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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf-huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf-huruf latin  

b : ة    z : س    f : ف 

t : ث    s : ص    q : ق 

ṡ : ث    sy : ش    k : ك 

j : ج    ṣ : ص    l : ه 

ḥ : ح    ḍ : ض    m : ً 

kh : ر    ṭ : ط    n : ُ 

d : د    ẓ : ظ    w : ٗ 

ż : ع : „   ع   h : ٓ 

r : ر    g : غ    y : ي 

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

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

tanda ( ‟ ). 

Misalnya: 

 ’Kaṡīr al-Khaṭa : مثٍز اىخطأ

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Fatḥah  (a) 

Kasrah  (i) 

Dammah  (u) 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: fatḥah dan ya 

transliterasi ialah (ay) dan fatḥa dan waw transliterasinya (aw). Misalnya: 

 Nayl al-Awṭār : ٍّو الأٗطبر

3. Maddah atau fokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transilterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Vokal (a) panjang  : ā 

Vokal (i) panjang  : ī 

Vokal (u) panjang  : ū 

Misalnya: 

 بذه اىَجٖ٘د فً دو أبً داٗد

Bażal-Majhūd fī Ḥalli Abī Dāwud 

Kata sandang al- (alif lam ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

jika terletak di awal kalimat, maka ditulis dengan huruf besar (Al-). Misalnya: 

 اىَعجٌ اىَفٖزص لأىفبظ اىذذٌج اىْبً

Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīṡ al-Nabawī 

4. Ta marbutah ( ة) ditransliterasi dengan (t), tetapi jika ia terletak di 

akhir kalimat maka ditransliterasi dengan (h). contoh: 

 اىف٘ائذ اىَجَ٘عت فً الأدبدٌج اىَ٘ض٘عت

Al-Fawāid al-Majmū’at fī al-Ahādīṡ al-Mawḍū’ah 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subḥānah wa ta’alā 

saw.   : sallā Allāh ‘alayh wa sallam 

H.   : hijriyah 

W.   : wafat 
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QS… (…): ... : Qur‟an surah… (surah ke…) : ayat … 

Cet.   : cetakan 

t. th.   : tanpa tahun 

t.d.   : tidak ada sama sekali yang tercantum 

t.t.   : tidak ada tempat penerbit 

t.p.   : tidak ada nama penerbit 

h.   : halaman 
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ABSTRAK 

Nama   : Abdul Alim Basir 

NIM   : 80100218035 

Judul Tesis  : Penegmbalian Mahar Dan Uang Belanja Akibat Perceraian Qabla 

 Al- Dukhu>l pada Suku Tolaki dan Muna Di Kota Kendari   

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat 

 

Penelitian ini membahas tentang pengembalian mahar dan uang belanja 

akibat perceraian qabla al-dukhu>l pada suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari 

perspektif hukum Islam dan hukum Adat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

pengembalian mahar dan uang belanja karena perceraian qabla al-dukhu>l dalam 

tinjauan hukum adat suku Tolaki dan Muna, dan bagaimana pengembalian mahar 

dan uang belanja karena perceraian qabla al-dukhu>l dalam tinjauan hukum Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis empiris 

dan pendekatan Fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

metode wawancara lalu diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian adalah Suku 

Tolaki dan Muna yang berada Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum adat, perceraian 

qabla al-dukhu>l pada suku Tolaki berakibat banyak denda yang harus dibayar 

oleh istri yaitu kerbau, kaci/kain kafan, sarung dan cerek air minum, sedangkan 

uang belanja tidak dikembalikan. Adapun pada suku Muna jika terjadi perceraian 

qabla al-dukhu>l yang disebabkan oleh kesalahan istri maka mahar yang harus 

dikembalikan dua kali lipat dari mahar yang diserahkan oleh suaminya ketika 

akad, adapun uang belanja tidak wajib dikembalikan. Dalam hukum Islam apabila 

terjadi perceraian qabla al-dukhu>l pada suku Tolaki dan Muna yang disebabkan 

oleh istri maka mahar dikembalikan, sedangkan uang belanja tidak dikembalikan 

sama sekali. 

Implikasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan langsung 

dengan pernikahan diharapkan memperhatikan syariat hukum Islam dalam proses 

pernikahan, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai, dan diharapkan kepada 

tetua–tetua adat atau pelaksana adat agar dapat mngkombinasikan antara ajaran 

agama Islam dan hukum adat. Sehingga dapat melestarikan ritual–ritual adat yang 

sesuai dengan ajaran Islam, dan menjelaskan kepada masyarakat adat yang 

bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. 
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ABSTRACT 

 

Name   : Abdul Alim Basir 

Student ID  : 80100218035 

Title  : Dowry and Shopping Money Refund Due to Qabla Al-Dukhu>l 

Divorce From the Perspectives of Islamic and Customary 

Law  on the Tolaki and Muna Tribes in Kendari City 

 

The return of dowry and spending money following the divorce of qabla 

al-dukhu>l among the Tolaki and Muna tribes in Kendari City was explored from 

an Islamic and customary law perspective. The goal of this study was to determine 

the return of dowry and spending money due to qabla al-dukhu>l divorce through a 

review of Tolaki and Muna tribal customary law, as well as how to return dowry 

and spending money due to qabla al-dukhu>l divorce through a review of Islamic 

law. 

This was a qualitative descriptive field study with a syar'i perspective, an 

empirical juridical perspective, and a phenomenological perspective. The 

interview methodology was used to collect data, which was then processed 

utilizing data reduction analysis, data presentation, and conclusion drafting. The 

Tolaki and Muna tribes in Kendari City, Southeast Sulawesi Province, are the 

subject of the research. 

According to the findings of this study, divorce of qabla al-dukhu>l in the 

Tolaki tribe led in a slew of fines that the wife must pay, including buffalo, kaci / 

veil, sarong, and drinking water kettle, while shopping money was not refunded. 

In the case of the Muna tribe, if a qabla al-dukhu>l divorce was granted due to the 

wife's error, the dowry that must be returned was double that given by her 

husband during the contract, while the shopping money was not required to be 

returned. According to Islamic law, if the wife provoked a qabla al-dukhu>l divorce 

in the Tolaki or Muna tribes, the dowry was restored, but the shopping money was 

not. 

The implication of this research was that all parties directly involved in 

marriage were expected to adhere to Islamic law throughout the marriage process 

in order to accomplish the goal of marriage, and it was hoped that traditional 

elders or customary implementers could combine Islamic and customary law 

teachings. Traditional ceremonies adhered to Islamic teachings and explained to 

indigenous peoples. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam datang sebagai rahmah li al-a>lami>n, mengatur segala sendi 

kehidupan umat manusia sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat kelak. Diantara cabang yang diatur oleh Islam adalah perihal 

pernikahan. Pernikahan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dengan 

pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai ajaran agama dan 

tata kehidupan masyarakat. 

 Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi tentang pernikahan yaitu 

suatu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 

suami-istri antara pria dan wanita, saling tolong-menolong, dan memberi batas 

hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
1
 Dari sini 

nampak bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan 

fisik saja dari yang bersangkutan, namun lebih dari itu bahwa pernikahan 

merupakan jalan untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup. 

 Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk hidup berumah tangga 

dalam ikatan pernikahan yang bersifat langgeng dalam suasana sakinah, 

mawadah, dan rahmah.
2
 Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Pasal 1 pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan 

                                                           

 1 Muhammad Abu> Zahrah, al-Ahwa>l al-Syaks}iyyah (Mis}r: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1957), 

h. 19. 

2 Sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ru>m/30:21. “Dan diantara tanda-tanda 

(kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih 

dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah 

swt.) bagi kaum yang berpikir”. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Cet. I; 

Bandung: Syamil Qur’an, 2012), h. 407. 
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seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik suami maupun istri harus berupaya 

memelihara keharmonisan rumah tangga dengan baik.  

Allah swt. memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya 

dengan baik.
3
 Demikian pula istri diwajibkan untuk senantiasa menjaga 

keharmonisan keluarganya dengan baik, diantaranya dengan menjaga diri ketika 

suami sedang tidak ada.
4
 Jika dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam 

rumah tangga dilakukan dengan baik maka masalah-masalah yang datang akan 

mudah terselesaikan. Namun sebaliknya jika dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban tidak dilakukan dengan baik dan terarah maka akan terjadi keretakan 

dalam rumah tangga tersebut, dan bisa berakhir dengan perceraian.  

 Ajaran Islam memperbolehkan dan mengizinkan perceraian apabila dalam 

perceraian tersebut terdapat maslahat yang lebih besar dari pada ikatan pernikahan 

tersebut diteruskan. Namun, bila masih ada cara lain untuk memperbaiki 

hubungan pernikahan tersebut maka perceraian sebisa mungkin untuk dihindari.  

Di antara tuntunan dari Allah swt. apabila terjadi keretakan atau permasahan 

dalam rumah tangga yang bisa mengantarkan kepada berpisahnya dua insan, yaitu 

menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikannya.
5
  

 Walaupun pada dasarnya maksud dari perikahan adalah untuk mencapai 

kebahagiaan dan ketentraman hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak 

dapat tercapai bila ada hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan 

itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan 

namun penderitaan. Karena itu Islam tidak mengikat mati pernikahan tapi tidak 

                                                           
3 QS. Al-Nisa>/4:19. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 80. 

4 QS. al- Nisa>/4:34. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 85. 

5 QS. al- Nisa>/4:45. Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 87.  
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pula mempermudah perceraian.
6
 Sebab perceraian dalam Islam merupakan hal 

yang dibenci oleh Allah swt.
7
 

 Mengenai putusnya perkawinan akibat perceraian diatur dalam pasal 38 

UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, dengan dasar 

bahwa perceraian dapat dilaksanakan bagi suami istri. Walaupun perceraian itu 

adalah malapetaka, tetapi suatu malapetaka itu tidak menimbulkan malapetaka 

yang lain yang lebih besar bahayanya, perceraian hanya dibenarkan 

penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang 

lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna 

keselamatan bersama. 

 Pada dasarnya keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak 

dijalankannya aturan Allah swt. bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan 

kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah swt. telah menjelaskan 

beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi keretakan tersebut agar tidak 

berujung dengan perceraian. Dengan begitu Allah swt. mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian sebagai opsi 

terakhir yang tidak mungkin dihindari.
8
 

 Dengan melihat banyaknya angka perceraian tersebut, jika perceraian 

memang tidak bisa dihindari, maka ada beberapa akibat yang diterima oleh suami 

istri yang bersangkutan. Di antara akibat yang bisa saja terjadi adalah tidak ada 

masa „iddah bagi perempuan yang diceraikan tersebut dan juga penuntutan 

pengembalian mahar oleh suami terhadap mantan istrinya, walaupun hukum asal 

                                                           

 6 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 

h. 30. 

7 Abu> Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’as al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>wu>d, Juz III (Bairu>t: Da>r 

al-Risa>lah al-‘a>lamiyah, 2009), h. 505. 

