalah anak dari bapak 

biologisnya, dan ini tidak bertentangan dengan hukum shar’i. Kita tidak boleh 

mengesampingkan taqdir selama tidak ada yang membatalkannya, kecuali 

apabila ada hukum shar’i yang bertentangan dengannya maka hukum shar’i 

harus didahulukan.”274 

C. Analisis Konsep Istilha>q Ibnu Taimiyah Dikaitkan dengan Putusan MK 

Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 

Dari semua penjelasan di atas, dipahami bahwa konsep Istilha>q Ibnu 

Taimiyah yaitu penasaban anak hasil zina kepada bapak biologisnya berbeda dan 

tidak relevan dengan Putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010, 

karena istilha>q berbicara tentang penasaban anak hasil zina dengan bapak 

biologisnya, sedangkan Putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010  

tidak berbicara tentang nasab anak hasil zina. Dan bila dilihat dari latar 

belakangnya, putusan tersebut berawal dari sebuah pernikahan yang sah menurut 

agama dan secara otomatis anak tersebut sudah memiliki nasab dengan bapaknya,  

                                                 
274 Muhammad Ibn S}a>lih al-‘Uthaymi>n, Fath Dhi Al-Jala>l Wa Al-Ikra>m Bi Sharhi Bulu>gh Al-
Mara>m (Cairo: al-Maktabah al-Isla>miyyah, 2006), V, 142. 
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hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan 

Agama sehingga anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak luar 

kawin. Maka tidak adanya relevansi antara keduanya dapat  ditinjau dari beberapa 

segi analisa, diantaranya: 

1. Latar Belakang 

Latar belakang dalam istilha>q adalah tentang nasab seorang anak yang 

dilahirkan bukan dari sebuah hubungan yang halal akan tetapi anak hasil perbuatan 

zina yang kemudian diperselisihkan tentang status anak itu kepada bapak 

biologisnya.  

Sedang latar belakang dari putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-

VIII/2010 adalah tentang anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, yang dalam 

pandangan agama pernikahan ini hukumnya sah sebab sudah terpenuhi semua 

rukun nikah. Dan anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah secara otomatis 

akan memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Hanya saja anak tersebut 

menurut hukum belum dianggap sebagai anak yang sah karena pernikahan ini 

belum tercatatkan sesuai dengan ketetapan dalam undang-undang yang berlaku di 

negara Indonesia, yaitu ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 adalah “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya dan Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.275 

                                                 
275  Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2). 
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2. Dasar Hukum 

Setelah melihat dari penjabaran di atas, dasar hukum Ibnu Taimiyah dalam 

pendapat beliau tentang istilha>q tidaklah sama dengan dasar hukum Mahkamah 

Konstitusi dalam mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. 

a) Dasar hukum Ibnu Taimiyah dalam istilha>q adalah: 

(1) Al-Qur’a>n. 

(2) Hadith Nabi . 

(3) Perbuatan ‘Umar ibn Khat}t}a>b. 

(4) Kisah Jurayj. 

(5) Qiya>s. 

(6) Mas}lahah Mursalah. 

b) Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara No.46/PUU-

VIII/2010: 

(1) 3 pilar hukum; yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum. 

(2) Prinsip Persamaan di hadapan Hukum (equality before the Law) 

(3) Prinsip progresivitas hukum. 

Landasan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam istilha>q tidak sama dengan dasar 

hukum MK dalam mengeluarkan putusan No.46/PUU-VIII/2010. Hal tersebut 

karena keduanya berada dalam ruang lingkup yang berbeda, istilhaq adalah dalam 

ranah hukum agama sedangkan putusan MK adalah dalam ruang lingkup Hukum 

Perdata/ Hukum Negara. Ini sejalan dengan penjelasan dari Nurul Irfan “bahwa 

yang dimaksud dari putusan MK tersebut bukanlah menetapkan nasab anak hasil 

zina dengan bapak biologisnya, namun yang dilakukan oleh MK adalah untuk 
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memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anak. MK tidak punya hak untuk 

menyinggung permasalahan nasab, karena nasab adalah permasalahan agama 

sedangkan putusan MK itu dalam ranah Negara.”276 

3. Tujuan Hukum 

a) Tujuan Hukum dari bolehnya Istilhaq menurut Ibnu Taimiyah. 

Tujuan hukum dari konsep Istilha>q Ibnu Taimiyah yaitu menetapkan nasab 

anak hasil zina dengan bapak biologisnya dengan tujuan untuk memberikan hak-

hak anak sebagaimana hak-hak anak yang dilahirkan secara sah, yaitu berupa 

adanya hubungan mahram, hak saling mewarisi, bapak biologis bisa menjadi wali 

nikah dan hak nafkah. 

b) Tujuan Hukum dari Putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010. 

