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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  

PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH ANGKAT 

(Studi Kasus di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan) 

 

INTAN PUTRI KURNIAWATI 

NPM. 1702030093 

Perwalianj dalamj pernikahanj (wilayahj tazwij)j merupakanj salahj satuj topikj yangj 

banyakj diperbincangkanj dij dalamj pemikiranj hukumj Islam.j Menurutj fiqh,j orangj yangj 

berhakj menjadij walij nikahj ialahj walij nasab,j apabilaj walij nasabj tidakj adaj danj walij 

ghaibj jugaj (tidakj adaj dij tempat)j makaj perwalianj akanj berpindahj walij hakim.j Namunj 

faktanya,j dij masyarakatj Desaj Rulungj Sarij terjadij pernikahanj yangj menggunakanj 

ayahj angkatj sebagaij walij nikah.j Halj inij disebabkanj olehj berbagaij faktor,j terutamaj 

pemahamanj masyarakatj tentangj konsepj wali.j Penelitianj inij bertujuanj untukj untukj 

mengetahuij faktor-faktorj yangj menyebabkanj terjadinyaj pernikahanj denganj walij 

ayahj angkatj dij Desaj Rulungj Sari. 

Metodej yangj digunakanj dalamj penelitianj lapanganj inij ialahj kualitatifj danj 

bersifatj deskriptifj analitik.j Sumberj dataj terdirij darij duaj jenisj yaitu:j 1)j Dataj primerj 

berupaj narasumberj yangj teridirij darij ayahj angkat,j mempelaij perempuan,j danj Kepalaj 

KUAj Kecamatanj Natar;j 2)j Dataj sekunderj terdirij darij buku,artikelj jurnal,j skripsi,j danj 

sumberj tertulisj lainj yangj berkaitanj denganj temaj walij nikah.j Pengumpulanj dataj 

dilakukanj melaluij metodej wawancaraj danj dokumentasij sertaj dianalisisj denganj 

teknikj induktif. 

Hasilj penelitianj menunjukkanj bahwaj pernikahanj denganj walij ayahj angkatj dij 

Desaj Rulungj Sarij disebabkanj olehj tigaj faktor.j Pertama,j faktorj psikologis.j Ayahj 

angkatj bertindakj selakuj walij nikahj dikarenakanj tidakj inginj anaknyaj kecewaj apabilaj 

statusnyaj sebagaij anakj angkatj terungkapj saatj pernikahan.j Kedua,j faktorj 

pengetahuan.j Ayahj angkatj kurangj mengetahuij konsepj walij nikahj dalamj Islam.j 

Ketiga,j faktorj ekonomi.j Penitipanj anakj disebabkanj olehj kondisij keuanganj orangj tuaj 

kandungj sehinggaj mengakibatkanj orangj tuaj angkatj bertindakj sebagaij walij nikah. 

 

Kata Kunci : Pernikahan; Wali Nikah; Ayah Angkat;   
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MOTTO 

 

لََةُ  نْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فهََيْسَ وَقاَلَ عَهَيْهِ انصَّ ًَ وَانسَّلََوُ: اننِّكَاحُ سُنَّتيِْ فَ

 يِنِّيْ 

Artinya : Nabi SAW bersabda, “Nikah itu Sunnahku, siapa yang tidak suka 

Dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku”. 

(H.R Ibnu Majah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latarj Belakangj Masalah 

Pernikahanj merupakanj salahj satuj perintahj agamaj danj telahj diaturj 

olehj syariatj Islam.j Pernikahanj menjadij jalanj bagij manusiaj agarj dapatj 

menjalinj ikatanj kasihj sayangj sekaligusj dalamj rangkaj menunaikanj 

ibadah.j Dalamj perspketifj ini,j orangj yangj melakukanj pernikahanj bukanj 

hanyaj wujudj darij melaksanakanj perintahj agama.j Namunj dij sisij lainj 

pernikahanj jugaj dilakukanj untukj memenuhij kebutuhanj alamiahnyaj yangj 

secaraj kodratj memangj harusj dipenuhi.
1
 

Sebagaij bagianj darij syariatj Islam,j perkawinanj telahj dijelaskanj 

baikj secaraj konsepj ataupunj prosesj danj tataj caranyaj dalamj al-Qur’anj 

danj Hadis.j Dalamj hukumj Islam,j perkawinanj dianggapj sahj jikaj telahj 

memenuhij syaratj danj rukunj perkawinanj yangj ditentukan.j Adapunj yangj 

menjadij rukunj yangj harusj dipenuhij dalamj perkawinanj yaitu:j calonj 

mempelaij laki-lakij danj perempuan,j walij darij pihakj perempuan,j duaj 

orangj saksi,j sertaj adaj akadj (ijabj danj qabul).
2
 

Kedudukanj walij sebagaij salahj satuj syaratj pernikahanj sangatlahj 

penting.j Menurutj pendapatj ulamaj Syafi’iyah,j tidakj sahj pernikahanj 

tanpaj adanyaj walij bagij pihakj perempuan,j sedangj bagij laki-lakij tidakj 

                                                           
1
 Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam,” Yudisia 5, no. 2 (Desember 2014): 286. 
2
 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’îyah, Hanafiyah, 

Dan Praktiknya Di Indonesia,” Al-’Adalah X, no. 2 (July 2011): 166. 
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diperlukanj wali.
3
j Keberadaanj walij mutlakj harusj adaj dalamj sebuahj 

pernikahan,j sebabj akadj nikahj ituj terjadij antaraj walij denganj pengantinj 

laki-laki,j danj bukanj denganj pengantinj perempuan. 

Perwalianj dalamj pernikahanj (wilayahj tazwij)j merupakanj salahj 

satuj topikj yangj banyakj diperbincangkanj dij dalamj pemikiranj hukumj 

Islam.j Halj tersebutj mulaij darij siapaj yangj menjadij walij nikah,j urut-

urutanj wali,j macam-macamj wali,j peranj walij dalamj pelaksanaanj 

perkawinanj hinggaj bolehj atauj tidaknyaj perempuanj menjadij walij nikah.
4
 

Menurutj fiqh,j orangj yangj berhakj menjadij walij nikahj ialahj walij 

nasab,j apabilaj walij nasabj tidakj adaj danj walij ghaibj jugaj (tidakj adaj 

ditempat)j makaj perwalianj akanj berpindahj walij hakim.j Menurutj Benij 

Ahmadj Saebani,j orangj yangj dianggapj sahj untukj menjadij walij 

mempelaij perempuanj ialahj menurutj susunanj dij bawahj ini: 

1. Bapaknya. 

2. Kakeknyaj (bapakj darij bapakj mempelaij perempuan). 

3. Saudaraj laki-lakij yangj seibuj sebapakj dengannya. 

4. Saudaraj laki-lakij yangj sebapakj sajaj dengannya. 

5. Anakj laki-lakij darij saudaraj laki-lakij yangj seibuj sebapakj dengannya. 

6. Anakj laki-lakij darij saudaraj laki-lakij yangj sebapakj sajaj dengannya. 

7. Saudaraj bapakj yangj laki-lakij (pamanj darij pihakj bapaknya). 

                                                           
3
 Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Dan Rujuk (Jakarta: 

Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 112. 
4
 Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi 

Hukum Islam,” Ahkam 5, no. 1 (July 2017): 87. 
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8. Hakim.
5
 

Perwalianj sebagaimanaj diaturj dalamj Kompilasij Hukumj Islamj 

(KHI)j jugaj mengaturj halj yangj sama.j Pasalj 20j ayatj (1)j danj (2)j 

menjelaskanj bahwaj yangj bertindakj sebagaij walij nikahj ialahj seorangj 

laki-lakij yangj memenuhij syaratj hukumj Islamj yaknij muslim,j aqilj danj 

baligh.j Walij nikahj terdirij darij walij nasabj danj walij hakim.j Selanjutnyaj 

dijelaskanj dalamj Pasalj 21j ayatj (1)j bahwaj walij nasabj terdirij darij empatj 

kelompokj dalamj urutanj kedudukan,j kelompokj yangj satuj didahulukanj 

danj kelompokj yangj lainj sesuaij eratj tidaknyaj susunanj kekerabatanj 

denganj calonj mempelaij wanita. 

1. Pertama,jkelompok kerabatjlaki-lakijgaris lurus keatasjyaknijayah,jkakekj 

dari pihak ayahj danj seterusnya. 