 8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet; V; Jakarta: Kencana, 

2014), h. 190. 
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mahar ini merupakan pemberian seorang suami kepada istrinya yang tidak dapat 

kembali. Hal ini terjadi apabila perceraian itu terjadi sebelum suami istri tersebut 

melakukan hubungan intim.
9
  

Menurut Ulama Tafsir, makna ayat tersebut adalah jika kalian 

menceraikan istri-istri kalian ketika kalian belum berjima‟ dengan mereka, 

sedangkan kalian telah menetapkan nilai mahar bagi mereka, maka wajib bagi 

kalian membayar setengah dari nilai mahar yang kalian telah tetapkan bagi 

mereka,kecuali jika istri yang kalian ceraikan merelakan seluruh atau setengah 

dari dari mahar yang kalian tetapkan, atau suami merelakan bagi istri yang 

diceraikannya untuk mengambil seluruh mahar yang telah ditetapkan, atau wali 

dari wanita itu merelakan untuk tidak mengambil mahar itu. Dan hendaklah kalian 

saling merelakan, baik itu suami ataupun istri, sebab itu lebih dekat kepada 

ketakwaan, dan janganlah melupakan kebaikan diantara kalian, sungguh Allah 

swt. mengetahui apa yang kalian perbuat.
10

 

Telah banyak terjadi kasus perceraian yang terjadi qabla dukhul dan 

mayoritas disebabkan oleh perjodohan dari pihak orang tua atau keluarga besar 

mereka. Dimana mereka  tidak ingin menyakiti orang tua mereka apabila tidak 

menerima perjodohan tersebut, terutama dari pihak perempuan. Dengan harapan 

cinta akan tumbuh setelah berjalannya waktu setelah pernikahan, namun ternyata 

terjadi sebaliknya, dengan berjalannya waktu maka pertengkaran lah yang selalu 

terjadi dari kedua belah pihak. Sehingga dengan demikian perceraian tidak dapat 

dihindari lagi, terlebih mereka belum melakukan hubungan suami istri.  

                                                           

9 QS. Al-Baqarah/2: 237 dan QS. Al-Ahza>b/33: 49. Kementerian Agama RI, al-Qur’an 

dan Terjemah, h. 39, 425. 

 10 Jam’ min al-’Ulama>’, al-Mukhtas}a>r fi> Tafsi>r al-Qur’a>n (Cet; III; Riya>d}: Markaz Tafsi>r, 

2016), h.38. 
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Biasanya perceraian itu dilatarbelakangi oleh keinginan perempuan, baik 

dengan alasan tidak bisa hidup bersama atau kadang sang istri mempunyai pacar 

laki-laki sebelum pernikahannya terlaksana. Dengan demikian kadang pihak 

suami merasa dirugikan karena telah mengeluarkan dan mengorbankan harta 

untuk keperluan pernikahan tersebut, baik untuk keperluan mahar maupun yang 

lainnya. 

Hal inilah yang mendorong pihak laki-laki untuk melakukan penuntutan 

kembali mahar dan uang belanja agar mereka tidak mengalami kerugian dari segi 

harta. Walaupun di sebagian suku atau adat istiadat di Indonesia meminta kembali 

mahar dan uang belanja merupakan sebuah aib bila meminta kembali maharnya.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penulisan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian qabla al-dukhu>l pada 

suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari perspektif hukum Islam dan hukum adat. 

Hal ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui berupa kebiasaan kedua suku 

tersebut yang mengembalikan mahar dan uang belanja ketika terjadi perceraian 

qabla al-dukhu>l.   

2. Deskripsi Fokus 

Kata pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian qabla al-

dukhu>l  pada suku Kolaki dan Muna di Kota Kendari perspektif hukum Islam dan 

hukum adat memiliki makna sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian qabla al-

dukhu>l pada suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari perspektif hukum Islam dan 

hukum adat.  
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Pengembalian mahar dan uang belanja yang dilakukan merujuk pada dalil 

dari al-Qur‟an dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama mengenai pembolehan 

pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraain qabla al-dukhu>l, serta 

berdasarkan hukum adat yang berlaku pada suku Kolaki dan suku Muna.  

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum 

Islam. Uang belanja adalah sejumlang uang yang diberikan calon mempelai laki-

laki kepada calon mempelai perempuan yang dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan pernikahan, termasuk untuk resepsi. Uang belanja berbeda dengan 

mahar karena uang belanja tidak ada pengaruhnya terhadap sah atau tidaknya 

sebuah pernikahan.  

Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di provinsi Sulawesi 

Tenggara. Suku Tolaki merupakan suku asli daerah Kota Kendari.
11

 Suku Muna 

adalah masyarakat Suku Bangsa Muna, yang mendiami seluruh Pulau Muna, dan 

pulau-pulau kecil disekitarnya, serta sebagian besar Pulau Buton khususnya 

bagian Utara, Utara Timur Laut, selatan dan Barat Daya Pulau Buton, Pulau 

Siompu, Pulau Kadatua dan Kepulauan Talaga, Sulawesi Tenggara.
12

 Suku Muna 

telah mendiami Kota Kendari yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi 

Tenggara, sebagai kota yang dekat dengan pulau asal mereka sebelumnya.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka pokok masalah penelitian 

ini adalah bagaimana pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian 

qabla al-dukhu>l pada suku Tolaki dan Muna di kota kendari perspektif hukum 

                                                           
11 “Suku Tolaki”, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Tolaki (diakses 16 Pebruari 2022).  

12 “Suku Muna”, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Muna (diakses 16 Pebruari 2022). 
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Islam dan hukum adat? Selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembalian mahar dan uang belanja karena perceraian qabla 

al-dukhu>l dalam tinjauan hukum Adat? 

2. Bagaimana pengembalian mahar dan uang belanja karena perceraian qabla 

al-dukhu>l dalam tinjauan hukum Islam?  

D. Kajian Pustaka 

 Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan 

adat tentang pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian qabla al-

dukhu>l. Menelusuri riset maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan 

sebelumnya, tidak ditemukan pembahasan yang sama dan persis dengan penelitian 

ini. 

1. Jurnal dari Yanti Julia dengan judul Analisis Yuridis Penuntutan 

Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syari‟ah Aceh 

No. 15/PDTG/2011/MS-Aceh).
13

 Kasus ini berawal dari cerai gugat yang 

ajukan oleh isteri untuk menggugat cerai suaminya ke pengadilan, pada 

pengadilan tingkat pertama, gugatan isteri dikabulkan oleh majelis hakim, 

dan menolak tuntutan suami yang meminta pengembalian mahar. 

Selanjutnya karena merasa tidak adil maka suami mengajukan banding. 

Pada pengadilan tingkat banding ini tuntutan suami dikabulkan Majelis 

Hakim, dan memberi putusan cerai khuluk kepada si isteri. Dalam kasus ini 

yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa kesalahan berasal dari 

isteri dimana suami yang masih ingin mempertahankan kerukunan rumah 

tangga tetapi isteri sudah tidak mau melayani suaminya lagi serta istri 

sendiri yang bersungguh-sungguh ingin bercerai dari suaminya. Menurut 

                                                           

 13 Yanti Julia, Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian 

(Putusan Mahkamah Syari‟ah Aceh No. 15/PDTG/2011/MS-Aceh), Vol. 3 (2014). 
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peneliti, putusan majelis hakim dalam kasus ini bukan khuluk murni, karena 

kasus ini adalah cerai gugat yang diajukan oleh isteri. Perceraian yang 

terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl dan 

atas persetujuan suaminya. Sementara dalam kasus ini isteri keberatan dan 

tidak mau memberikan tebusan ataupun mengembalikan mahar yang telah 

diterimanya dan juga tidak adanya persetujuan atau kesepakatan untuk 

melakukan perceraian. Sehingga putusan hakim tidak sesuai dengan hukum 

Islam.  

2. Penelitian oleh Cakra Arbas yang berjudul pengembalian mahar seutuhnya 

akibat perceraian (studi analisis atas putusan perceraian No. 

81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah syariah Langsa. Dimana seorang 

istri berinisial RC menggugat suaminya dengan inisial EL karena telah 

membongkar rahasia bahwa RC telah dihamili oleh laki-laki lain sebelum 

pernikahannya dengan EL, sebelumnya EL mengetahui kondisi istrinya 

yang sedang hamil setelah mereka melakukan pernikahan. Putusan hakim 

dalam perkara tersebut adalah pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak 

suami. Pertimbangan majelis hakim adalah karena istri menolak untuk 

melakukan hubungan suami istri, hal ini menunjukkan bahwa pihak istri 

tidak bersungguh-sungguh menjalani pernikahan. 

3. Penelitian oleh Icha Rezky yang berjudul Tinjauan Yurudis Pengembalian 

Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap 

putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno). 

Dimana seorang wanita berinisial IR menikah dengan seorang lelaki yang 

berinisial AM pada tanggal 20 Maret 2009. Setelah menikah mereka tinggal 

bersama selama satu minggu dan belum berhubungan suami istri, berjalan 

beberapa waktu kerukunan rumah tangga tersebut semakin tidak bisa 
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dipertahankan, sehingga pada tanggal 1 Juni 2009 sang istri mengajukan 

cerai gugat ke pengadilan Agama. Pada tanggal 14 September 2009 

Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan gugatan penggugat, dan 

menghukumnya dengan mengembalikan seluruh mahar kepada tergugat, 

berupa seperangkat alat shalat dan cicin emas seberat 20 gram. Peneliti 

dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim telah berlaku adil 

dalam putusan perkara tersebut karena tergugat telah dirugikan karena 

terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri. Namun di sisi 

lain peneliti berpendapat bahwa putusan hakim tersebut tidak sesaui dengan 

pasal 35 ayat (1) KHI, Pasal 149 huruf c KHI dan QS al-Baqarah/2:237. 

4. Penelitian oleh Nur Ilmi Wahab yang berjudul Sengketa Pengembalian 

Mahar Dalam Perceraian qabla al-dukhu>l Akibat Ketidak Mampuan Suami 

(Studi Putusan No.517/Pdt.G/PA.Mrs). Dalam kasus ini seorang istri 

berinisial F mengajukan cerai gugat ke pengadilan Agama Maros terhadap 

suaminya yang berinisial MB. MB beralasan bahwa dia tidak pernah 

melakukan hubungan suami istri dengan istrinya karena F selaku istri tidak 

mau melayaninya, akan tetapi menurut F dia telah berusaha melayani 

suaminya namun MB selaku suami tidak mampu melakukannya. Karena F 

tetap ingin bercerai maka MB mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan 

balik) berupa pengembalian mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan uang 

belanja sebesar Rp. 20.000.000. setelah melalui beberapa kali sidang, 

majelis hakim meberikan putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensi 

untuk sebagian, yaitu menghukum tergugat rekonvensi yaitu pihak istri 

untuk mengembalikan mahar cincin emas 1,5 gram kepada penggugat 

rekonvensi. 
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5. Jurnal oleh Saifuddin Sa‟ dan Arif Afandi dengan judul Pengembalian 

Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: 

Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh besar. 

Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan praktek pengembalian mahar 

berganda akibat pembatalan khitbah di masyarakat Kuta Baro Aceh, 

kemudian membandingkannya dengan hukum Islam. Kemudian kesimpulan 

dari penelitian tersebut bahwa praktek pengembalian mahar yang terjadi 

pada masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan 

mempunyai dasar dalam Islam, yaitu adanya hak bagi pemerintah atau 

pemimpin untuk memberikan hukuman ta’zir
14

 kepada masyarakat yang 

melanggar janji.
15

 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setelah dianalisis belum ada 

yang secara spesifik meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan adat 

tentang pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian qabla al-dukhu>l. 

Dengan rincian sebagai berikut: 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yanti Yulia berfokus kepada 

putusan hakim mengenai pengembalian mahar dari perceraian tersebut, dimana 

peneliti tidak sepakat dengan putusan hakim tersebut.  Sedangkan penelitian ini 

lebih fokus kepada bagaimana hukum pengembalian mahar dan uang belanja 

menurut hukum Islam dan juga hukum adat yang berlaku. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cakra Abbas lebih terfokus kepada 

adanya salah satu pihak suami istri yang melanggar janji untuk menyembunyikan 

                                                           
14 Ta‟zir adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur 

dalam hudud. Jenis hukuman ini dikemablikan kepada kebijakan hakim karena tidak terdapat 

dalam al-Quran dan hadis. 

15 Saifuddin Sa‟ dan Arif Afandi, Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan 

Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek  Masyarakat Kuta 

Baro Aceh Besar, Samarah 1,  no.1 (2017). 
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rahasia bahwa wanita tersebut telah dihamili oleh orang lain sebelum menikah 

dengan suaminya, yang menyebabkan istri menggugat suaminya. Sedangkan 

penelitian ini terfokus pada akibat yang terjadi setelah terjadinya perceraian qabla 

al-dukhu>l 

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Icha Rezky hanya menyebutkan 

aturan pengembalian mahar menurut KHI, adapun dalam penelitian ini merujuk 

kepada aturan yang lebih luas, yaitu dari al-Quran, hadis Nabi Muhammad saw. 

dan aturan yang berlaku di suatu komunitas adat, dalam hal ini adat suku Tolaki 

dan Muna. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ilmi Wahab murni 

prosesnya perceraian dan pengembalian maharnya dilakukan di pengadilan 

agama, sedangkan penelitian ini membahas proses perceraian dan pengembalian 

maharnya di pengadilan adat dan pengadilan agama. 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin Sa‟ dan Arif Afandi, 

dimana dalam penelitian tersebut membahas pengembalian mahar yang terjadi 

sebelum dilakukannya akad nikah yaitu masih dalam proses khitbah, sedangkan 

penelitian ini membahas pengembalian mahar setelah terjadinya proses akad 

nikah.  

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa pengembalian mahar dan uang belanja karena perceraian 

qabla al-dukhu>l dalam tinjauan hukum Adat suku Tolaki dan Muna. 

2. Menganalisa pengembalian uang belanja karena perceraian qabla al-

dukhu>l dalam dalam tinjauan hukum Islam.  
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F. Kegunaan Penelitian 

 Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan Islam, 

khususnya pengetahuan terhadap konsep Islam dalam masalah perceraian, 

terutama masalah pengembalian mahar ketika terjadi perceraian qabla al-dukhu>l. 

Adapun kegunaan lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan praktis, hasil penelitain ini diharapkan dapat menambah 

khazanah kelilmuan bagi peneliti mengenai pengembalian mahar dan uang 

belanja atas perceraian qabla al-dukhu>l. Dan juga diharapkan juga 

menambah pengetahuan bagi masyarakat Islam tentang konsep perceraian 

dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri. 

2. Kegunaan ilmiah, manfaat ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam upaya 

pengembangan keilmuan bagi yang ingin mendalami masalah 

pengembalian mahar jika terjadi perceraian \ qabla al-dukhu>l. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pernikahan Dalam Islam 

1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam 

 Perkawinan atau pernikahan secara etimologi merupakan kata serapan dari 

bahasa arab َّنَِبدَب ٌَْنِخُ  ّنََخ yang mempunyai sinonim ُاج َٗ طء  dan اىشَّ َ٘ اى .
16

 Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Nu>r/24:3. 

لِكَ  وَحُرٍّمَ  ۡ  ركِۡ  مُش ۡ  أوَ زاَنٍ  إِلََّ  ۡ  ينَكِحُهَا لََ  وَٱلزَّانيَِةُ ركَِة ۡ  مُش ۡ  ٱلزَّانِ لََ ينَكِحُ إِلََّ زاَنيَِةً أوَ  ذََٰ
    مِنِيَ ۡ  مُؤۡ  ٱل عَلَى

Terjemahnya: 
Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau 
dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah 
kecuali dengan pezina laki-laki, dan yang demikian itu diharamkan bagi 
orang-orang mukimn.

17
 

 Adapun secara terminologi, menurut Wahbah al-Zuhaili pernikahan 

adalah: 

 رأةِ مَ الْ  اعِ متَ استِ  لَّ حَ وَ  ةِ رأَ مَ الْ بِ  لَ جُ الرَّ  اعِ متَ استِ  لكَ مِ  يدَ فِ يُ لِ  عُ ارِ الشَّ  وُ عَ ضَ وَ  قدٌ عَ  وَ ا ىُ رعً شَ  اجُ وَ الزَّ 
18لِ جُ الرَّ بِ 

 

Menurut istilah hukum Islam pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara‟ 

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan 

dan menghalalkan beresenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 

 Dari pengertian di atas menujukkan bahwa pernikahan merupakan syarat 

untuk menjadi halalnya seorang laki-laki menggauli seorang perempuan demikian 

pula sebaliknya perempuan menggauli seorang laki-laki yang pada hukum asalnya 

tidak diperbolehkan. 

                                                           

 16 Lois Ma’luf, Al-Munjid Fi> al-Lugoh (Cet; XVII; Beiru>t: Da>r Masyriq, 1987), h. 836.  

 17 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 350. 

 18 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu> (Cet. III; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 

1989), h. 29. 
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Secara etimologi bahasa indonesia, pernikahan berasal dari kata nikah 

yang diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pernikahan diartikan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Adapun menurut istilah hukum Islam 

pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara‟ untuk membolehkan bersenang-

senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan beresenang-

senangnya perempuan dengan laki-laki.
19

 

 Pengertian nikah di kalangan para fuqaha adalah:
20

 

a. Sebagian Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah adalah: 

 اصدً قَ  ةِ عَ تمُ الْ  لكَ مِ  يدُ فِ يُ  قدٌ عَ 
Artinya: 

Akad yang memberikan kepemilikan (hak) untuk bersenang-senang (antara 
laki-laki dan perempuan) secara disengaja atau dengan niat. 

b. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah: 

 نِ دَ البَ  رِ ائِ سَ وَ  يعِ بِ مَ الْ بِ  اعِ فَ نتِ الَِ  لكَ مِ  يدُ فِ يُ  قدٌ عَ 
Artinya:  

Akad yang memberikan kepemilikan manfaat atas barang beserta seluruh 
tubuh. 

c. Sebagian syafi‟iyyah berpendapat bahwa nikah adalah: 

 ااهَُ عنَ و مَ أَ  يجٍ زوِ و تَ أَ  احِ كَ النٍّ  فظِ لَ طئ بِ وَ  لكَ مِ  نُ مَّ ضَ تَ ي َ  قدٌ عَ 
Artinya:  

Akad yang terkandung di dalamnya kepemilikan (hak) untuk berhubungan 
suami istri dengan lafal nikah atau kawin, atau dengan lafal yang semakna 
dengan keduanya.  

d. Sebagian lagi berpendapat bahwa nikah adalah: 

 ااهَُ عنَ و مَ أَ  يجٍ زوِ و تَ أَ  احِ كَ النٍّ  فظِ لَ طئ بِ الوَ  ةَ احَ إبَ  نُ مَّ ضَ تَ ي َ  قدٌ عَ 
Artinya: 

                                                           

 19 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Cet. III; Bandung: Kencana, 2012), h. 8.  

20 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Persperktif 

Hukum Islam, Yudisia 5, no. 2 (2014): h. 288. 
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Akad yang terkandung di dalamnya pembolehan untuk berhubungan suami 
istri dengan lafal nikah atau kawin, atau dengan lafal yang semakna dengan 
keduanya. 

e. Hanabilah berpendapat bahwa: 

 اعِ متَ ستِ الَِ  ةِ عَ ن َ ى مَ لَ عَ  يجٍ زوِ و تَ أَ  احِ كَ النٍّ  فظِ لَ بِ  قدٌ عَ 
Artinya: 

Akad dengan lafal nikah atau kawin kepada wanita yang sebelumnya 
dilarang untuk bersenang senang atasnya. 

Definisi yang diberikan oleh para fuqaha walaupun berbeda lafal yang 

digunakan, akan tetapi memiliki makna yang serupa dan tidak jauh berbeda, 

bahwa pernikahan adalah akad dengan lafal nikah atau yang semakna dengannya 

dengan niat yang menjadi sebab pembolehan seorang laki-laki menggauli seorang 

perempuan. 

2. Hukum Pernikahan 

Para fuqaha menjelaskan bahwa hukum pernikahan mengikuti kondisi dan 

faktor pelakunya, hukum tersebut antara lain: 

a. Wajib, bagi yang sudah mampu melaksanakannya, nafsunya telah mendesak, 

dan takut terjerumus dalam perzinahan. Karena menjauhkan diri dari 

perbuatan yang haram hukumnya wajib. 

b. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, 

tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka menikah 

baginya adalah lebih utama. 

c. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir 

istrinya, serta nafsunya tidak mendesak. 

d. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi 

nafkah kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri karena kaya dan tidak 

mempunyai keinginan syahwat yang kuat. 
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e. Mubah, bagi orang–orang yang tidak terdesak oleh alasan yang 

mengharamkan nikah.
21

 

Hukum pernikahan yang berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi 

pelakunya bertujuan untuk menjaga tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Serta menghindari 

kezaliman yang dapat terjadi antara suami istri karena tidak melaksanakan atau 

memberikan hak dan kewajiban masing–masing. 

3. Rukun dan Syarat Sah Nikah 

 Dalam suatu ibadah ada hal-hal yang harus dipenuhi sehingga ibadah itu 

menjadi sah dan dapat diterima, hal tersebut adalah rukun dan syarat sah. Dalam 

pernikahan tentunya rukun dan syarat sahnya harus terpenuhi. Adapun rukun dan 

syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Rukun Nikah 

Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan, 

yaitu:
22

 

1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan. Karena itu, tidak sah pernikahan 

antara sesama jenis. Bahkan perbuatan berhubungan antara sesama jenis 

menjadi sebab datangnya murka Allah swt. di atas muka bumi. 

2) Wali dari pihak calon mempelai perempuan. Wali perempuan tersebut 

berupa ayah, saudara laki–laki, anak laki–laki, paman dari pihak ayah, atau 

orang yang berada pada kedudukan mereka atau di atasnya. Jika tidak ada 

wali dari kalangan wanita, maka pemerintah dalam hal ini Hakim 

Pengadilan Agama menjadi wali atas wanita tersebut dan perwaliannya 

                                                           
21 Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz. II (Beirut: Da>r al-Kitab al-Arabi, 1973), h. 34-36. 