Tujuan hukum dari Putusan MK ini bukanlah untuk memberikan hak 

kepada anak luar kawin sebagaimana hak anak karena sebab adanya hubungan 

nasab, akan tetapi adalah untuk memberikan perlindungan hukum dalam hak 

keperdataan bagi anak. Yaitu bapak biologisnya berkewajiban untuk memberi 

sandang pangan dan papan yang layak kepada anak sesuai dengan kemampuannya, 

dan memberikan pendidikan baik formal maupun informal kepada anak-anaknya. 

Dan Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum ini yaitu dengan cara 

menuangkannya dalam aturan hukum. 

Dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam ulasan dan penjabaran di atas 

menjelaskan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah tentang istilha>q tidak relevan dengan 

Putusan MK Republik Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010. 

                                                 
276 Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, 171-172. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan serta penjelasan tentang Apakah konsep Istilha>q Ibnu 

Taimiyah ada relevansinya dengan Putusan MK Republik Indonesia Nomor 

46/PUU-VIII/2010, penulis memberikan kesimpulan secara ringkas pada beberapa 

poin berikut: 

1. Anak luar kawin menurut Islam atau menurut pendapat jumhur ulama tidak 

memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, akan tetapi keterkaitan 

nasab ini hanya terjadi antara dirinya dengan ibu yang melahirkannya serta 

dengan kerabat ibunya saja. Seperti itu pula hukum yang ditetapkan dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 100. 

2. Dasar Epistemologi lahirnya Putusan MK Republik Indonesia Nomor 

46/PUU-VIII/2010 adalah 3 pilar hukum ( keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum), maslahah mursalah, prinsip persamaan di hadapan 

Hukum (equality before the Law) maupun prinsip progresivitas hukum. 

Adapun sosio historis dari Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 ini adalah 

berawal dari penolakan nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan siri yang 

berakibat kepada tidak adanya hak keperdataan anak yang dilahirkan dari 

pernikahan tersebut.  Yang selanjutnya dilakukan review terhadap Pasal 43 

Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3. Status nasab anak luar kawin pasca putusan MK Republik Indonesia Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tidak berubah, karena MK menjelaskan bahwa dalam 
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putusan tersebut tidak menyinggung tentang nasab dan maksud dari putusan 

tersebut bukanlah menetapkan nasab antara anak yang dilahirkan karena sebab 

zina dengan laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya, namun MK lebih 

pada membela kepentingan dan hak-hak anak yaitu perlindungan hukum yang 

utuh dalam hak keperdataan baginya. Yaitu hak berupa sandang pangan dan 

papan serta pendidikan yang layak bagi anak. 

4. Landasan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam istilha>q adalah al-Qur’a>n, sunnah 

Nabi صلى الله عليه وسلم, a>tha>r ‘Umar bin Khaththab, qiya>s, maslahat dan yang lainnya. Dan 

Landasan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam istilha>q ini tidak relevan dengan 

dasar hukum MK dalam mengeluarkan putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang 

berupa 3 pilar hukum (keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan 

hukum), prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan 

prinsip progresivitas hukum. Hal tersebut karena keduanya berada dalam 

ruang lingkup yang berbeda, istilhaq adalah dalam ranah hukum agama 

sedangkan putusan MK adalah dalam ruang lingkup Hukum Perdata/ Hukum 

Negara. 

B. Saran 

Beberapa saran dari penulis berkaitan dengan penelitian tesis ini adalah: 

1. Mengajak kaum muslimin untuk lebih mendalami lagi ilmu agama, khususnya 

tentang bahayanya perbuatan zina dan akibat-akibat buruk setelahnya. Karena 

banyaknya status anak yang lahir tanpa status nasab yang jelas adalah akibat 

dari perbuatan dosa ini. Dan mengajak kaum muslimin dan menyadarkan 

mereka bahwa diantara bentuk mentaati ulil amri adalah dengan mentaati 

setiap peraturan yang telah mereka tetapkan, khususnya menghindari dari 
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pernikahan siri yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku dan guna 

menghindari hal-hal negatif di hari kemudian. 

2. Kepada pemerintah, perlu untuk memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku 

perbautan dosa ini dengan benar-benar menegakkan hukum ta’zi>r kepadanya 

untuk meminimalisir jumlah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah 

perkawinan yang sah dan untuk menjadikan pelaku zina jera karena selain 

hukuman ia juga harus menanggung semua kebutuhan anak hasil zinanya. 

Tidak kalah pentingnya, juga terus memberikan penyuluhan akan dampak 

negatif dari nikah siri dan penting pencatatan dalam pernikahan. 