2. Kedua,j kelompok kerabatjsaudara laki-lakij kandungj atauj saudaraj laki-

lakij seayah, dan keturunanj laki-lakij mereka. 

3. Ketiga,j kelompokj kerabatjpaman, yakni saudara laki-lakijkandungj 

ayah,j saudaraj seayahj danjketurunanj laki-lakij mereka. 

4. Keempat,jkelompokj saudaraj laki-lakij kandungj kakek,j saudaraj laki-

lakij seayahj danj keturunanj laki-lakij mereka. 

Selainj walij nasab,j KHIj jugaj menjelaskanj tentangj adanyaj walij 

hakim.j Pasalj 23j menegaskanj bahwaj walij hakimj baruj dapatj bertindakj 

sebagaij walij nikahj apabilaj walij nasabj tidakj adaj atauj tidakj mungkinj 

                                                           
5
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 236. 
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menghadirkannyaj atauj tidakj diketahuij tempatj tinggalnyaj atauj gaibj atauj 

adlalj atauj enggan. 

Uraianj dij atasj menegaskanj bahwaj walij dalamj pernikahanj terdirij 

darij duaj macam,j yaknij walij nasabj danj walij hakim.j Halj tersebutj secaraj 

terangj dijelaskanj baikj dalamj hukumj Islamj maupunj hukumj positif,j 

yaknij Kompilasij Hukumj Islamj (KHI).j Akanj tetapij dalamj praktiknyaj dij 

masyarakat,j terdapatj walij nikahj yangj bukanj berasalj darij walij nasabj 

atauj walij hakim.j Adapunj yangj ditunjukj sebagaij walij nikahj ialahj ayahj 

angkatj atauj ayahj tiri.j Halj tersebutj disebabkanj olehj beberapaj alasan. 

Berdasarkanj pra-surveyj yangj penelitij lakukanj dij Desaj Rulungj 

Sari,j Kecamatanj Natar,j Kabupatenj Lampungj Selatan,j terdapatj seorangj 

perempuanj yangj menggunakanj walij nikahj berupaj ayahj angkat.j 

Perempuanj tersebutj bernamaj Safitrij (bukanj namaj sebenarnya),j anakj 

angkatj darij Pakj Herij (bukanj namaj sebenarnya).j Sebenarnyaj Pakj Herij 

adalahj sahabatj darij Pakj Andij (ayahj kandungj Safitri)j yangj diberij 

amanahj untukj mengurusj anaknya.j Namunj ketikaj menikah,j Pakj Herij 

menjadij walij nikahj darij Safitri.j Halj tersebutj merupakanj keinginanj darij 

keluargaj Pakj Herij selakuj orangj tuaj angkatj yangj tujuannyaj untukj 

menjagaj perasaanj darij anakj angkatnya,j yaituj Safitri.
6
 

Penggunaanj walij nikahj berupaj ayahj angkatj sebagaimanaj 

dilakukanj olehj Pakj Herij dij atasj tidakj sesuaij denganj fiqhj danj hukumj 

positif,j dij manaj seharusnyaj yangj berhakj menjadij walij nikahj ialahj walij 

                                                           
6
 Wawancara dengan Pak Heri, Ayah Angkat Mempelai Perempuan (bukan nama 

sebenarnya), 30 Januari 2023 
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nasabj atauj walij hakim.j Olehj sebabj itu,j penelitij tertarikj untukj menelitij 

tentangj “Faktor-faktorj Penyebabj Terjadinyaj Pernikahanj j Denganj Walij 

Ayahj Angkatj (Studij Kasusj dij Desaj Rulungj Sari,j Kecamatanj Natar,j 

Kabupatenj Lampungj Selatan)”. 

B. Pertanyaanj Penelitian 

Berdasarkanj uraianj latarj belakangj masalahj dij atas,j makaj dapatj 

dirumuskanj suatuj pertanyaanj penelitianj yaknij “Bagaimanaj faktor-faktorj 

yangj menyebabkanj terjadinyaj pernikahanj denganj walij ayahj angkatj dij 

Desaj Rulungj Sari?”. 

C. Tujuanj danj Manfaatj Penelitian 

Berdasarkanj rumusanj masalahj yangj telahj ditentukan,j makaj tujuanj 

yangj inginj dicapaij dalamj penlitianj inij ialahj “Untukj mengetahuij faktor-

faktorj yangj menyebabkanj terjadinyaj pernikahanj denganj walij ayahj 

angkatj dij Desaj Rulungj Sari”. 

Sementaraj ituj manfaatj yangj diharapkanj darij adanyaj penelitianj inij 

dibagij menjadij dua,j yaknij manfaatj secaraj teoritisj danj manfaatj secaraj 

praktis.j Secaraj teoritisj penelitianj inj diharapkanj dapatj menambahj 

khazanahj keilmuan,j wawasan,j danj pandanganj pemikiranj yangj lebihj luasj 

tentang Hukumj Keluargaj Islam di bidang perwalian nikah.j Adapunj 

manfaatj secaraj praktisj yaknij penelitianj inij dapatj menjadij informasi dan 

rujukan bagi masyarakat tentang penggunaan wali dalam pernikahan menurut 

hukum Islam. Terutama mengenai status hukum pernikahan yang 

menggunakan wali ayah angkat. 
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D. Penelitianj Relevan 

Berikutj inij ialahj beberapaj penelitianj terdahuluj yangj relevanj 

denganj penelitianj dalamj tulisanj ini. 

1. Nuraini,j dalamj skripsinyaj yangj berjudulj “Keabsahanj Bapakj Tirij 

Sebagaij Walij Nikahj Menurutj Aspekj Hukumj Islamj danj Hukumj 

Positifj (Studij Kasusj dij Kelurahanj Tlogomas-Kotaj Malang)”,j 

Univeritasj Muhammadiyahj Malang. 

Penelitianj inij membahasj tentangj keabsahanj suatuj perkawinanj 

yangj diwalij olehj bapakj tirij sedangj bapakj kandungj masihj hidup.j 

Selainj ituj j penelitianj inij jugaj mengkajij tenatangj konsekuensij 

hukumj darij perkawinanj yangj tidakj diwalij olehj bapakj kandung.j 

Hasilj penelitianj menunjukkanj bahwaj beralihnyaj sebuahj perwalianj 

yangj penyerahanj dilakukanj secaraj lisanj darij Bapakj Kandungj kepadaj 

Bapakj Tirij dapatj menjadikanj batalnyaj perkawinanj apabilaj 

perkawinanj tersebutj dianggapj cacatj hukum.j Namunj apabilaj ternyataj 

tidakj adaj persoalanj makaj yangj timbulj makaj perkawinanj tetapj 

dianggapj sah.
7
 

Penelitianj inij memilikij kesamaanj denganj penelitianj yangj akanj 

dikajij yaituj sama-samaj membahasj tentangj walij nikahj yangj 

dilakukanj olehj ayahj angkat.j Namunj yangj menjadikanj perbedaanj 

ialahj dalamj penelitianj inij ialahj posisij kasus,j dij manaj calonj 

mempelaij merupakanj anakj yangj diangkatj darij perkawinanj dij luarj 

                                                           
7
 Nuraini, “Keabsahan Bapak Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Aspek Hukum Islam Dan 

Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogomas-Kota Malang)” (Skripsi, Malang, Univeritas 

Muhammadiyah Malang, 2008). 
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nikah.j Selainj ituj Penelitij jugaj akanj membahasj tentangj akibatj 

hukumj darij perkawinanj yangj menggunakanj walij ayahj angkatj 

menurutj fiqihj danj Kompilasij Hukumj Islamj (KHI). 