 22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 61. 
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dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tempat wanita itu 

berdomisili. 

3) Dua orang saksi. Tujuannya dari adanya dua orang saksi untuk i’lan, yaitu 

pemberitahuan kepada khalayak ramai akan adanya akad yang sah yang 

telah dilaksanakan demi menghindari fitnah dan tuduhan perzinahan. 

Lebih sempurnanya, dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk 

melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan dengan mengundang lebih 

banyak orang. 

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali dari pihak 

perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 

b. Syarat Sah Nikah 

 Adapun syarat sah nikah dari masing-masing rukun di atas adalah sebagai 

berikut:
23

 

1) Syarat-syarat calon mempelai laki-laki: 

a) Muslim 

b) Berjenis kelamin laki-laki 

c) Orangnya diketahui dan tertentu 

d) Mengetahui dengan jelas bahwa calon istrinya adalah halal untuk dikahi 

olehnya 

e) Rela dan tidak terpaksa 

2) Syarat-syarat calon mempelai perempuan: 

a) Muslimah atau ahli kitab 

b) Berjenis kelamin perempuan 

c) Orangnya diketahui dan tertentu 

d) Halal bagi calon suami 

                                                           

 23 Muhammad Shaleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 14. 
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e) Tidak terpaksa 

f) Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah 

3) Syarat-syarat saksi: 

a) Muslim 

b) Laki-laki 

c) Balig 

d) Berakal 

e) Merdeka, bukan budak 

f) Mendengar dengan baik 

g) Mengerti dan faham akan maksud akad nikah 

4) Syarat-syarat wali nikah: 

a) Muslim 

b) Laki-laki 

c) Balig 

d) Berakal 

e) Mempunyai ikatan perwalian dengan mempelai perempuan 

f) Adil 

5) Syarat ijab qabul dalam pernikahan harus diucapkan dengan bahasa yang 

difahami dan jelas terdengar oleh mempelai laki-laki, mempelai 

perempuan, dan para saksi.  

4. Tujuan Pernikahan dalam Islam 

 Islam memandang pernikahan adalah sebuah jalan hidup baik bagi 

perempuan maupun laki–laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa 

pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi 

perempuan saja. Harus ditekankan bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama 

sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi 
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ekonomi belaka. Sesungguhnya faktor ekonomi merupakan aspek yang paling 

terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasari kepada kualitas 

keagamaan dari pasangan suami istri tersebut.
24

 

Pernikahan dalam Islam bukan hanya dijadikan sarana untuk menyatukan 

dua anak adam yang saling mencintai, namun jauh dari itu pernikahan dalam 

Islam mempunyai banyak tujuan diantaranya: 

a. Mentaati Perintah Allah swt. 

 Tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada 

Allah swt. dan diantara bentuk ibadah adalah melaksanakan pernikahan, di antara 

dalil diperintahkannya pernikahan adalah firman Allah swt. dalam QS al-

Nu>r/24:32. 

ىََٰ مِنكُمۡ  وَأنَكِحُواْ ٱل لِحِيَ مِن ۡ  أيَََٰ ۡ  ئِكُمۡ  وَإِمَا ۡ  عِبَادكُِم ۡ  وَٱلصََّٰ نِِِمُ ۡ  ءَ يغُۡ  إِن يَكُونوُاْ فُ قَرَا ۡ 
سِعٌ عَلِيم   ۦۗلوِِ ۡ  ٱللَّوُ مِن فَض  وَٱللَّوُ وََٰ

Terjemahnya: 

Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang diantara kalian, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian 
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah swt. akan 
memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah swt. 
Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui. 

25
 

Allah swt. memerintahkan dalam ayat ini untuk melaksanakan pernikahan 

dan menikahkan orang yang telah layak untuk menikah. Maka pelaksanaan 

perintah Allah swt. dengan menikah atau menikahkan orang yang layak untuk 

menikah adalah bentuk dari ibadah kepada Allah swt. Sebaliknya, tidak menikah 

dan tidak menikahkan orang yang layak untuk menikah atau mempersulit 

pernikahan adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah swt.  

b. Melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad saw. 

                                                           

24 Haifa A. Jawwad, Otentitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif atas Kesetaraan Jender, 

terj. Anni hidayatun Noor dkk, cet. I (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 103-104. 

 25 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 354. 
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 Seorang muslim harus menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai teladan 

dalam kehidupannya. Di antara sunnah Nabi Muhammad saw. dalam Islam adalah 

melaksanakan pernikahan, sebagaimana Nabi Muhammad saw. sendiri yang 

langsung mengabarkan hal tersebut dalam sabda Beliau ketika ada sahabat yang 

akan melaksanakan shalat malam terus menerus, yang lain akan berpuasa 

sepanjang tahun, dan yang lain tidak ingin menikah dan hanya akan beribadah 

terus-menerus. Maka nabi Muhammad saw. bersabda: 

)متفق عليو(لَكِنٍِّّ أَصُومُ وَأفُْطِرُ وَ  26أُصَلٍّي وَأرَْقُدُ وَأتََ زَوَّجُ النٍّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِ فَ لَيْسَ مِنٍِّّ
 

Artinya: 

Ada pun aku, demi Allah swt. adalah orang yang paling takut kepada Allah 
swt. di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga 
berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang 
benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. 

c. Menjaga Diri Dari Perbuatan Maksiat 

 Diantara tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga diri 

dari perbuatan dosa, terutama di saat ini pintu terbuka lebar untuk melakukan 

perbuatan yang menjerumus kepada zina. Sehingga dengan menikah dapat 

meghindarkan dari perbuatan dosa tersebut, Nabi bersabda: 

رواه ( رِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرجِ رَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، فإَِنَّوُ أغََضُّ للِْبَصَ ياَ مَعْشَ 
 27البحاري ومسلم(

Artinya: 

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki 
kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih 
menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 

d. Untuk Memperoleh Keturunan yang Shaleh 

                                                           

 
26 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, S{ahi>h al-Bukha>ri (cet.I; Beiru>t: Da>r Ibnu Kas\i>r, 

2002), h. 1292. 

 27 Muhammad bin Isma>’i >l al-Bukha>ri, Sahi>h al-Bukhari, h. 1293. 
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Diantara tujuan mulia dari pernikahan adalah untuk memperoleh 

keturunan yang shaleh, melestarikan dan mengembangkan keturunan Nabi Adam, 

sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl/16:72. 

 ۡ  طَّيٍّبََٰتِ وَٱللَّوُ جَعَلَ لَكُم مٍّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوََٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مٍّنْ أزَْوََٰجِكُم بنَِيَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مٍّنَ ٱل
 أفَبَِٱلْبََٰطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ ٱللَّوِ ىُمْ يَكْفُرُونَ 

 

Terjemahnya: 

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

28
 

 Dalam ayat ini Allah swt. menyebutkan bahwa di antara tujuan pernikahan 

adalah memperbanyak keturunan, yang lebih penting lagi berusaha membentuk 

generasi yang berkualitas dan bertakwa kepada Allah swt. sehingga setelah 

wafatnya manusia banyak keturunannya yang senantiasa mendoakannya. 

e. Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami 

Seseorang yang melaksanakan pernikahan tentunya ingin mencapai salah 

satu tujuan luhur pernikahan yaitu membentuk keluarga yang melaksanakan 

syariat Islam dalam rumah tangganya. Allah swt. berfirman dalam QS. al-

Baqarah/2:230. 

ٍْزَُٓ  ۥفإَُِ طَيَّقَٖبَ فلَََ تذَِوُّ ىَُٔ  جًب غَ ْٗ ِۢ بعَْذُ دَتَّىٰ تَْنِخَ سَ ب  ۗۥٍِ ََ ب  أَُ ٌتَزََاجَعَب  ُِِ ظََّْب  أَُ ٌقٍُِ ََ ِٖ ٍْ  فإَُِ طَيَّقَٖبَ فلَََ جُْبَحَ عَيَ

ِ ٱدُذُٗدَ  تيِْلَ دُذُٗدُ  ۗللَّّ َٗ ِ ٱ  َُُ٘ للَّّ ًٍ ٌعَْيَ ْ٘ ُٖبَ ىقَِ  ٌبٍَُِّْ

Terjemahnya: 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali 
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui.

29
 

                                                           
28

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 274.  

29
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 36. 
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f. Mendapat Kenyamanan 

 Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, namun melaksanakan 

perikahan juga bertujuan untuk maslahat diri pribadi juga, dimana pernikahan 

dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, Allah 

swt. berfirman dalam QS al-Rum/30:21. 

نَكُمْ مَوَدَّ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  ةً وَرَحَْْةً وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
Terjemahnya: 

Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)Nya ialah menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang.

30
 

 
g. Untuk Memenuhi Kebutuhan Naluri Manusia yang Mendasar  

Menikah adalah fitrah manusia, sehingga jalan untuk memenuhi kebutuhan 

ini adalah menikah, bukan dengan cara yang sangat kotor dan menjijikkan, seperti 

cara-cara manusia zaman ini, dengan berpacaran, kumul kebo, berzina, homo, 

lesbi, dan jalan-jalan lain yang jauh menyimpang dari tuntunan agama Islam. 

B. Perceraian Dalam Islam 

1. Pengertian Perceraian Dalam Islam 

 Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri 

dengan keputusan pengadilan dengan alasan yang cukup bahwa di antara suami 

dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.
31

 

 Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum 

putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan 

di pengadilan. Ini berarti bahwa suami dan istri yang pada saat melaksanakan 

                                                           

 30 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 406. 

 31 Soemiyati, Hukum Perakawianan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-

undang no. 1, tahun 1974, tentang perkawianan), h. 12. 
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perkawinan dilandasi perasaan kasih dan sayang, namun ketika terjadi perceraian, 

perasaan kasih dan sayang sebagai suami dan istri tersebut sudah tidak ada lagi.
32

 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan 

lepasnya tali pernikahan dengan alasan yang memenuhi syarat dan cukup untuk 

menjadikan suami istri tersebut berpisah, serta proses hukumnya dilakukan di 

pengadilan. 

 

2. Bentuk- Bentuk Perceraian dalam Islam 

 Menurut hukum Islam, putusnya perkawinan antara suami istri ada 

beberapa bentuk, tergantung dari segi siapa yang menginginkan untuk putusnya 

perkawinan tersebut, dalam hal ini ada empat kemungkinan: 

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah swt. sendiri melalui meninggalnya 

salah seorang atau suami istri. Dengan kematian tersebut dengan sendirinya 

memutus hubungan perkawinan tersebut. 

b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami dengan alasan tertentu dan 

dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian seperti ini 

disebut talak. 

c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena melihat sesuatu yang 

menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak 

demikian. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri 

dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan 

ucapannya untuk memutus perkawinan tersebut. Bentuk perceraian ini disebut 

khuluk. 