3. Kepada lembaga-lembaga pengadilan, untuk meninjau ulang adanya larangan 

bagi pegawai negeri sipil untuk memiliki istri lebih dari satu orang kecuali 

dengan adanya persetujuan dari pengadilan. Karena dengan adanya peraturan 

ini, tidak sedikit oknum Pegawai Negeri Sipil yang lebih memilih untuk 

melakukan pernikahan secara siri atau bahkan lebih dari itu yaitu melakukan 

perzinaan. 

4. Untuk lembaga-lembaga pengadilan pula, bila melihat pada latar belakang 

munculnya Putusan MK Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka 

putusan ini harus dipahami dengan benar. Karena putusan tersebut berlatar 

belakang dari sebuah pernikahan siri yang sah menurut agama dan bukan 

berangkat dari anak yang dilahirkan karena sebab zina. 

5. Untuk lembaga-lembaga pengadilan juga, dalam kasus-kasus yang berlatar 

belakang sebagaimana yang menjadi latar belakang dari putusan MK ini, 

hendaknya merealisasikan putusan MK tersebut sehingga anak luar kawin 

mendapatkan apa yang menjadi haknya. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

  

 

157 

6. Untuk Pengadilan Agama, memang terdapat dua pendapat dalam masalah 

istilha>q yaitu penasaban anak hasil zina kepada bapak biologisnya. Namun 

untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, dan sesuai dengan fatwa MUI 

maka hendaknya lebih mendahulukan pendapat jumhur ulama yaitu 

menetapkan nasab anak hasil zina hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya 

saja. 

7. Tesis ini tentunya masih sangat banyak kurang dan salahnya, oleh dari itu 

penulis sangat berharap akan adanya kritik yang membangun, saran maupun 

masukan dari semua pembaca untuk perbaikan penelitian ini. 
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PUTUSAN 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  

[1.2] 1.  Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti 

H. Mochtar Ibrahim 

  Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten 

2.  Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin 

Moerdiono 

 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996 

  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 

002/008, Desa/Kelurahan Pondok 

Betung, Kecamatan Pondok Aren, 

Kabupaten Tangerang, Banten. 

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 

2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) 

Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang 

beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal 

Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 
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[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan dari para Pemohon; 

 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; 

 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; 

 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; 

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan 

Rakyat; 

 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon; 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 

bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)  pada hari Senin tanggal 14 Juni 

2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 

211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan  

Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 

Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara. 

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 

Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga 
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negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan 

diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum 

perkawinannya oleh undang-undang; 

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang 

harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon 

memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-

undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai 

Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat 

kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 

tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 

4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara 

Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, 

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji 

materiil ini; 

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyatakan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya 

pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu 

juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum 

dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., 

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: 

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 

pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 

dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang 

saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan 

Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal 

(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan 

dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh 

laki-laki bernama Drs. Moerdiono; 
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin 

oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

telah dirugikan; 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.” 

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon 

yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara 

dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan 

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama 

di hadapan hukum; 

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak 

Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama 

di hadapan hukum. 

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk 

keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan 

berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak 

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan 

perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan 

perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, 

serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. 

Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 

perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sah; 

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon 

hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama 

juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika 

norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 

perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan 

yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. 

Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-

tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya 

adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan 

sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 

adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 

perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. 

Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 

menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak 

sah? 

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang 

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 telah dirugikan; 

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
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43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik 

berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan 

norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama 

dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah 

berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk 

pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah 

hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. 

Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap 

norma agama; 

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon 

dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk 

mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum 

anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun 

sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup 

fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 

sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan 

dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap 

sebagai satu kesatuan argumentasi; 

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang; 

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan 

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan 

merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU 

Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan; 

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 

konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status 

hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah 

dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas 

tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional 

yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan 

Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah 

tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang 

mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan 

sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah 

menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang 

dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam 

UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum 

dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal 

senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma 

hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan 

memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju 

norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat 

dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar Ilmu 

Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. 

O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.) 

13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi 

yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 8

diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang 

dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang 

dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta 

tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama 

telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. 

Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan 

norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak 

tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, 

pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak 

yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah 

berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu 

menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum 

menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak 

terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. 

Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang 

dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan 

norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi 

Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan 

norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma 

hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum 

terhadap norma agama; 

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka 

telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) 

antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, 

khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran 

atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik 

Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang 

telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon 

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak 
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum  pula; 

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 

mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-

usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 

dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami 

dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, 

mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun 

yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan 

diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya 

berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut 

adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di 

hadapan hukum; 

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan 

berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar 

perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan 

mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di 

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; 

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang 

tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua 

orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian 

hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah 

melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga 

menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 

tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan 

anak dalam pergaulannya di masyarakat; 

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 10

untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal 

ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang 

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon 

dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon 

tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir 

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. 