2. Srij Rahayuj Oktavianij dalamj skripsinyaj yangj berjudul,j “Tinjauanj 

Yuridisj Keabsahanj Walij Nikahj Anakj Angkatj olehj Orangtuaj Angkatj 

Menurutj Hukumj Islam” 

Penelitianj inij membahasj tentangj banyaknyaj kasusj 

pengangkatanj anakj dij Pontianakj mengakibatkanj paraj walij angkatj 

menikahkanj anak-anakj angkatj merekaj denganj nasabj mereka.j 

Padahalj pengangkatanj anakj bukanj berartij anakj tersebutj menjadij 

anakj kandungj secaraj mutlak,j hanyaj untukj memeliharaj danj 

memperlakukanj merekaj denganj sebaik-baiknyaj sepertij pemberianj 

nafkah,j pendidikanj ataupunj pelayananj dalamj segalaj kebutuhanj danj 

bukanj memperlakukanj merekaj sebagaij anakj kandung.j Orangtuaj 

angkatj denganj anakj angkatj didalamj agamaj Islamj tidakj berlakuj 

hubunganj nasab.j Sehinggaj merekaj tidakj bisaj salingj mewarisi,j tidakj 

bisaj menjadij mahram,j tidakj pulaj menjadij walij nikah.
8
 

Penelitianj inij menunjukkanj bahwaj adaj kesamaanj dalamj intij 

penelitianj yaituj sama-samaj membahasj tentangj ayahj angkatj yangj 

bertindakj sebagaij walij nikah.j Namunj terdapatj perbedaanj dalamj 

penelitianj inij denganj yangj akanj penelitij kaji,j yaituj dalamj segij 

lokasij penelitian. 

                                                           
8
 Sri Rahayu Oktaviani, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh 

Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Pontianak, Universitas Tanjung Pura, 2016). 
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3. Widyaj Harnis,j dalamj skripsinyaj yangj berjudul,j “Statusj Anakj Yangj 

Lahirj Darij Perkawinanj Orangj Tuaj Yangj Walij Nikahnyaj Ayahj 

Angkatj Ditinjauj Darij Undang-Undangj Nomorj 1j Tentangj 

Perkawinanj Danj Kompilasij Hukumj Islam” 

Penelitianj inij membahasj tentangj kedudukanj anakj atauj statusj 

anakj apakahj iaj sahj ataukahj tidakj karenaj iaj lahirj darij perkawinanj 

orangtuaj yangj walij nikahnyaj merupakanj ayahj angkatj ibunya.j Jikaj 

perkawinanj orangj tuaj sah,j makaj anakj yangj lahirj akibatj perkawinanj 

tersebutj adalahj anakj sahj darij orangj tuanya.j Namunj jikaj perkawinanj 

orangj tuaj tidakj sah,j makaj anakj yangj lahirj akibatj perkawinanj 

tersebutj adalahj anakj luarj kawin.j Perkawinanj harusj dilakukanj olehj 

walij nikahj yangj berwenang,j jikaj walij nikahj tidakj memilikij 

wewenangj atauj hubunganj nasabj makaj perkawinanj tidakj sah.j Begituj 

pulaj jikaj yangj menjadij walij nikahj adalahj ayahj angkatj yangj tidakj 

berwenang,j makaj perkawinanj yangj dilaksanakanj tidakj sahj danj anakj 

yangj dilahirkanj akibatj perkawinanj tersebutj adalahj anakj luarj kawin. 

Penelitianj inij memilikij kesamaanj denganj penelitianj yangj akanj 

dikajij yaituj sama-samaj membahasj tentangj walij nikahj yangj 

dilakukanj olehj ayahj angkat.j Namunj yangj menjadikanj perbedaanj 

ialahj dalamj penelitianj ini,j Penelitij lebihj fokusj kepadaj statusj anakj 

yangj lahirj darij pernikahanj yangj dilakukanj olehj alij ayahj angkatj 

sedangkanj penelitianj yangj akanj peneliti lebihj terfokuskanj padaj 
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absahnyaj suatuj pernikahanj yangj dilakukan walij ayahj angkat,j tidakj 

terlaluj fokusj kepadaj ststusj anakj yangj lahirj darij pernikahanj tersebut.
9
 

 

                                                           
9
 Widya Harnis, “Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Yang Wali 

Nikahnya Ayah Angkat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Dan 

Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2016). 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian 

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah 

“Suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

untuk membentuk keluarga bahagia”. Definisi itu memperjelas pengertian 

bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung 

pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, 

berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang 

dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.
1
 

Dalam konteks hukum perdata, Prof. Mr. Subekti mengartikan 

bahwa perkawinan ialah “Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan 

seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah 

adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan 

diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi”.
2
 

Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa 

                                                           
1
 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan 

Hukum Adat,” Yudisia 7, no. 2 (Desember 2016): 415. 
2
 Jendy Herlina Karwur, “Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan 

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” (Skripsi, Batam, Universitas Internasional Batam, 2015), 

10. 
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“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara 

itu, menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa 

“Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

2. Dasar Hukum 

Dalam agama Islam, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat 

dianjurkan bagi kaumnya. Pada dasarnya salah satu tujuan perkawinan 

ialah membentuk keluarga sakinah, yakni adalah keluarga yang 

mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, 

sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu. 

ىَدَّةٗ وَ  ُكَُى يَّ ٍۡ هَا وَجَعمََ بَ ٍۡ جٗا نِّخسَۡكُُىُٓاْ إنَِ ٍۡ أََفسُِكُىۡ أشَۡوََٰ ٌۡ خَهقََ نكَُى يِّ خهِِٓۦ أَ ٍۡ ءَاٌََٰ ٌَّ وَيِ  إِ
ت ًۚ ًَ زَحۡ

  ٌَ قَىۡوٖ ٌخَفَكََّسُو جٖ نِّ نِكَ لٌََََٰٓ  فًِ ذََٰ
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar-Rum: 21). 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan 

untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di 
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dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani 

yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.
3
 

Dasar hukum mengenai pernikahan juga dijelaskan oleh Rasulullah 

dalam hadis. Berikut adalah bunyi hadis mengenai anjuran menikah. 

 ُ ِ صَهَّى اللََّّ مْ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ًَ نْ نَىْ يَعْ ًَ عَهَيْهِ وَسَهَّىَ اننِّكَاحُ يِنْ سُنَّتِي فَ

جُوا  بِسُنَّتِي فهَيَْسَ يِنِّي وَتزََوَّ
Artinya: Nabi saw. Bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka 

dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku” (H.R Ibnu 

Majah).
4
 

 

Dari hadits tentang keutamaan nikah tersebut, dapatlah diambil 

pemahaman, bahwa menikah memang pada dasarnya adalah sangat 

dianjurkan (muakkad) bagi setiap orang dewasa, disamping ia juga mampu 

melaksanakannya. Sebab menikah adalah termasuk perilaku para Rasul  

Allah. 

Dengan demikian, apabila seseorang telah mengaku bahwa dirinya 

beriman dan beragama Islam, maka sudah seyogyanyalah bagi mereka 

untuk mengikuti dan melaksanan segala yang telah diperintahkan oleh 

Tuhan dan Nabi mereka. Demikian juga dengan pernikahan, Allah telah 

memerintahkannya kepada Utusan-Nya untuk melaksanakan syari’at Islam 

ini. Maka bagi siapa saja yang tidak mengikuti perintah ini, yakni 

                                                           
3
 Rosidin, “Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam 

Tafsir Al-Misbah” (Kementerian Agama Provinsi Lampung, 2018), 7, 

https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Keluarga_Sakinah_menurut_M._

Quraish_Shihab_dalam_Tafsir_Al_Misbah_oleh_Rosidin,_S._Ag._M.pdf. 
4
 https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/1836 
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menikah, maka dia bukanlah termasuk pada pengikut (golongan) 

Rasulullah SAW.
5
 

3. Rukun dan Syarat 

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, 

jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu: 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

b. Adanya wali dari pihak calon wanita. 

c. Adanya dua orang saksi. 

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-

laki.
6
 

Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu 

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah 

dalam pernikahan sebagai berikut. 

a. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  

1) Bukan mahram dari calon istri; 

                                                           
5
 Nuril Azizah, “Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubab Al-Hadits 

Karya Jalal Al-Din Al-Suythi,” Dialogia 12, no. 1 (June 2014): 120. 
6
 Lilik Fauziah, “Pembagian Harta Bersama Pasangan Nikah Siri Yang Bercerai: Studi 

Kasus Di Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.” (Skripsi, 

Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 25. 
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2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri); 

3) Jelas orangnya (bukan banci); 

4) Tidak sedang ihram haji.   

Sementara itu bagi calon istri yang akan menikah juga harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Tidak bersuami; 

2) Bukan mahram; 

3) Tidak dalam masa iddah; 

4) Merdeka (atas kemauan sendiri); 

5) Jelas orangnya; 

6) Tidak sedang ihram haji. 

b. Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Laki-laki; 

2) Dewasa; 

3) Waras akalnya; 

4) Tidak dipaksa; 

5) Adil; 

6) Tidak sedang ihram haji. 

c. Saksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi 

saksi yang sah, yaitu:  

1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Kedua saksi itu merdeka 

(bukan budak). 
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2) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar 

dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muru’ah. 