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ke tiga setelah 

melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak 

                                                           

 32 Dahwadi dkk, Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Mangku Bumi, 2019), 

h. 76. 
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dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam 

bentuk ini disebut fasakh.
33

 

 Adapun penjelasan dari bentuk-bentuk perceraian di atas adalah sebagai 

berikut: 

a. Talak 

 Makna asal talak adalah “lepas dari ikatan” disebutkan dalam bahas arab 

kalimat: athlaqtu al-ba’i>r min iqa>lihi> (aku melapaskan unta dari tambatannya), 

talaktu al-mar’ah (aku melepaskan istri), maknanya dia ditalak atau dilepaskan 

dari ikatan tali pernikahan.
34

 Di antara contohnya firman Allah swt. dalam QS al-

Tala>q/65:1. 

تِِِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ   ةَ ياَأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النٍّسَاءَ فَطلٍَّقُوىُنَّ لعِِدَّ
Terjemahnya: 

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.

35
 

 Adapun menurut terminologi talak adalah: 

36وصٍ صُ مَ  فظٍ لَ بِ  وُ حَلَّ  وُ صُ قو نَ أَ  احِ كَ النٍّ  ةُ الَ إزَ  وَ ىُ  قُ لَ الطَّ 
 

Artinya: 
Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 
ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. 

 Talak adalah mengihilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi 

dalam talak ba‟in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah 

berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah 

                                                           

 33 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan) (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 197. 

 34 Al-Raghib al ashfaha>ni, al-Mufrada>t fi> Gari>bi al-Qur’a>n (Beiru>t: Da>r al-Ma’rifah), h. 

306.  

 35 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 558. 

 36 Abdul Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala> al-Maz\a>hib al-‘Arba’ah (Cet. II; Beiru>t: 

Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 248. 
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talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan 

dari satu menjadi hilang hak talak tersebut, yaitu terjadi dalam talak raj‟i.
37

 

 Ditinjau dari ada atau tidak adanya kesempatan suami merujuk kembali 

istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
38

 

1) Talak raj’i,  

Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah 

pernah digauli, bukan karena mendapat ganti harta dari istri, yang merupakan 

talak pertama atau yang kedua kalinya. Talak raj’i hanya terjadi pada talak 

pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah swt. swt dalam QS al-

Baqarah/2:229. 

 الطَّلَقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ 
Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

39
 

 

2) Talak ba’in,  

Talak ba’in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas 

suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam 

ikatan perkawinan dengan mantan suaminya harus melalui akad nikah baru, 

lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.  

b. Khuluk 

 Khuluk merupakan putusnya tali perkawinan dengan menggunakan uang 

tebusan, menggunakan ucapan talak atau khuluk. Khuluk merupakan salah satu 

                                                           

 37 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 192. 

 38 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 196-198. 

 39 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 36. 
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dari bentuk putusnya tali perkawinan, namun beda dengan bentuk yang lainnya, 

karena dalam khuluk terdapat uang tebusan, atau ganti rugi, atau „iwadh.
40

 

 Menurut Abu Malik Kamal, khuluk perceraian yang terjadi antara suami 

dan istri yang didasari keridhoan dari keduanya, dengan adanya tebusan dari istri 

yang diberikan kepada suaminya.
41

 

 Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khuluk merupakan hak yang 

Allah swt. berikan kepada istri untuk menceraikan suaminya, dengan membayar 

uang tebusan kepada suaminya, sehingga terdapat persetujuan dan keridhoan dari 

suami. 

 Adapun dasar kebolehan khuluk dalam al-Qur‟an adalah firman Allah swt. 

dalam QS al-Baqarah/2:229. 

 يمَا افْ تَدَتْ بوِِ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ اللَّوِ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِ 

Terjemahnya: 

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan 
hukum-hukum Allah swt., maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya.

42
 

 Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Kasir menjelaskan bahwa jika suami 

istri saling berselisih di mana istri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat 

membencinya serta tidak dapat bergaul dengan baik dengan suaminya, maka istri 

dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan 

suaminya kepadanya. Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu 

untuk suaminya, dan tidak ada dosa bagi suaminya menerima tebusan tersebut.
43

   

                                                           

 40 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan), h. 231. 

 41 Abu Malik Kamal, S{ahi>h Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taud{ihu Mazahib al-

Aimmah (Mesir: Daar al-Taufiqiyah), h. 340. 

 42 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 36.  

 43 Ibnu Kasir, Tafsi>r al-Qur’a >n al-‘Az{i>m juz I (cet. II; Riya>dh: Da>r Taibah, 1999), h. 613. 
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 Landasan hukum khuluk dari hadis yaitu hadis Nabi saw yang datangnya 

dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh al-Bukhari: 

ولَ اللَّوِ ثاَبِتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأةََ ثاَبِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتْ النَّبَِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ ياَ رَسُ 
سْلَمِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى البْنُ قَ يْسٍ  لَّوُ مَا أعَْتِبُ عَلَيْوِ فِ خُلُقٍ وَلََ دِينٍ وَلَكِنٍِّّ أَكْرهَُ الْكُفْرَ فِ الِْْ

قْ بَلْ الَْْدِيقَةَ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أتََ رُدٍّينَ عَلَيْوِ حَدِيقَتَوُ قاَلَتْ نَ عَمْ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ا
44وَطلٍَّقْهَا تَطْلِيقَةً 

 

Artinya: 

Dari ibnu Abbas, istri Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi saw dan 
berkata: Ya Rasul Allah swt. Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari 
segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagammannya. Cuma saya 
tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah bersabda: 
Maukah kamu mengembalikan kebunnya? Si Istri menjawab, ya mau. Nabi 
berkata kepada tsabit: terimalah kebun dan ceraikanlah dia dengan satu kali 
cerai (talak satu). 

Hadis tersebut di atas menjadi penjelasan Nabi Muhammad saw. tentang 

pembolehan khuluk dengan pengembalian harta yang telah diberikan sebelumnya 

oleh suami kepada istri. Hadis tersebut pula menjadi dasar dari rukun khuluk yang 

harus dipenuhi. Secara bahasa   ُاىز ُِ م  bermakna بد ََ ْذَ dan اىعِ  yang mempuyai اىسَّ

makna tiang atau sandaran. Adapun dalam istilah rukun adalah sesuatu yang harus 

ada dan batal jika tidak terpenuhi. Sebagai contoh membasuh wajah adalah rukun 

wudhu, sehingga jika seseorang berwudhu dan tidak membasuh wajahnya dengan 

sengaja maka wudhunya tidak sah atau batal. 

Rukun khuluk adalah sebagai berikut: 

1) Adanya mukhalli’ yaitu seseorang yang berhak mengucapkan perkataan 

cerai, yaitu suami.  

2) Adanya mukhtali’ah yaitu seseorang yang mengajukan khuluk yaitu istri 

dengan syarat si istri yang berasal dari perkawinan yang sah, dan istri 

tersebut berakal dalam artian dia menggunakan hartanya secara sadar.  

                                                           

 44 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, S{ahi>h al-Bukha>ri, h. 1344. 
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3) Adanya „iwad yaitu harta tebusan dari istri yang diberikan kepada 

suaminya yang telah menceraikannya.  

4) Adanya sighat khuluk atau perkataan khuluk dari suami.
45  

c. Fasakh 

 Menurut bahasa fasakh adalah memisahkan atau memutuskan. Adapun 

secara istilah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fasakh adalah pembatalan 

ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami 

yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah 

terlanjur menyalahi hukum pernikahan. 

 Fasakh merupakan bentuk perceraian dalam ranah peradilan. Hakimlah 

yang berhak meberikan putusan, hubungan tali perceraian tetap berlangsung atau 

diakhiri dengan perceraian. Sehingga bukti yang diajukan oleh penggugat baik 

istri maupun suami harus memenuhi syarat dan kuat, agar hakim dapat 

memberikan putusan sebaik mungkin. 

 Hukum asal fasakh merupakan hak suami atau istri namun nyatanya saat 

ini fasakh ini banyak digunakan oleh istri. Boleh jadi hal ini disebabkan suami 

memakai hak talak. 

 Akibat yang timbul dari dari putusya perkawinan disebabkan fasakh ini 

suami tidak dapat ruju’ kepada mantan istrinya selama masa iddahnya, sehingga 

perceraian dalam bentuk ini berstsatus bain sugra. Bila mantan suami dan mantan 

istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan, mereka harus melakukan akad 

baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa iddahnya atau setelah selesai 

masa iddahnya.
46

 

d. Li’a>n 

                                                           
45 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan), h. 234. 

 46 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan), h. 253. 
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 Li'an merupakan lafal dalam bahasa arab ِلََع yang secara harfiah 

bermakana “saling melaknat”. Disebut lian karena dalam proses perceraian bentuk 

ini terdapat kata “laknat”. 

 Menurut Ibnu Rusyd bahwa li’an adalah sumpah yang diucapkan suami 

empat kali bahwa dia menuduh istrinya berzina, atau anak yang dikandung 

istrinya bukan anak dari dia, dan menyatakan bahwa dia termasuk orang yang 

benar dalam tuduhannya, dan yang ke lima bahwa dia siap menerima laknat dari 

Allah swt. apabila dia berdusta dalam sumpahnya. Namun bila istri mengingkari 

sumpah suaminya maka dia menjawab sumpah suaminya dengan bersumpah 

bahwa tuduhan suaminya tidak benar empat kali, dan yang kelimanya bahwa dia 

siap menerima murka Allah swt. apabila dia berdusta dalam sumpahnya.
47

 

 Adapun dasar hukum dari li‟an adalah firman Allah swt. dalam QS al-

Nur/24:6-9. 

لََّ أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِىِمْ أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ باِللَّوِ إِنَّوُ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولََْ يَكُنْ لََمُْ شُهَدَاءُ إِ 
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ  .وَالْْاَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّوِ عَلَيْوِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَ  .لَمِنَ الصَّادِقِيَ  وَيَدْرأَُ عَن ْ

هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيَ  .أرَْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللَّوِ إِنَّوُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَ   .وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّوِ عَلَي ْ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang menuduh istrinya(berzina), padahal mereka tidak 
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu 
adalah empat kali bersumpah dengan nama Allah swt., sesungguhnya ia 
termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat 
Allah swt. atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya itu 
dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah swt. 
sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, 
dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah swt. atasnya jika suaminya 
itu termasuk orang-orang yang benar.

48
 

 Akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya proses li’an adalah kedua 

belah pihak yaitu suami istri harus diceraikan oleh hakim, sebagaimana telah 

                                                           

 47 Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas{id juz III (cet.I; Kairo: 

Maktabah Ibnu Timiyah, 1994), h. 223. 

 48 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 350. 
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terjadi di zaman Nabi kasus li’an, kemudian Nabi menceraikan keduanya. Begitu 

pula perceraian yang melalui proses ini adalah perceraian yang haram untuk rujuk 

kembali untuk selama-lamanya.
49

 

e. I>la 

 I>la berasal dari kata bahasa arab الإٌلَء yang secara bahasa artinya tidak 

mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Adapun secra 

istilah ila adalah: 

ٍُطيقَبً أَٗ فَ٘قَ أرَبعََتِ أشَٖزٍُ  طئِٖبَ  َٗ  ِ ٍِ  َِّ دِيفُ سَٗجٍ ٌصَِخُّ طلَََقُُٔ ىٍَََتَْعَِ
50
 

Artinya: 
Ila adalah sumpah suami yang sah talaknya untuk tidak menggauli istrinya 
selama-lamanya atau di atas empat bulan. 