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di 

masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional 

Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh 

kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan 

diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van 

Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in 

Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. 

Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 

terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 

golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 

Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 

pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 

untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 

kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh 

sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 

Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht 

oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya 

mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis 

(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin 

dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 

umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya 

adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori 

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa 
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya 

adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, 

sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori 

selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan 

oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus 

ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht 

menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 

(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua 

tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. 

Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum 

bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 

dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 

Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah 

mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan 

Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 

1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 

termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang 

seharusnya didapatkan oleh Pemohon; 

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK 

berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji 

Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir 

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono); 

[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 

Bukti P-6, sebagai  berikut:  

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal 

Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 

Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, 

M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan 

keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya; 

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah 

jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain 

perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat; 

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 

memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai 

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita; 
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4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang 

yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat 

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 

5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki 

nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta 

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 

6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan 

masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah 

lainnya; 

7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar 

nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 

adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang 

seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi 

akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 

perkawinan yang tidak dicatat; 

8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung 

beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau 

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya; 

9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang 

tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab 

terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-

Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan 

Surat an-Najm/53:38; 

10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu 

kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah 

memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara 

Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab 

kepada kedua bapak dan ibunya; 

11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut 

memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan 

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus 
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diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap 

sebagai anak kandung; 

12. Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi 

terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam 

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri); 

13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 

(2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung 

madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam 

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan; 

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah 

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan 

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang 

menyatakan sebagai berikut. 

I .  Pokok Permohonan 

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga 

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status 

perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan 

Pemohon I ;  

b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 

merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan 

rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang 

dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum 

anak (Pemohon I I )  yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak 

di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah 

barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di 

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. 

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan 

yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang 

bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

I I .   Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 

maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 

memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 

51 ayat (1) UU MK. 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang 

dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam 

permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara 

Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah 

dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut 

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. 

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah 

anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi 

terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada 

kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan 

seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 
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5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang 

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat. 

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon I tidak 

akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan 

dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang 

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. 

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah 

benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang 

dimohonkan untuk diuji tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan 

yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah 

konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo 

yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko 

akibat hukumnya dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat 

jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam 

Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Putusan Nomor  11/PUU-V/2007). 
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III.  Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci 

terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak 

manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. 

Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan 

keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu 

dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan 

menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga 

latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu 

latar belakang kehidupan itu adalah agama. 

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk 

menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu 

konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak 

semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang 

mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena 

persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, 

harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism 

(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak 

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. 

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga 

negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap 

orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam 

Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): 

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari 
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 

penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah 

mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat 

dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi 

pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak 

konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan 

pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis”. 

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 

pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut 

bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat 

luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu 

hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak 

konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara 

yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk 

Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. 

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya 

mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional 

seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya 

yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa 

Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan 

hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo 
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang 

semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya 

masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga 

yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk 

adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, 

mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

sejahtera. 

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat 

konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU 

Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan 

menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi 

undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan 

seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi 

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 

B.  Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk 

Diuji Oleh Para Pemohon. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

yaitu: 

Pasal 2 yang menyatakan: 

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

Pasal 43 yang menyatakan: 

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), 

UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 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. Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa 

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan 

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. tertib administrasi perkawinan; 

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, 

istri maupun anak; dan 

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang 

timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte 

kelahiran, dan lain-lain; 
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Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena 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. 

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, 

karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat 

dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 

agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan 

dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 

UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. 

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak 

berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan 

poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP 

Nomor 9 Tahun 1975. 

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-

Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat 

hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan 

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami 

yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara 

Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang 

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu 
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa 

pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 

Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas 

keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon. 

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. 

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 

dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, 

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut 

Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi 

logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 

yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, 

karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan 

hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan 

hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut 

dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dapat dipenuhi. 

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para 

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 

memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap 

Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 

standing); 

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard); 

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945; 

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan 

menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut: 

Keterangan DPR RI 

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan     

a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur 

dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa 

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara.” 

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 

ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan 

“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) 

ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.  

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat 

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih 

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam 

“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang. 

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul 

karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide 

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) 

yaitu sebagai berikut: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut 

dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 

diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam 

perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki 

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa 

para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para 

Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya 

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan 

sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 

011/PUU-V/2007. 