3) Saksi harus beragama Islam. 

4) Saksi harus bisa mendengar dan melihat. 

5) Kedua saksi adalah laki-laki.  

d. Ijab kabul. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab 

kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:  

1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab 

berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah 

penerimaan dari pihak kedua. Materi dari ijab dan Kabul tidak 

boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang 

sudah ditentukan. 

2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang 

sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. 

3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang 

bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena 

adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan 

sesaat saja. 

4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa  

terputus walau sesaat. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada 

seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
7
 

                                                           
7
 Siti Nur Hidayatus Shalikhah, “Studi Hukum Islam Tentang Imunisasi TT (Tetanus 

Toxoid) Sebagai Salah Satu Persyaratan Administrasi Nikah Bagi Calon Pengantin: Studi Kasus 

Di Wilayah KUA Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2014), 38–39. 
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4. Tujuan Perkawinan 

Secara umum perkawinan menurut hukum Islam memiliki berbagai 

tujuan, berikut ini di antaranya. 

a. Berbakti kepada Allah; 

b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah 

menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; 

c. Mempertahankan keturunan umat manusia; 

d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara 

pria dan wanita; 

e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan 

manusia untuk men jaga keselamatan hidup. 

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) 

yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-

jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara 

kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti 

bagi mereka yang berfikir”.
8
 

 

B. Perwalian dalam Perkawinan 

1. Pengertian 

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong 

yang mencintai. Perwalian secara etimologi memiliki beberapa arti, 

diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata “wali”, dan jamak dari 

                                                           
8
 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan 

Hukum Adat,” 418. 
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“awliya”. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, 

sanak atau pelindung. 

Secara etimologis, perwalian dalam fiqh disebut wilayah, yang 

berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh 

ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang 

untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi 

kekuasaan perwalian disebut wali.  

Amin Suma dalam bukunya “ Hukum Keluarga Islam di Dunia 

Islam” mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perwalian ialah 

kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung 

melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin 

orang lain. Sedangakan Sayyid sabiq mengartikan wali sebagai suatu 

ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan 

bidang hukumnya. Selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan 

ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan 

harta bendanya.
9
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil 

untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang 

tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum. 

                                                           
9
 Iis Susanti, “Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel, 2014), 20. 
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2. Dasar Hukum 

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana 

firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat : 282.  

هِمۡ وَنٍُِّهُۥ  ..… ًۡ مَّ هُىَ فهٍَُۡ ًِ ا أوَۡ ضَعٍِف ا أوَۡ لََ ٌسَۡخطٍَِعُ أٌَ ٌُ هِ ٱنۡحَقُّ سَفٍِه  ٍۡ ٌَ ٱنَّرِي عَهَ فَإٌِ كَا

   ..…بِٱنۡعدَۡلًِۚ 
Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu)” (Q.S al-Baqarah: 282). 

 

Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah SWT 

melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya,  yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang 

dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya 

tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi 

sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib 

bagi sang waris yang menguasai hartanya  memberi pakaian dan belanja 

dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik 

kepada mereka.
10

 

3. Wali Nikah Menurut Fiqih 

Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu 

sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 

                                                           
10

 Salim Bahreisyi and Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II 

(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 307. 
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Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, Zhahiriyah 

dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu atas dua kelompok: 

a. Wali dekat atau wali qarib atau wali aqrab, yaitu ayah dan kalau tidak 

ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang 

mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat 

mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa 

minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan 

seperti ini disebut wali Mujbir. 

b. Wali jauh atau wali ab’ad, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari 

ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut 

jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia 

adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia 

mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. 

Adapun wali ab’ad adalah sebagai berikut: 

a. Saudara laki-laki kandung; 

b. Saudara laki-laki seayah; 

c. Anak saudara laki-laki kandung; 

d. Anak saudara laki-laki seayah; 

e. Paman kandung; 

f. Paman seayah; 

g. Anak paman kandung; 

h. Anak paman seayah; 

i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada 
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Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak 

sebagai wali karena tidak memenuhi persyaratan atau menolak menjadi 

wali sementara wali hakim tidak dapat bertindak sebagai pengganti wali 

nasab karena adanya berbagai sebab, maka untuk memenuhi sahnya nikah, 

mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi 

walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai yang bersangkutan disebut 

Wali Muhakkam.
11

 

4. Wali Nikah Menurut Hukum Positif 

Perwalian nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

di atur dalam KHI. Perwalian dalam kontkes pernikahan secara spesifik 

dijelaskan pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 KHI sebagai berikut. 

Pasal 20 

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

(2) Wali nikah terdiri dari: 

a. Wali nasab; 

b. Wali hakim.  

Pasal 21 

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon 

mempelai wanita.  

Pertama, kelompok  kerabat laki-laki  garis  lurus  keatas  yakni  

ayah, kakek dari  pihak  ayah  dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan  keturunan laki-laki mereka. 

                                                           
11

 Taufika Hidayati, “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

261/K/AG/2009),” Premise Law Journal 1, no. 1 (2013): 6. 
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Ketiga, kelompok kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  

kandung  ayah,  saudara  seayah  dan keturunan laki-laki 

mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 

laki-laki seayah dan  keturunan  laki-laki mereka. 

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 

orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling 

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

(3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari 

kerabat yang seayah. 

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 

yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan 

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, 

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-

syarat wali.  

Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi 

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita 

tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 

bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.  

Pasal 23 

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak 

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut. 

 

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa wali merupakan rukun yang harus 

dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah, namun yang berhak dalam 

wali pernikahan itu hanya dua yakni wali nasab, dan wali hakim. Jika 

dilihat dalam Pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang 

laki-laki adalah sangat urgen dalam pernikahan artinya ada subordinasi 
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kaum perempuan, tidak ada celah andil dalam menentukan atau 

keberhakan menjadi wali. 

Pasal 21 menjelaskan tentang urutan wali nikah, bahwa seseorang 

yang berhak menempati urutan wali sesuai pada jalur keturunan garis laki-

laki Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali 

nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni 

muslim, akil, dan baligh.
12

 Pasal ini menutup kemungkinan adanya wali 

nikah yang berasal dari pihak luar lainnya, seperti orang tua angkat. 

 

C. Tinjauan Umum tentang Ayah Angkat 

1. Pengertian 

Dari segi etimologinya pengertian anak angkat dalam bahasa Arab 

berasal dari kata “Laqatha” berarti mengambil anak pungut atau disebut 

dengan “Tabbani” yang berarti mengambil anak angkat. Menurut Hilman 

Hadikusuma yang dikutip oleh Sri Rahayu Oktaviani dalam skripsinya 

bahwa pengertian ayah angkat adalah:
13

 

“Bapak angkat adalah orang yang mengangkat anak orang lain 

untuk di anggap sebagai anak sendiri yang diangkat dengan resmi 

menurut hukum adat setempat, dengan tujuan kelangsungan 

keturunan dan memberikan pelayanan dalam segala kebutuhannya.” 

 

Sedangkan menurut muhammad Syaltut bahwa ayah angkat adalah: 

“Bapak angkat adalah seorang laki–laki yang mengambil anak orang lain 

dengan tujuan diberi pengasuhan dan pendidikan serta kasih sayang 

                                                           
12

 Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender” 

(Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 6. 
13

 Sri Rahayu Oktaviani, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh 

Orangtua Angkat Menurut Hukum Islam” (Pontianak, Universitas Tanjung Pura, 2016), 34–35. 
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untuk diperlakukan seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak 

kandung kepadanya.” 

2. Kedudukan Ayah Angkat 

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam 

pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah 

angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.   Kedua, 

antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat 

tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi 

harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak 

dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak 

menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. 

Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.
14

 

Sedangkan dalam Burgerlijk Wetbook (BW) Pasal 14 Stb. 1917 No. 

129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang 

bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan 

keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. 

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak 

adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, 

dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat 

dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan 

tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada 
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 Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam  Perspektif Hukum Islam, Hukum 

Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif),” Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2 (Desember 

2016): 185. 
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keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak 

tersebut. 