 Dari definisi dia atas dapat kita ambil penjelasan bahwa ila adalah sumpah 

seorang suami, bukan hanya sebatas niat atau perbuatan saja, tetapi harus 

diucapkan. Sumpah tersebut diucapkan seorang suami, sehingga tidak dibenarkan 

seorang istri yang mengucapkan sumpah tersebut. Seorang suami yang sah 

talaqnya bukan dari seorang anak kecil atau yang gila. Waktu yang ditentukan 

dalam sumpah tersebut adalah selamanya atau melebihi empat bulan. 

 Landasan hukum dari ila adalah firman Allah swt. swt dalam QS al-

Baqarah/1:226-227. 

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فإَِنَّ  .للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ تَ ربَُّصُ أرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللَّوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
يعٌ عَلِيمٌ   اللَّوَ سََِ

Terjemahnya: 

Bagi orang yang men-ila istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian 
jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah swt. Maha 
Pengampun, Maha penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak 
menceraikan, maka sungguh Allah swt. Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui.

51
 

                                                           

 49 Abu Bakr bin Muhammad al-Hisny, Kifa>yah al-Akhya>r Fi> Halli Ga>yah al-Ikhtis{a>r 

Syarh Matan Abi Syuja’ (Cet.V; Jeddah: Da>r al-Minhaj, 2016), h. 557. 

 50 Abu Bakr al-Asady, Bida>yah al-Muhta>j fi> syarhi al-Minha>j juz III (Cet. I; Jeddah: Dar 

al-Minhaj, 2011), h. 299. 

 51  Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 36. 
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 Putusnya perkawinan disebabkan ila adalah talak raj’i, baik suami yang 

menjatuhkan talak atau pun hakim, pendapat ini merupakan pendapat dari imam 

Syafi‟i. Adapun Imam Ahmad dan pengikutnya berpendapat lain, yaitu perceraian 

dengan jalan ila adalah talak ba’in bila dijatuhkan oleh hakim, namun bila 

dijatuhkan oleh suami maka menjadi talak raj’i. adapun menurut Abu Tsaur 

perceraian dalam ila berbentuk talak bain, baik dijatuhkan oleh suami atau 

hakim.
52

 

f. Z|iha>r 

 Menurut bahasa arab, kata ظِٖبَر berasal dari kata     ظَٖز yang bermakna 

punggung. Adapun kaitannya dengan hubungan suami istri z}iha>r adalah ucapan 

suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung 

ibu suami, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya “engkau seperti 

punggung ibuku.
53

 

 Dalam definisi yang lebih rinci disebutkan bahwa z}iha>r adalah seorang 

suami yang menyerupakan istrinya atau sebagian anggota tubuhnya dengan wanita 

atau sebagian dari anggota tubuh wanita yang haram untuk dinikahinya, seperti 

ibu dan tante.
54

 

 Dari definisi di atas dijelaskan bahwa z}iha>r merupakan salah satu 

penyebab terjadinya perceraian. Yang mana seorang suami menyerupakan istrinya 

dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahinya, baik menyerupakannya 

dengan sempurna, seperti mengatakan “engkau seperti ibuku”, atau menyerupakan 

sebagian dari anggota tubuh seperti mengatakan “engkau seperti punggung 

ibuku”. 

                                                           

 52 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan), h. 287. 

 53 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 228. 

 54 Abdul rahman bin Muhammad Hafidz, Khula>s{ah al-Fiqh ‘Ala> Maz{a>hibi al-Imam al-

Sya>fi’i (cet. II; Abu Dhabi: Da>r al-Mana>r, 1994), h. 152. 
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 Apabila suami telah mengucapkan ucapan z}iha>r kepada istrinya, maka ia 

tidak boleh menggauli istrinya, yaitu hubungan kelamin, sampai dia membayar 

kifarat, adapun kifarat z}iha>r secara terperinci disebutkan dalam QS al-

Mujadilah/58:3-4.  

لِكُمْ تُوعَظوُنَ بِوِ وَالَّذِينَ يظُاَىِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثَُُّ يَ عُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسَّا ذَ 
يََِدْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَيِْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ تَمَاسَّا فَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ  فَمَنْ لََْ  .وَاللَّوُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌ 
 فإَِطْعَامُ سِتٍّيَ مِسْكِينًا

 

 Terjemahnya: 

Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang 
telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan budak 
sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan 
kepadamu, dan Allah swt. Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 
Maka barang siapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya, maka (dia 
wajib) berpuasa dua bulan berturut turut sebelum keduanya bercampur. 
Teteapi barang siapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam 
puluh orang miskin.

55
 

 Ayat di atas menjelaskan tingkatan kifarat
56

 bagi orang yang menzhihar 

istrinya kemudian menarik kembali ucapan zhiharnya tersebut, yaitu 

membebaskan budak, apabila tidak mampu mendapatkan budak maka wajib 

aatasnya puasa dua bulan berturut-turut, namun apabila tidak mampu juga maka 

wajib atasnya memberi makan enam puluh orang miskin.  

3. Perceraian Qabla al-Dukhu>l 

a. Pengertian  

Istilah perceraian Qabla al-Dukhu>l berasal dari bahasa arab yang terdiri dari 

dua suku kata yaitu  َقبَْو yang bararti sebelum dan اىذُخُ٘ه yang berarti masuk, 

sedangkan اىذُخُ٘ه adalah bentuk masdar dari kata  َدُخُ٘لًَ  -ٌذَْخُوُ  –دَخَو . Adapun dalam 

ilmu fiqih اىذُخُ٘ه adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita 

                                                           

 55 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 542. 

 56 Kifarat adalah kewajiban yang dibebankan kepada seorang muslim yang melakukan 

sebuah pelanggaran atau kesalahan yang telah digariskan oleh syariat Islam.  
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atau dikenal dengan berhubungan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan 

yang sah. 

 Perceraian Qabla al-Dukhu>l adalah perceraian yang terjadi setelah proses 

akad nikah yang sah kemudian berpisah sebelum suami istri tersebut melakukan 

hubungan hubungan suami istri.
57

  

 

b. Landasan Hukum Perceraian Qabla al-Dukhu>l 

Diantara landasan atau dalil diperbolehkannya perceraian Qabla al-Dukhu>l 

adalah sebagai berikut: 

1) Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:236. 

 َِّ تِّعُُٕ٘ ٍَ َٗ َِّ فزٌَِضَتً    ْٗ تفَْزِضُ٘ا۟ ىَُٖ َِّ أَ ُٕ٘ سُّ ََ ٌْ تَ ب ىَ ٍَ ٌُ ٱىِّْسَب ءَ  ٌْ ُِِ طيََّقْتُ ٍْنُ عَيىَ لََّ جُْبَحَ عَيَ َٗ َُ٘عِِ  قذََرُُٓۥ   عَيىَ ٱىْ

عْزُٗفِ ۖ ََ ب بٲِىْ عًۢ
تَٰ ٍَ قْتزِِ قذََرُُٓۥ  َُ َِ  ٱىْ ذْسٍِِْ َُ دَقبًّ عَيىَ ٱىْ

58
 

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamumenceraikan 
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum 
kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya 
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan.

59
 

Maksud dari ayat ini adalah tidak ada dosa dan kesalahan bagi kalian 

wahai para suami menceraikan istri–istri kalian sebelum bercampur dengan 

mereka dan sebelum menentukan mahar, walaupun hal itu merupakan kesedihan 

baginya namun dirinya akan terhibur dengan adanya pemberian (mut’ah), maka 

                                                           

57 J.M. Henny Wiludjeng, Perkawinan Menurut Hukum Islam (cet. I, Universitas Katolik 

Indonesia, 2020), h. 44. 

58 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ,h.37. 

59 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,h. 38. 
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kalian wajib memberikan mut’ah bagi mereka yaitu dengan memberikan kepada 

mereka sesuatu dari harta umtuk menguatkan perasaan mereka.
60

  

2) Firman Allah swt. dalam QS al- Ahzab/33: 49. 

ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّوىُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  لْمُؤْمِنََٰتِ ٱإِذَا نَكَحْتُمُ  ۡ۟ اۡ  ءَامَنُو لَّذِينَ ٱأيَ ُّهَا ۡ  يََٰ 
ةٍ تَ عْتَدُّونَ هَا  يلً  ۡۖ مِنْ عِدَّ  فَمَت ٍّعُوىُنَّ وَسَرٍّحُوىُنَّ سَرَاحًا جََِ

 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka „iddah bagimu 
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

61
 

Ayat di atas adalah dalil diperbolehkannya talak sebelum terjadinya 

hubungan suami istri, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang lain, “Tidak ada 

kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu 

sebelum kamu bercampur dengan mereka”
62

 

5) Sabda Nabi Muhammad saw: 

ةَ بنِْتَ شَراَحِيلَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبَيِوِ وَأَبِ أسَُيْدٍ قاَلََ تَ زَوَّجَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أمَُيْمَ  
هَا فَكَأنَ َّهَا كَرىَِتْ ذَلِكَ فأََمَرَ أبََ  زَىَا وَيَكْسُوَىَا ثَ وْبَ يِْ فَ لَمَّا أدُْخِلَتْ عَلَيْوِ بَسَطَ يَدَهُ إِليَ ْ ا أُسَيْدٍ أَنْ يََُهٍّ

63رَازقِِي َّيِْ 
 

Artinya: 

Dari Abbas bin Sahl dari bapaknya dan Abu Usaid keduanya berkata; Nabi 
shallAllah swt.u „alaihi wasallam menikahi Umayyah binti Syarahil. Dan 
ketika wanita itu dipertemukan dengan beliau. Beliau pun merangkulkan 
tangan kepada wanita itu, sepertinya wanita itu tak menyukai hal itu. Maka 
beliau menyuruh Abu Usaid untuk mempersiapkan bekal untuk wanita itu, 
kemudian memberinya dua helai pakaian dari katun 
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Dari hadits dapat diambil kesimpulan bahwa baginda Nabi adalah contoh 

dan suri tauladan bagi seluruh manusia terkhusus kaum muslimin, namun beliau 

pernah menceraikan istri beliau qabla al-dukhu>l  ketika melihat ketidak sukaan 

dari istri tersebut. 

6) Dalil Aqli 

Apabila perceraian dibolehkan karena kebutuhan setelah berhubungan 

badan antara suami dan istri untuk menyelesaikan suatu masalah pada saat tidak 

mungkin lagi memperbaiki hubungan dari keduanya, maka tentunya perceraian 

qabla al-dukhu>l  lebih diperbolehkan.  

c. Hukum Yang Berkaitan Dengan Perceraian Qabla al-Dukhu>l 

1) Mut’ah Wanita Qabla al-Dukhu>l 

Secara bahasa َعتتاى  adalah اىَْفعت
64

, sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS. al- Baqarah/2:240. 