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi 

pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan  

kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  telah dirugikan.  DPR 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU 

Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang 

dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian 

dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan 

agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 

serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan 

kewajiban keperdataan. 

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul 

dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan 

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, 
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum  dan memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 

(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan 

administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan 

kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu 

kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat 

mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 

kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan   

perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat 

dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. untuk tertib administrasi perkawinan; 

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 

c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; 

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 

adanya perkawinan;  

3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 

legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 

perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang 

menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.  

4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para 

Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU 

Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-

halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum  halaman 97-98 menyebutkan: 
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat  

alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai 

upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang 

menjadi kewajiban suami yang akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan 

tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami 

adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami 

sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya 

persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon. 

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak 

dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, 

sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari 

akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dapat  berimplikasi  terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan 

ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

tersebut,  tentu hanya mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan 

berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin 

terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta 

keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini 

dibatalkan justru akan berimplikasi  terhadap kepastian hukum atas status 

keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan 

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan 
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya 

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar 

putusan  sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap 

memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis 

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 

Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 

selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 
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[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar;  

[3.4]  Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap 

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh 

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 

Undang-Undang, yaitu: 
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a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama);  

b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  

c.  badan hukum publik atau privat; atau  

d.  lembaga negara;  

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  

a.  kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) UU MK;  

b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 

lima syarat, yaitu:  

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
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[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing)  para Pemohon dalam permohonan  

a quo  sebagai berikut:  

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai 

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang 

diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;  

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”, dan  

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”; 

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;  

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh 

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut 

Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga 

para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pendapat Mahkamah  

Pokok Permohonan 

[3.11]  Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian 

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 

Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 

[3.12]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan 

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-

prinsip perkawinan menyatakan, 

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan”. 

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan 

perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; 

dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 

ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. 

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif. 

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, 

menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif 

negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 

jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai 

pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 
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dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945]. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang 

sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara 

terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti 

otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 

terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 

yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur 

bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan 

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 

[3.13]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 

perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 

permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) 

maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil 

manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 
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menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 

hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 

dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 

adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 

bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat 

juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 

laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di 

tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan; 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus 

dibaca, “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”; 

[3.15]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka 

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 
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beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni 

inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk  

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3]   Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili,  

Menyatakan: 

§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
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§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “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”; 

§ Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

§ Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, 

tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan 

Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. 

Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil 

Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

KETUA, 

 
 

ttd. 

 
Moh. Mahfud MD.  

 
ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 
td  

Achmad Sodiki  

ttd. 
 

Maria Farida Indrati  

ttd. 
 

Harjono  

ttd. 
 

Ahmad Fadlil Sumadi 

ttd. 
 

Anwar Usman 

ttd. 
 

Hamdan Zoelva 

ttd. 
 

M. Akil Mochtar 

ttd. 
 

Muhammad Alim 

 

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki 

alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 

[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 39

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 

Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan 

Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 

administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 

pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

dilakukan. 

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-

undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan 

bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 

ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya 

menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 

dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa 

perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 

berwenang atau pegawai pencatat nikah. 

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 

yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 

hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 

penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” 

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai 

perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang 

lima. 

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan 

dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 

tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, 

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 

kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh 

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada 

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari 

inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh 

pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. 

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari 

penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 

sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan 

rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. 

Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 

kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, 

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita 

dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 

setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, 

wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak 

bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan 

anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 

syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat 

dihindari dan ditolak. 

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya 

positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. 

Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya 

menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 

administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan 

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. 

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 

kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 

mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 

menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara 

hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 

yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri 

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 

menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya 

tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat 

adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah 

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 

mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga 

dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 

terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu 

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 

bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional 

Pemohon I.  

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan 

keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 

berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan 

keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan 

secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya 

friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek 

hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan 

semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi 

dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-

undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat 

dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme 

hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama 

maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 

pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya 

mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada 

syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 

tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan 

kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini 

dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
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anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat 

perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, 

yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 

perkawinan dimaksud. 

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 

kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, 

yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, 

dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai 

perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat 

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi 

wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 

kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 

terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem 

hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 

dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan 

jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah 

satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). 

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 

negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 

gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena 

untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu 

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 

kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan 

bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 

dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak 

dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih 

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 
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selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu 

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak 

dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak 

memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 

misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi 

anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah 

dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif 

peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena 

sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak 

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. 

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan 

Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan 

menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut 

menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang 

tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum 

agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut 

menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau 

yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian 

akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan 

risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 

yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari 

suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut 

hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua 

orang tua biologisnya. 

 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Mardian Wibowo 
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