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam 

Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh 

nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang 

dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat 

menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus 

segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran 

(antara anak dengan orang tua kandung).
15

 

3. Hukum Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat 

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal 

hubungan darah, perwalian dan kewarisan dengan orang tua angkat. 

Dengan demikian ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan 

untuk anak angkat perempuan. 

Namun berbeda halnya apabila terdapat penyerahan kewalian yang 

dilakukan oleh ayah kandung kepada ayah angkat. Menurut Nuraini, 

beralihnya sebuah perwalian yang penyerahan dilakukan secara lisan dari 

Bapak Kandung kepada Bapak Tiri dapat menjadikan batalnya perkawinan 

apabila perkawinan tersebut dianggap cacat hukum. Namun apabila 

ternyata tidak ada persoalan maka yang timbul maka perkawinan tetap 

dianggap sah.
16

 

                                                           
15

 Rais, 188. 
16

 Nuraini, “Keabsahan Bapak Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Aspek Hukum Islam Dan 

Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Tlogomas-Kota Malang).” 
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Dalam kasus lain, penggunaan ayah angkat sebagai wali nikah 

disebabkan oleh adanya wasiat dari ayah kandung dapat dianggap sah 

apabila memenuhi beberapa syarat. Menurut Achmad Fauzi, bahwa 

kedudukan wali nikah oleh ayah tiri berdasarkan surat wasiat hanya 

dinyatakan sah jika tidak ada wali nazab, wali hakim maupun wali 

muhakam, itu pun harus dengan persetujuan keluarga dan kedua calon 

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang 

dilangsungkan oleh wali nikah berdasarkan penunjukan melalui surat 

wasiat selama masih ada wali nazab, wali hakim atau wali muhakam 

adalah tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan yang 

dilangsungkan tersebut. Perkawinannya tidak batal, melainkan dapat 

dibatalkan.
17

 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan wali 

nikah bagi anak angkat adalah tetap berada pada wali nasabnya jika masih 

diketahui keberadaannya. Kewenangan wali nasab tidak dapat digantikan 

oleh siapapun terkecuali wali nasab tersebut tidak diketahui 

keberadaannya. Maka dalam hal ini, wali nikahnya dapat digantikan oleh 

wali hakim atau penghulu. Oleh sebab itu, status hukum pernikahan 

dengan menggunakan wali ayah angkat ialah tidak sah, sehingga harus 

diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
18
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 Achmad Fauzi, “Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat” (Skripsi, 

Surabaya, Universitas Airlangga, 2014). 
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 Sri Rahayu Oktaviani, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
1
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research), yang objeknya berupa peristiwa faktual di 

masyarakat Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif 

menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dimana lokasi yang 

dijadikan penelitian.
2
 Penelitian ini akan memberikan gambaran atau 

menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di peroleh di lapangan 

mengenai bagaimana legalitas pernikahan oleh ayah angkat yang dilakukan 

masyarakat Desa Rulung Sari. Selanjutnya, dilakukan analisis sesuai dengan 

kaidah-kaidah hukum Islam.  

 

                                                           
1
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 3. 
2
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B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama, disini peneliti memperoleh data 

primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan 

cara wawancara, observasi dan kuesioner.
3
 Dalam hal ini peneliti 

memperoleh data primer dari narasumber berupa orang tua angkat yang 

bertindak selaku wali nikah, yakni Pak Heri (bukan nama sebenarnya) dan 

Bu Risma (bukan nama sebenarnya). Selain itu, data primer juga diperoleh 

dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar sebagai pelengkap 

data primer. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku 

primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, Bahan 

hukum sekundernya adalah Kompilasi Hukum Islam, Buku Fikih 

Munakahat, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, serta beberapa jurnal 

dan artikel terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah “Cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara 

tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat dilihat secara kasat 

mata dan tidak dapat diperlihatkan penggunaannya”. Teknik pengumpulan 

data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban 

atas pertanyaan.
4
 Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara 

terstruktur yaitu tertulis, yaitu pewawancara terlebih dahulu menetapkan 

masalah dan menyiapkan atau menyusun beberapa pertanyaaan yang akan 

diajukan kepada orang yang akan di wawancarai. Setelah itu pewawancara 

akan mencari jawaban atas hipotesis yang disusunnya itu dengan rinci dan 

akurat. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, pewawancaara 

harus bisa menciptakan komunikasi yang baik terhadap yang 

diwawancarai.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam 
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bidang pengetahuan.
5
 Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku, 

artikel, jurnal  yang berkaitan dengan masalah perwalian ayah angkat. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pecarian dan 

pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, 

dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data 

yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat 

disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.
6
   

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Penalaran induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi 

data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan 

umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesimpulan yang 

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. 

Dalam operasionalnya, Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu 

fenomena penggunaan wali nikah berupa ayah angkat, selanjutnya peneliti 

akan melakukan penggalian data terkait latar belakang fenomena tersebut. 

Pada tahap akhir, Peneliti akan mengkaji data tersebut berdasarkan konsep dan 

teori yang telah dicantumkan dalam landasan teori. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A. Profil Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar 

1. Sejarah Desa Rulung Sari 

Rulung Sari adalah desa yang terletak di Kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa ini merupakan 

pemekaran dari Desa Rulung Helok. Secara resmi Desa Rulung Sari 

berdiri tanggal 06 Mei 2013 sesuai dengan surat Pengesahan Desa dari 

Kecamatan Natar dan Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 2013 

penduduk Desa Relung Sari berjumlah 1.006 KK dan sebanyak 3.779 

jiwa. 

Pada tahun 2013, Pelaksana Tugas Kepala Desa dijabat oleh Bapak 

H. Bambang TR. Pada tahun 2014, Pelaksana Tugas Kepala Desa dijabat 

oleh Bapak FX. Maryanto. Pada tahun 2015 diadakan pemilihan kepala 

desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah 

Bapak H. Bambang TR sampai dengan masa bakti 2015 sampai dengan 

2021. Selanjutnya Bapak Whisnu Satya Negara, S.I.Kom sebagai Penjabat 

Kepala Desa Rulung Sari sampai tanggal 8 November 2021. Selanjutnya 

Bapak Nur Muhammad sampai dengan saat ini. 

2. Demografi  

a. Batas Wilayah Desa 

Letak geografi Desa Rulung Sari terletak di antara: 

Sebelah Utara : Desa Rulung Helok 
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Sebelah Selatan : Desa Way Sari dan Desa Muara Putih 

Sebelah Barat : Desa Mandah, Desa Branti Raya, Desa Way Sari 

Sebelah Timur : Desa Rulung Raya 

b. Luas Wilayah Desa 

1) Permukiman   : 299 ha 

2) Pertanian sawah : 294 ha 

3) Peladangan   : 315 ha 

4) Perkebunan   : 287 ha 

c. Jumlah Penduduk 

1. Kepala keluarga : 1.208 KK 

2. Laki-laki  : 2.061 orang 

3. Perempuan   : 1.892 orang 

3. Keadaan Sosial  

Data jumlah pemeluk agama Desa Rulung Sari: 

a. Islam  : 3.620 orang 

b. Katolik : 175 orang 

c. Hindu  : 4 orang 

d. Budha  : 15 orang 

 

4. Kondisi Pemerintahan Desa 

Pembagian Wilayah Desa Rulung Sari. 

a. Dusun I Rulung Sari : Jumlah 4 RT 

b. Dusun II Rulung Sari : Jumlah 6 RT 

c. Dusun III Rulung Sari : Jumlah 4 RT 
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d. Dusun IV Rulung Sari : Jumlah 4 RT 

e. Dusun V Rulung Sari : Jumlah 2 RT 

 

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah 

Angkat di Desa Rulung Sari 

 

1. Kronologi Pernikahan dengan Wali Nikah Ayah Angkat di Desa 

Rulung Sari 

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa wali nikah bagi 

setiap mempelai perempuan adalah berasal dari nasabnya jika masih 

diketahui keberadaannya. Wali nikah tidak dapat digantikan oleh siapapun 

kecuali wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini wali 

nikahnya dapat digantikan oleh wali hakim atau penghulu. Begitu juga 

yang berlaku bagi wali nikah anak angkat yang berasal dari nasabnya. 