رَ وَٱلَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوََٰجًا وَصِيَّةً   َزْوََٰجِهِم مَّتََٰعًا إِلََ ٱلَْْوْلِ غَي ْ لٍِّّ
رَ إِخْرَاج َزْوََٰجِهِم مَّتََٰعًا إِلََ ٱلَْْوْلِ غَي ْ  وَيَذَرُونَ أزَْوََٰجًا وَصِيَّةً لٍِّّ

Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan 
meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) 
diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari 
rumahnya).

65
 

Adapun secara istilah mut’ah adalah manfaat yang diberikan kepada 

wanita yang ditalak berupa pakaian, makanan, atau harta benda. Sebagian yang 

lain mendefenisikan sebagai sesuatu yang diberikan suami kepada istri yang telah 

diceraikan sebagai penghilang rasa sedih yang disebabkan perceraian tersebut.
66
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Landasan dari disyariatkannya pemberian mut’ah oleh suami kepada wanita yang 

diceraikannya adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:241. 

تِ مَتََٰعٌ   حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِيَ  ۡۖ بٱِلْمَعْرُوفِ  ۡۢ وَللِْمُطلََّقََٰ
Terjemahnya: 

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) 
mut‟ah menurut yang ma‟ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang 
yang bertakwa.

67
 

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah swt. telah mewajibkan 

mut’ah kepada wanita wanita yang ditalak, baik wanita yang sudah berhubungan 

badan atau wanita yang berhubungan badan, karena kata المطلقات dalam ayat ini 

dalam bentuk umum, mencakup semua jenis wanita yang diceraikan.
68

 

Hikmah dari diwajibkannya mut’ah adalah untuk menghilangkan atau 

mengurangi kesedihan yang dialami oleh wanita yang diceraikan. Dikarenakan 

penyebab kesedihan tersebut adalah laki-laki yang harus berusaha menghilangkan 

kesedihan tersebut adalah dia sendiri, bila kesedihan itu tidak dapat dihilangkan 

secara keseluruhan maka harus diganti dengan sesuatu yang diberikan oleh laki-

laki.
69

 

2) Mahar Wanita Qabla al-Dukhu>l 

Mahar adalah harta yang diwajibkan atas mempelai laki–laki saat akad 

nikah sebagai imbalan atas kehormatan wanita yang dinikahinya.
70

 Di antara 

landasan atas wajibnya mahar adalah firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4:24. 

لِكُمْ أَن تَ بْتَ غُواۡ  وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَ فِحِيَ  ۡ۟ ءَ ذََٰ رَ مُسََٰ لِكُم مُُّّْصِنِيَ غَي ْ مِن ْهُنَّ  بۦوِِ  سْتَمْتَ عْتُمٱفَمَا  ۡ  بأَِمْوََٰ
اَتُوىُنَّ أُجُورَىُنَّ فَريِضَةً  كَانَ   للَّوَ ٱإِنَّ  ۡ   لْفَريِضَةِ ٱ بَ عْدِ  ۡۢ مِن ۦوَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ رََٰضَيْتُم بوِِ  ۡ  فَ  

 عَلِيمًا حَكِيمًا
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Terjemahnya: 

Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri 
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang 
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah 
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah swt. Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.

71
 

Dalil dari hadis Nabi saw adalah: 

مَتْ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْوُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: ياَرَسُولَ اللوِ إِنّيِ وَىَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَا
 72زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ اْلقُرْآنقِيَامًا طَوِيْلً. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللوِ زَوِّجْنِيْهَا, قَدْ 

Artinya: 

Dari Sahal bin Sa‟ad bahwa nabi saw didatangi seorang wanita yang 
berkata,”Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu”, Wanita itu berdiri 
lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata,” Ya Rasulullah 
kawinkan dengan aku, beliau bersabda: Aku telah menikahkan kalian berdua 
dengan mahar hafalan Al-Qur‟anmu”  

Apabila seorang pria menceraikan istrinya Qabla al-Dukhu>l dan telah 

menentukan mahar saat akad maka wajib atasnya memberi wanita tersebut 

setengah dari mahar yang telah ditentukan, landasannya adalah firman Allah swt. 

dalam QS. al-Baqarah/2:237. 

أَن يَ عْفُونَ أوَْ  ۡ  مْ لََنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلََّ وَإِن طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّوىُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُ 
ٱلْفَضْلَ  ۡ۟ وَلََ تنَسَوُا ۡ  أقَْ رَبُ للِت َّقْوَىَٰ  ۡ۟ اۡ  وَأَن تَ عْفُو ۡ  عُقْدَةُ ٱلنٍّكَاحِ  ۦٱلَّذِى بيَِدِهِ  ۡ۟ يَ عْفُوَا

نَكُمْ   إِنَّ ٱللَّوَ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌ  ۡ  بَ ي ْ
Terjemahnya: 

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika 
isteri-isterimu itu mema‟afkan atau dima‟afkan oleh orang yang memegang 
ikatan nikah, dan pema‟afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
swt. Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

73
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Ayat yang mulia ini menjelaskan wajibnya memberikan setengah dari 

mahar yang telah ditentukan kepada wanita yang diceraikan apabila terjadi Qabla 

al-Dukhu>l, kecuali jika wanita tersebut memaafkan atau merelakan tidak diberikan 

setengah mahar tersebut. Apabila pihak pria merelakan mahar yang utuh untuk 

diberikan kepada wanita tersebut maka itu lebih utama.  

Apabila seorang pria menceraikan istrinya Qabla al-Dukhu>l dan belum ada 

mahar yang disepakati maka bukan setengah mahar yang diberikan kepada wanita 

tersebut karena belum disepakati, tapi yang wajib adalah memberikan mut’ah 

kepadanya, landasannya adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:236. 

وَمَت ٍّعُوىُنَّ عَلَى  ۡ  لََنَُّ فَريِضَةً  ۡ۟ ءَ مَا لََْ تََسَُّوىُنَّ أوَْ تَ فْرِضُواۡ  لَيْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ ٱلنٍّسَالََّ جُنَاحَ عَ 
حَقًّا عَلَى لََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ  ۡۖ ا بٱِلْمَعْرُوفِ ۡۢ مَتََٰعً  ۥوَعَلَى ٱلْمُقْتِِ قَدَرهُُ  ۥٱلْمُوسِعِ قَدَرهُُ 

 ۥوَعَلَى ٱلْمُقْتِِ قَدَرهُُ  ۥوَمَت ٍّعُوىُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرهُُ  ۡ  لََنَُّ فَريِضَةً  ۡ۟ ءَ مَا لََْ تََسَُّوىُنَّ أوَْ تَ فْرِضُواۡ  سَاٱلنٍّ 
 حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِي ۡۖ ا بٱِلْمَعْرُوفِ ۡۢ مَتََٰعً 

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum 
kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut‟ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya 
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan.

74
 

Kandungan ayat sangat jelas menyebutkan tidak adanya dosa bagi seorang 

pria yang menceraikan isrtinya Qabla al-Dukhu>l dan belum menentukan mahar, 

namun wajib atasnya mut’ah. 

3. Rujuk Perceraian Qabla al-Dukhu>l 

Rujuk boleh terjadi pada talak yang boleh rujuk, dan talak yang boleh 

rujuk hanya ada pada perceraian setelah dicampuri. Dengan demikian jelas bahwa 

                                                           
74 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,h. 38. 



39 
 

 
 

tidak ada rujuk pada perceraian Qabla al-Dukhu>l. Hal ini telah menjadi 

kesepakatan dari para ulama.
75

 

Diantara sebab tidak adanya rujuk dalam perceraian Qabla al-Dukhu>l 

adalah karena ruju’ hanya boleh terjadi mada masa iddah, sedangkan perceraian 

Qabla al-Dukhu>l tidak ada masa iddahnya, sebagaimana diterangkan dalam QS. 

al-Ahzab/33: 49. 

ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّوىُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  لْمُؤْمِنََٰتِ ٱإِذَا نَكَحْتُمُ  ۡ۟ اۡ  ءَامَنُو لَّذِينَ ٱأيَ ُّهَا ۡ  يََٰ 
ةٍ تَ عْتَدُّونَ هَا  يلً فَمَ  ۡۖ مِنْ عِدَّ  ت ٍّعُوىُنَّ وَسَرٍّحُوىُنَّ سَرَاحًا جََِ

 
Terjemahnya: 

 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka „iddah bagimu 
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

76
 

4. Masa Iddah Wanita Diceraikan Qabla al-Dukhu>l 

Masa iddah adalah masa dimana seorang wanita yang ditinggal wafat oleh 

suaminya atau diceraikan oleh suaminya untuk tidak menikah dengan pria yang 

lain sampai masa itu telah habis. Dalil yang menunjukkan wajibnya untuk adanya 

masa iddah adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:234. 

أَجَلَهُنَّ فَلَ  فإَِذَا بَ لَغْنَ  ۡۖ رٍ وَعَشْراً أزَْوََٰجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُ وَٱلَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيذََرُونَ 
 وَٱللَّوُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌ  ۡۗ أنَفُسِهِنَّ بٱِلْمَعْرُوفِ  ۡ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ فِ 

Terjemahnya: 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada 
dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali 
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah 
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swt.. Itulah hukum-hukum Allah swt., diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(mau) mengetahui”.

77
 

Begitu pula firman Allah swt. dalam QS al- Talaq/65:4. 

ثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلََّٰ ۡ  سَا  ىِ يئَِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نٍّ ۡ  وَٱلََّٰ  تُ هُنَّ ثَ لََٰ  ۡ    ىِ لََْ يََِضْنَ ۡ  ئِكُمْ إِنِ ٱرْتَ بْتُمْ فَعِدَّ
 لََٰتُ ٱلَِّْحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ ۡ۟ وَأوُ

Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 

Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
78

  

 

Begitu pula firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:228. 

ثَةَ قُ رُو تُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَ لََٰ  ءٍ ۡ  وَٱلْمُطلََّقََٰ

Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 
quru‟79 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, kaum muslimin sepakat bahwa 

wajibnya iddah bagi wanita–wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena 

talak atau karena ditinggal wafat oleh suaminya. Dengan demikian disimpulkan 

bahwa tidak ada masa iddah bagi wanita yang berpisah qabla al-dukhu>l. 

5. Warisan Wanita Qabla al-Dukhu>l 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita yang diceraikan qabla al-

dukhu>l tidak berhak mendapatkan warisan dari mantan suaminya yang wafat 
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karena wanita tersebut tidak ada masa iddahnya.
80

 Berdasarkan firman Allah swt. 

dalam QS al-Ahzab/33: 49. 

ثَُُّ طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّوىُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  لْمُؤْمِنََٰتِ ٱإِذَا نَكَحْتُمُ  ۡ۟ اۡ  ءَامَنُو لَّذِينَ ٱأيَ ُّهَا ۡ  يََٰ 
ةٍ تَ عْتَدُّونَ هَا  يلً فَمَت ٍّعُوىُنَّ وَسَرٍّ  ۡۖ مِنْ عِدَّ  حُوىُنَّ سَرَاحًا جََِ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka „iddah bagimu 
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.