Sehingga apabila ayah angkat menjadi wali nikah dari anak angkatnya 

dinyatakan tidak sah sesuai aturan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
1
 

Fenomena pernikahan yang menggunakan ayah angkat sebagai wali 

nikah yang ada di Desa Rulung Sari bermula dari pengasuhan anak yang 

dilakukan oleh Pak Heri. Beliau mengasuh seorang anak perempuan 

bernama Safitri sejak tahun 2001 yang saat itu ia masih berusia 4 tahun. 

Asal-usul Safitri sendiri ialah merupakan seorang anak titipan dari sahabat 

Pak Heri, yaitu Pak Andi. Antara Pak Heri dan Pak Andi tidak terdapat 

                                                           
1
 Ayu Novita Sari, “Akibat Hukum Ayah Angkat Menjadi Wali Nikah Dari Anak 
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1974” (Tesis, Probolinggo, Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019). 
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hubungan darah atau nasab. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 

Pak Heri dengan anak yang diasuhnya yaitu Safitri, juga tidak terdapat 

hubungan nasab sama sekali. 

Penitipan anak tersebut disebabkan oleh keinginan ayah kandung 

Safitri untuk bekerja terlebih dahulu, karena kondisi pada saat itu sudah 

bercerai dengan istrinya. Beliau berpesan kepada Pak Heri untuk 

mengasuh Safitri dengan baik dalam waktu 3-4 tahun. Namun pada 

kenyataannya, orang tua kandung Safitri juga tidak kunjung kembali 

dalam kurun waktu 7 tahun sejak penitipan. Sehingga Pak Heri 

memutuskan untuk mengangkat Safitri sebagai anak. 

Namun perlu diketahui bahwa Safitri tidak mengetahui perihal asal-

usul dirinya yang berstatus anak angkat. Sebatas yang ia ketahui adalah 

dirinya merupakan anak kandung dari Pak Heri. Ketidaktahuannya 

tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Pak Heri mengatakan bahwa 

beliau merahasiakan status Safitri untuk menjaga perasaannya, supaya ia 

tidak kecewa dengan statusnya sebagai anak angkat. Secara administrasi, 

Safitri juga dicantumkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak sah dari Pak 

Heri.
2
 

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh istri Pak Heri, yaitu  Bu 

Risma. Sebagai orang tua angkat, dalam mengasuh anak Bu  Risma tidak 

ingin membeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkat. Semua 

diperlakukan sama, demikian halnya Safitri sebagai anak angkat sudah 
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dianggap sebagai anak kandung oleh Bu Risma dan Pak Heri. Untuk 

menjaga perasaan anaknya, maka ia juga ikut merahasiakan status anak 

angkat dari Safitri.
3
 

Pada tahun 2018, di usianya yang menginjak 20 tahun Safitri ingin 

melakukan akad nikah. Dari sinilah permasalahan mengenai wali nikah 

dimulai. Pak Heri mencoba mencari informasi mengenai keluarga kandung 

dari Safitri untuk dijadikan sebagai wali nikah. Akan tetapi keberadaan 

wali nasab Safitri tidak diketahui, mulai dari ayah kandungnya (Pak Andi), 

paman, maupun kakeknya. Hal ini merupakan situasi sulit bagi Pak Heri, 

karena dia juga sembari menjaga kerahasiaan identitas Safitir sebagai putri 

angkatnya. 

Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Pak Heri menggunakan wali 

hakim untuk menggantikan wali nasab dari Safitri. Namun untuk menjaga 

kerahasiaan status anak dari Safitri, Pak Heri mendaftarkan dirinya sebagai 

wali nikah dari Safitri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar. 

Akan tetapi pada saat akad nikah, beliau mewakilkan kepada penghulu 

untuk melakukan ijab qabul (Taukil Wali bil kitabah).
4
  

Hal ini tentunya merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan 

Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Karena 

dengan jelas dinyatakan bahwa ayah angkat bukan termasuk dalam wali 

nasab. Adapun yang lebih berhak menjadi wali nikah dalam hal ini ialah 
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Kepala KUA yang berkedudukan sebagai wali hakim. Pada tahun 2023, 

Safitri sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan berusia 2 

tahun. 

Kepala KUA Kecamatan Natar tahun 2023, Bapak Drs. H. Yazid 

mengatakan bahwa ayah angkat bukanlah termasuk dalam wali nasab. 

Penjelasan mengenai wali nikah oleh Pak Yazid merujuk pada peraturan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21. Bahwa Wali nasab terdiri 

dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu 

didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok  kerabat 

laki-laki  garis  lurus  keatas  yakni  ayah, kakek dari  pihak  ayah  dan 

seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan  keturunan laki-laki mereka. Ketiga, 

kelompok kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  

saudara  seayah  dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok 

saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan  keturunan  

laki-laki mereka. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika ayah angkat 

menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan. 

Menanggapi fenomena penggunaan ayah angkat sebagai wali nikah 

yang ada di wilayah KUA Kecamatan Natar, Pak Yazid mengungkapkan 

bahwa terjadi perekayasaan oleh pihak keluarga mempelai perempuan. 

Karena pada kenyataannya meskipun akad nikah diwakilkan kepada 

Kepala KUA, tetapi wali nasab yang terdaftar ialah atas nama ayah angkat. 
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Tentunya ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan hukum 

positif.
5
 

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dengan Wali Ayah 

Angkat 

 

Meskipun dalam hukum Islam tidak dikenal penggunaan ayah 

angkat sebagai wali nikah, namun pada kenyataannya hal tersebut masih 

terjadi di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar. Akan tetapi, hal tersebut 

tidak terlepas dari beberapa faktor sosial yang melatarbelakangi fenomena 

tersebut. Menurut analisis peneliti, pernikahan dengan wali ayah angkat di 

Desa Rulung Sari disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. 

a. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk 

mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis 

informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil 

tindakan. Dari argument tersebut dapat di artikan bahwa faktor 

psikologis adalah dorongan dari diri seseorang yang memengaruhi 

pemilihan sesuatu berdasarkan atas keluwesan terhadap tindakan yang 

dilakukan atau keinginan yang lebih besar terhadap penggunaan ayah 

angkat sebagai wali nikah mempelai perempuan. 

Pak Heri mengatakan bahwa meskipun Safitri adalah anak 

angkat, tetapi beliau merawat dengan sepenuh hati dan 

memperlakukannya sebagaimana anak kandungnya sendiri. Demikian 
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halnya ketika hendak menikahkan Safitri, beliau juga berkeinginan 

untuk memperlakukan Safitri sebagaimana anak kandungnya dengan 

berlaku sebagai wali nikah.  

Alasan psikologis dibalik pernikahan dengan wali ayah angkat 

sebagaimana dilakukan Pak Heri ialah disebabkan karena untuk 

menjaga perasaan dari Safitri. Kekhawatiran Pak Heri muncul apabila 

Safitri mengetahui status anak angkat, ia akan merasa sangat terpukul 

dan malu karena dianggap berbeda dengan anak lain. Selain itu, Pak 

Heri merahasiakan identitas Safitri untuk menghindarkan anggapan 

buruk dari lingkungan sekitar terhadap anak angkatnya tersebut. Oleh 

sebab itu, Pak Heri lebih memilih untuk menjadi wali nikah bagi 

Safitri meskipun statusnya merupakan ayah angkat.
6
 

Ibu angkat dari Safitri juga sepakat untuk tidak mengumbar 

status anak angkat tersebut. Karena sejak awal dititipkannya di 

keluarga Bu Risma, Safitri masih dalam usia dini dan belum 

memahami secara baik orang tua kandungnya. Menurut Bu Risma, 

menjaga kerahasiaan status anak angkat ini dilakukan demi kebaikan 

dan menjaga psikis dari Safitri. Karena memang selama dalam 

pengasuhan Bu Risma, Safitri merupakan anak yang taat dan patuh 

kepada orang tua. Sehingga Pak Heri dan Bu Risma tidak tega untuk 

membuka fakta bahwa Safitri merupakan anak angkat.
7
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b. Faktor Pengetahuan 

Pak Heri mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai 

aturan perwalian dalam pernikahan. Maka dari itu, ia tidak memikirkan 

jauh hari sebelum pernikahan Safitri terkait wali nasab yang hendak 

dijadikan wali di pernikahannya. Pak Heri menuturkan: “Jujur saja, 

sebelumnya saya tidak tau tentang aturan wali nikah dalam Islam. 

Karena ini juga pengalaman pertama kali saya menikahkan anak saya, 

jadi belum tau perihal pernikahan. Andaikan saya tau, pasti sudah saya 

siapkan wali nasab dari jauh hari sebelum akad nikah dilangsungkan. 

Makanya, untuk mensiasati dan sekaligus menjaga perasaan dari 

Safitri, saya sendiri yang bertindak selaku wali dalam pernikahan itu”. 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa minimnya 

pengetahuan tentang peraturan wali nikah menjadi sebab Pak Heri 

bertindak sebagai wali bagi anak angkatnya. Akibatnya, hal ini juga 

dapat berdampak pada keabsahan pernikahan dari anak angkat 

tersebut. Dengan kata lain, membuka kemungkinan bahwa pernikahan 

tersebut menjadi fasakh (cacat). Apabila Pak Heri dan keluarganya 

mengetahui konsep perwalian dalam Islam, maka pencarian wali nasab 

semestinya dapat dilakukan dan pernikahan tidak dilakukan dengan 

menggunakan wali ayah angkat.
8
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c. Faktor Ekonomi 

Pernikahan yang menggunakan wai ayah angkat sebagaimana 

dilakukan oleh Safitri tidak dapat dipungkiri berawal dari penitipan 

anak. Faktor ekonomi menjadi sebab utama dalam penitipan Safitri ke 

keluarga Pak Heri. Alasan penitipan anak tersebut ialah karena faktor 

ekonomi. Pak Heri mengatakan: “Jadi Pak Andi dulu adalah teman 

kerja saya. Dulu waktu pertama kali menitipkan Safitri, dia masih 

dalam kondisi keuangan yang sulit dan baru saja bercerai dari istrinya. 

Safitri ikut dengan Pak Andi karena mantan istrinya tidak mau 

mengurusi anaknya. Karena waktu itu dia kesulitan, akhirnya dia 

meminta tolong sama saya untuk menjaga Safitri sampai kondisi 

keuangannya benar-benar membaik. Tapi sampai sekarang, tidak ada 

komunikasi lagi sama Pak Andi. Jadi, akhirnya kemarin pas akad nikah 

saya yang jadi wali nikahnya. Ya itu juga saya merasa kasihan sama 

Safitri seandainya tahu kalau dia anak angkat”.
9
 

Berdasarkan pernyataan tersebut, kondisi keuangan dari 

keluarga kandung Safitri pasca perceraian menjadi faktor yang 

menyebabkan Pak Heri bertindak sebagai wali nikah. Meskipun faktor 

ekonomi ini tidak terlihat memberi pengaruh secara langsung, akan 

tetapi hal ini menjadi awal mula terhadap penggunaan wali ayah 

angkat dalam pernikahan yang dilakukan oleh Pak Heri. 
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C. Legalitas Pernikahan dengan Wali Ayah Angkat di Desa Rulung Sari 

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Wali Ayah 

Angkat di Desa Rulung Sari 

 

Keberadaan ayah angkat dalam hubungan kekeluargaan bermula dari 

adanya proses pengangkatan atau adopsi anak. Di kalangan bangsa Arab 

sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal  pengangkatan anak yang 

dikenal dengan istilah At-Tabanni dan sudah ditradisikan turun temurun. 

Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid 

bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil  Zaid 

berdasarkan nama ayahnya (Hatrisah), tetapi ditukar oleh Rasullah S.A.W. 

dengan nama Zaid bin Muhammad.
10

 Tindakan Nabi Muhammad SAW ini 

mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Al-

Qur’an Surat Al-Azhab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut : 

ا ُ جَعَمَ  يَّ ٍِ فًِ جَىۡفهِِ  ٱللَّّ ٍۡ ٍ قهَۡبَ جَكُىُ  ًۦۚ نِسَجُمٖ يِّ وَيَا جَعَمَ أشَۡوََٰ

 ـًِ
ٓ نِكُىۡ  ٱنََّٰ خِكُىًۡۚ وَيَا جَعمََ أدَۡعٍِاَءَٓكُىۡ أبَُۡاَءَٓكُىًۡۚ ذََٰ هََٰ ٍَّ أيَُّ هُ ُۡ ٌَ يِ هِسُو حظََُٰ

هِكُىۡۖۡ وَ  ُ قىَۡنكُُى بأِفَۡىََٰ  ٤ ٱنسَّبٍِمَ  هۡدِيوَهُىَ ٌَ  ٱنۡحَقَّ ٌَقىُلُ  ٱللَّّ

ًِۚ عُِدَ لَِبٓاَئٓهِِىۡ هُىَ أقَۡسَطُ  ٱدۡعُىهُىۡ  ىٓاْ ءَاباَءَٓهُىۡ  ٱللَّّ ًُ فإٌَِ نَّىۡ حعَۡهَ

َكُُىۡ فًِ  ٍِ فإَخِۡىََٰ ٌ آ أخَۡطَأۡحىُ  ٱندِّ ًَ كُىۡ جُُاَحٞ فٍِ ٍۡ سَ عَهَ ٍۡ نٍِكُىًۡۚ وَنَ وَيَىََٰ

ٌَ  ۦبهِِ  دثَۡ قهُىُبكُُىًۡۚ وَكَا ًَّ ا حعََ كٍِ يَّ ُ وَنََٰ ا  اغَفىُزٗ  ٱللَّّ  ً حٍِ   ٥زَّ
 

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang 

kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-

anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang 

demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
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benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu 

terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Ayat ini diturunkan untuk memperbaiki  kesalahan  Nabi 

Muhammad  SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan 

adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu. Ayat tersebut 

di atas tidaklah mengandung makna pelarangan untuk mengangkat anak 

(adopsi), atau untuk menjadi ayah atau ibu asuh, apalagi untuk anak-anak 

yatim atau anak-anak terlantar. Menurut M. Quraish Shihab yang dilarang 

adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum 

seperti anak kandung. Pernyataan ad’iya’akum/anak-anak angkat kamu, 

menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicegah adalah 

mempersamakannya dengan anak kandung.
11

 

Pandangan hukum Islam tentang larangan menyamakan anak angkat 

dengan anak kandung berpengaruh terhadap perwalian. Sebagaimana 

diketahui bahwa keberadaan wali menjadi rukun dalam perkawinan. Jika 

merujuk pada pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka 

kedudukan ayah angkat tidak bisa disamakan dengan ayah kandung. 

Demikian halnya dengan haknya menjadi wali bagi anak, hukum Islam 

membedakan antara hak ayah angkat dan ayah kandung. 
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Dalam hal ini bahwa seorang ayah angkat tidak berhak untuk 

menjadi wali pernikahan akan tetapi hanya sebagai bapak asuh. Hal 

perwalian hanya ada pada ayah kandung dan orang yang berhak menjadi 

wali terhadapnya, yaitu dimulai dari hubungan nasab. Perwalian terhadap 

anak angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dalam keluarga 

walaupun dia sudah berpindah tangan akan tetapi tetap pada nasabnya 

bukan dinisbatkan pada orang yang mengasuhnya. 

Adapun mengenai anak yang sudah tidak mempunyai orang tua atau 

kerabatnya mungkin kerena kita menemukan di jalanan atau di suatu 

tempat, maka ia digolongkan orang yang tidak mempunyai wali maka ia 

diserahkan kepada sultan (penguasa di daerah tersebut). Sedangkan orang 

yang menemukan hanya mempunyai hak memelihara dan membesarkan 

saja tetapi selalu di bawah kekuasan pemerintahan atau hakim. 

Jadi wali nikah yang benar di sini adalah orang yang tetap 

mempunyai hubungan nasab atau wali hakim (sultan). Adopsi dalam Islam 

adalah mengasuh dalam hal upaya mendapat hidup yang layak dan pantas, 

bukam memutus hubungan nasab. Imam Syafi’i lebih menjaga pada 

hubungan nasab dan bila tidak ada maka pemerintah yang berhak. Hal ini 

didasarkan pada al-Qur’an dan Hadits yang secara tegas menetang 

pemutusan nasab dalam adopsi.
12

 

Berdasarkan uraian tentang legalitas ayah angkat sebagai wali nikah, 

maka dapat diketahui bahwasanya dalam hukum Islam ayah angkat tidak 
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dapat menjadi wali nikah. Islam tidak memperbolehkan ayah angkat 

menjadi wali nikah meskipun telah memperoleh wasiat dari ayah kandung. 

Oleh sebab itu, tindakan yang dilakukan oleh Pak Heri sebagai wali yang 

menikahkan anak angkatnya tidak dibenarkan oleh Islam. Hal ini 

kemudian berakibat pada cacatnya (fasakh) pernikahan yang dilakukan 

oleh si anak angkat. 

Dalam perspektif hukum Islam, kewenangan untuk menikahkan 

Safitri ialah ada di Pak Yazid, kepala KUA Natar yang dalam hal ini juga 

berwenang sebagai wali hakim. Sebab, apabila keberadaan wali nasab dari 

Safitri tidak diketahui, maka kewenangan menjadi wali ialah berpindah 

kepada wali hakim, bukan ayah angkat. Hal ini ditegaskan dalam hadist 

riwayat Siti Aisyah sebagai berikut. 

ا ايْسَأةَ   ًَ نىَْ  عٍ عائشت زضً الله عُها قانج: قال زسىل الله ص.و. : أٌَُّ

ٌْ أصََابهََا فَههََا  ُِكَاحُهَا بَاطِمٌ فَإِ ُِكَاحُهَا بَاطِمٌ فَ ُْكِحْهَا انْىَنِىُّ فَُكَِاحُهَا بَاطِمٌ فَ ٌُ

ٍْ لََ وَنِىَّ نَهُ  ٌُ وَنِىُّ يَ ٌِ اشْخجََسُوا فَانسُّهْطَا ُْهَا فَإِ ا أصََابَ يِ ًَ   يَهْسُهَا بِ

Artinya: Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-

tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, 

maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah 

disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab 

persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka 

sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." 

 

Hadits diatas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung 

kepada izin wali. Sementara itu, Sulṭan merupakan Imam (pemimpin, 

kepala negara) atau hakim yang ditugaskan untuk wali nikah. Dalam 

konteks di negara Indonesia, yang dimaksud dengan Sultan ialah kepala 
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KUA yang bertugas sebagai wali hakim.
13

 Oleh sebab itu, pernikahan yang 

dilakukan oleh Safitri tidak sah jika ditinjau dari hukum Islam, dan harus 

dilaksanakan nikah ulang dengan menggunakan wali hakim yang bertugas 

di KUA Kecamatan Natar. 

2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pernikahan dengan Wali Ayah 

Angkat di Desa Rulung Sari 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

secara tegas menyatakan bahwa motivasi pengangkatan anak hanya dapat 

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan 

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
14

 Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan bagi 

anak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat. Dalam hal perwalian, 

terdapat beberapa ketentuan dalam hukum positif yang mengatur legalitas 

ayah angkat menjadi wali nikah. Berikut ini akan Penulis uraikan 

mengenai kedudukan ayah angkat sebagai wali nikah dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Istilah perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan adalah perwakilan, yang dijelaskan dalam bab XI 

pasal 50. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang 

tentang pengertian wali secara jelas. Selanjutnya dalam Pasal 51 dijelaskan 

mengenai tugas dan kewajiban wali sebagai berikut. 
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(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan 

kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat 

atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan 

berkelakuan baik. 

(3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan 

harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan 

kepercayaan anak itu. 

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada 

dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan 

mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau 

anak-anak itu.  

(5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada 

dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan atau kelalaiannya. 

 

Mengenai wali dalam pernikahan, Undang-Undang Perkawinan 

menjelaskannya dalam Pasal 6 di mana wali menjadi salah satu bagian 

dalam perkawinan.  

Pasal 6 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai.  

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 

tua.  

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang 

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
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memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

 

Undang-Undang Perkawinan tidak rinci menjelaskan perwalian 

dalam konsep pernikahan Islam. Mengenai wali nikah tersebut didasarkan 

pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang 

melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu untuk memperjelas 

kedudukan wali nikah yang hanya dikhusukan bagi calon mempelai wanita 

beragama Islam, maka dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Pengertian perwalian pada KHI Pasal 1 huruf h ialah kewenangan 

yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan 

hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anakyang tidak 

mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, dan tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum. Wali dalam KHI merupakan rukun 

perkawinan yang menandakan bahwa perkawinan tidak sah jika tidak ada 

wali. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapatkan izin dari orang tua atau walinya. 

Macam-macam wali nikah menurut pasal 20 ayat (2) KHI terdiri dari 

dua jenis sebagai berikut. 

a. Wali Nasab Urutan wali nasab terdiri dari empat kelompok yakni: 

1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni 

ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
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2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 

kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

b. Wali Hakim 

Wali hakim baru akan bertindak sebagai wali jika dari 

empat golongan wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, ghoib, 

dan wali tersebut enggan dalam memberikan izin bagi calon 

mempelai wanita yang hendak menikah. 

 

Dari pemaparan tentang wali nikah menurut Pasal 6 ayat (6) 

Undang-Undang tentang Perkawinan, dan juga di perjelas oleh Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) tentang kedudukan wali nikah yang sudah 

dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status wali nikah tak 

dapat di berikan kepada ayah angkat bagi mempelai wanita yang beragama 

Islam. Karena seorang ayah angkat tidak bisa masuk ke golongan wali 

nasab karena tidak memiliki hubungan sedarah dengan calon mempelai 

wanita tersebut. Maka yang berhak menjadi wali bagi seorang anak angkat 

wanita yang beragama Islam ialah wali hakim dan dapat dinyatakan bahwa 

semua wali nasab bagi seorang anak angkat wanita tidak diketahui 

lokasinya alias ghoib. 

Demikian halnya yang dilakukan oleh Pak Heri yang bertindak 

sebagai wali nikah ayah angkat, hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka seharusnya yang 

bertindak sebagai wali nikah ialah Pak Yazid, Kepala KUA Kecamatan 

Natar yang sekaligus berwenang menjadi wali hakim.  
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Jika mengacu kepada KHI Pasal 7 ayat (3), ketika seseorang 

menikah tidak sesuai dengan rukun dan syarat nikah, yaitu menggunakan 

wali nikah ayah angkat atas pernikahan anak angkatnya maka pernikahan 

tersebut menjadi tidak sah dan harus di itsbatkan. Menurut pasal 7 ayat 

(3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan di Isbatkan ke 

Pengadilan Agama adalah : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No. 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 

 

 Oleh sebab itu, untuk menjaga legalitas dari pernikahan tersebut, 

Safitri harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. 

Sehingga dapat diperoleh kepastian hukum terhadap status pernikahannya 

tersebut. 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pernikahan dengan wali ayah angkat di Desa Rulung Sari 

disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, faktor psikologis. Ayah angkat 

bertindak selaku wali nikah dikarenakan tidak ingin anaknya kecewa apabila 

statusnya sebagai anak angkat terungkap saat pernikahan. Kedua, faktor 

pengetahuan. Ayah angkat kurang mengetahui konsep wali nikah dalam Islam. 

Ketiga, faktor ekonomi. Penitipan anak disebabkan oleh kondisi keuangan 

orang tua kandung sehingga mengakibatkan orang tua angkat bertindak 

sebagai wali nikah. 

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dengan menggunakan wali 

ayah angkat yang terjadi di Desa Rulung Sari ialah tidak sah. Oleh sebab itu, 

harus dilakukan pernikahan ulang dengan menggunakan wali hakim. 

Sedangkan dalam perspektif hukum positif, pernikahan tersebut harus 

diajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk menjaga legalitas dan 

kepastian hukumnya. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberi saran kepada 

pihak-pihak sebagai berikut. 

1. Kepada Pemerintah, agar memberikan sosialisasi pada tingkat Kantor 

Urusan Agama (KUA) tentang konsep perwalian dalam hukum Islam. 

Supaya tidak terjadi penggunaan wali ayah angkat yang dapat 
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menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka pihak KUA disarankan 

untuk lebih teliti lagi dalam menelusuri asal-usul nasab calon mempelai 

serta dengan tegas menolak pernikahan yang menggunakan wali ayah 

angkat. 

2. Kepada pasangan yang menikah dengan menggunakan wali ayah angkat, 

agar dapat melakukan pernikahan ulang dan menggunakan wali hakim. 

Selain itu, juga disarankan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama. 
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