81
 

 

C. Mahar dan Uang belanja 

1. Pengertian Mahar dan Uang belanja  

Mahar berasal dari bahasa arab اىَٖز jamaknya adalah َٖ٘راى  atau اىَٖ٘رة 

atau sering disebut dengan اىصذاق
82

 yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia 

menjadi mahar atau mas kawin. Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib 

dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk 

menimbulkan cinta kasih bagi istri kepasa calon suaminya, atau bisa didefinisikan 

sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, 

baik dalam bentuk benda maupun jasa.
83

 Dapat diserahkan langsung atau pun 

dibayar dibelakang.
84

 

Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama menyebutkan bahwa walaupun mahar  

hukumnya wajib, namun tidak mesti diserahkan pada saat berlangsungnya akad 

nikah, dalam artian mahar dapat diberikan pada saat nikah dan boleh setelah akad 
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 Muhammad bin Idris al-Sya>fii, al- Um (cet. II, Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1993), h. 255. 

81 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,h. 424. 

 82 Ahmad Mukhtar umar, Mu’jam al-Lugah al-Arabiyah  al-Mu’a>sirah (Cet.I; Mesir: 
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 83 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, h. 84. 

 84 Sa‟di Abu Habib, al-Qa>mu>s al-Fiqhi Lugatan wa Is{tila>han (Cet. II; Damaskus: Da>r al-
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nikah. Sehingga pengertian yang pas untuk mahar adalah pemberian khusus yang 

bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki 

kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.
85

 

Kata mahar sering disebutkan dalam al-Quran dengan nama selain mahar, 

yaitu: 

a. Uju>r  disebutkan dalam QS. al-Nisa/4:24. 

ةً  ريِضَ نَّ فَ ورَىُ جُ نَّ أُ وىُ آتُ نَّ فَ هُ نْ  وِ مِ مْ بِ تُ عْ  َ ت مْ تَ ا اسْ مَ ا  ۡ  فَ يمَ مْ فِ كُ يْ لَ احَ عَ نَ وَلََ جُ
ةِ  ريِضَ فَ لْ دِ ا عْ  َ نْ ب وِ مِ مْ بِ تُ يْ رَاضَ  َ ا ۡ  ت يمً كِ ا حَ يمً لِ انَ عَ نَّ اللَّوَ كَ  إِ

Terjemahnya: 

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, 
berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu 
kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu 
telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

86
 

 

b. S}aduqa disebutkan dalam QS. al-Nisa/4:4. 

 ـً   ٌ زِ ٍَّ  ـبً   ٍ ُْْٔ ّفَْسًب فنَُيُُ٘ٓ َِْٕ ٍِّ ٌْ عَِ شَىْءٍ  َِ ىنَُ َِّ ّذِْيتًَ   فإَُِ طِبْ ِٖ تِ
ءَاتُ٘ا۟ ٱىِّْسَب ءَ صَذُقَٰ  بَٗ

Terjemahnya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.

87
 

 

c. Fari>d}ah disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2:236. 

 

َِّ فزٌَِضَت ْٗ تفَْزِضُ٘ا۟ ىَُٖ َِّ أَ ُٕ٘ سُّ ََ ٌْ تَ ب ىَ ٍَ ٌُ ٱىِّْسَب ءَ  َّقْتُ ٌْ ُِِ طيَ ٍْنُ  لََّ جُْبَحَ عَيَ

Terjemahnya: 
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Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum 
kamu menentukan maharnya.

88
 

2. Landasan Hukum Mahar. 

Landasan dari disyariatkannya mahar adalah firman Allah swt. dalam QS 

al-Nisa/4:4. 

 لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْوُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ ىَنِيئًا مَريِئًا وَآتُوا النٍّسَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً فإَِنْ طِبَْ 

Terjemahnya: 

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang 
hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

89
 

 

Dalam yang mulia ini jelas disebutkan tentang hukum wajibnya pemberian 

mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dalam ayat ini pula 

terdapat faidah bahwa mahar adalah hak milik istri. Karena istri boleh 

memberikannya kepada orang lain, sesuatu yang boleh diberikan kepada orang itu 

menujukkan kepemilikannya. 

Landasan hukum mahar disebutkan pula dalam hadis-hadis nabi saw. di 

antaranya sabda beliau: 

جُلٌ امْرَأةٌَ إلََ النَّبِ فَ قَالَتْ ياَ رَسُولَ اللَّوِ إِنٍِّ قَدْ وَىَبْتُ نَ فْسِي لَكَ فَ قَامَتْ قِيَامًا طَوِيلً فَ قَامَ رَ جَائَتْ 
كَ شَيْءٌ قاَلَ فَ قَالَ زَوٍّجْنِيهَا إِنْ لََْ يَكُنْ لَكَ بِِاَ حَاجَةٌ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ىَلْ عِنْدَ 

 صَلَّى اللَّوُ مَا أَجِدُ شَيْئًا قاَلَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتََاً مِنْ حَدِيدٍ فاَلْتَمَسَ فَ لَمْ يََِدْ شَيْئًا فَ قَالَ لَوُ رَسُولُ اللَّوِ 
سُوَرٍ سَََّاىَا قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ىَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قاَلَ نَ عَمْ سُورةَُ كَذَا وَسُورةَُ كَذَا لِ 

 90صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ 
Artinya: 

Rasaulullah saw. didatangi seorang perempuan, kemudia mengatakan”wahai 
Rasulullah, sungguh aku telah meneyerahkan diriku kepada engkau”, maka 
berdiri lah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan 
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berkata:‟wahai Rasulullah jodohkan saja dia dengan saya sekiranyaa engkau 
kurang berkenan kepadanya, Rasulullah bersabda: apakah kamu mempunyai 
sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)? Laki-laki itu 
menjawab: saya tidak punya apa-apa selain sarungku ini” Rasulullah 
bersabda” kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentunya kamu duduk 
tanpa busana, karena itu carilah sesuatu, laki-;laki itu berkata” aku tidak 
mendapati sesuatu”. Rasul bersabda(lagi) carilah, walaupun sekedar cincin 
besi, maka laki-laki itu mencari dan tidak mendapati sesuatu, lalu Rasul 
bertanya: apakah kamu ada sesuatu daru al-Quran? Maka ia menjawab “ya”, 
surat ini dan surat itu, menyebutkan bebarapa surat”Maka kamu telah saya 
nikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) yang kamu miliki dari al-Quran. 

 

Dari hadis ini dapat diambil beberapa kesimpulan, yang pertama hukum 

mahar adalah wajib karena Nabi saw. telah memerintahkan kepada laki-laki 

tersebut untuk mencari sesuatu yang dapat ia jadikan mahar, yang kedua adalah 

bolehnya manfaat dijadikan mahar, di mana hadis ini menyebutkan bahwa hafalan 

al-Quran dijadikan mahar hukumnya boleh, sedang yang dimaksud dengan 

hafalan di sini adalah menjadikan pengajaran al-Quran kepada istrinya sebagai 

mahar. 

Sedangkan Uang belanja merupakan sejumlah uang yang harus diserahkan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, adapun besaran uang belanja yang 

harus diberikan tidak selalu sama antara satu dengan yang lainnya, karena 

tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak.
91

 Uang belanja harus 

diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak calon 

perempuan beberapa hari sebelum acara pernikahan berlangsung, sebagian lagi 

memperbolehkan penyerahan uang belanja sesaat sebelum akad nikah 

dilangsungkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kerelaan dan keseriusan dari 

pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga 

pihak perempuan.  

3. Syarat-Syarat Mahar 
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Secara umum ayat-ayat maupun hadis Nabi saw. menyebutkan bahwa 

mahar tidak dibatasi berbentuk uang atau barang berharga lainnya, namun mahar 

juga dapat berupa sebuah kemanfaatan. Adapun syarat-syarat mahar yang harus 

terpenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Harta / bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, 

walaupun tidak ada ketentuan besar atau kecilnya, namun apabila mahar 

sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 

b. Barang suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang 

najis seperti khamr, babi, atau darah, karena semua itu haram. 

c. Barangnya bukan barang gasab. Gasab maknanya mengambil barang orang 

lain tanpa izin namun bukan bermaksud untuk memilikinya karena berniat 

mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab ini tidak 

sah, tapi akadnya tetap sah. 

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah memberikan mahar 

dengan yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.
92

 

4. Jenis–Jenis Mahar 

Para ahli Fiqih menyebutkan ada tiga bentuk mahar: 

a. Mahar al-Musamma, yaitu mahar yang disebutkan secara jelas saat akad, 

termasuk dalam mahar al-Musamma adalah sesuatu yang diberikan suami 

kepada istri sebelum dan sesudah acara pernikahan, seperti pakaian 

pengantin. 

b. Mahar al-Misl, dalam penentuan mahar jenis ini terdapat silang pendapat 

diantara para ulama fiqih. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa mahar al-Misl 

jumlahnya sama dengan mahar yang diterima oleh perempuan yang menikah 

dari pihak ayahnya. Ulama madzhab Maliki dan Syafi‟i mengatakan bahwa 
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mahar al-Misl dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dala keluarga 

tersebut ketika melangsungkan pernikahan seorang wanita. 

c. Mahar Sirr, yaitu mahar yang tidak disebutkan pada prosesi akad nikah, 

namun telah disepakati jumlahnya sebelum akad nikah dilangsungkan.   

5. Jumlah Mahar 

Dalam membahas besarnya mahar, para ulama sepakat bahwa tidak ada 

batas maksimal dari jumlah mahar, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-

Nisa/4:20 

اً  ۡ۟ فَلَ تأَْخُذُوا وَإِنْ أرََدتُُُّّ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَ يْتُمْ إِحْدَى َٰهُنَّ قِنطاَرًا  ۥأتَأَْخُذُونوَُ  ۡ  مِنْوُ شَيْ  
نًا وَإِثْْاً مُّبِينًا  بُ هْتََٰ

 
Terjemahnya: 

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang 
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 
sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 
tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

93
 

Ayat di atas menjadi dalil akan dibolehkannya pemberian mahar dengan 

harta yang banyak. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah batas 

minimal mahar. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: 

a. Ketidak jelasan kedudukannya akad nikah itu, antara dia sebagai jenis 

pertukaran atau sebagai ibadah. Jika ditinjau dari segi mahar laki–laki dapat 

menjadikannya memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka mirip dengan 

pertukaran. Jika ditinjau dari segi adanya larangan untuk mengadakan 

persetujuan untuk menghapus mahar maka mirip dengan ibadah. 

b. Adanya pertetangan antara kias yang menghendaki adanya pembatasan mahar 

dengan penjelasan hadis yang tidak menghendaki pembatasan. Kias yang 
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menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, 

sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.
94

 

Agama tidak membatasi jumlah minimum dam maksimum sebuah mahar, 

hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam 

memberinya. Orang yang kaya mampu memberikan mahar yang tinggi, sedangkan 

yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberikan mahar.
95

  

6. Pemberian Mahar Kontan atau Hutang 

Pemberian mahar dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan 

kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak 

perempuan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pemberian mahar secara 

hutang, sebagian diantara mereka berpendapat pemberian mahar secara hutang 

boleh, sebagian lagi berpendapat tidak boleh, silang pendapat ini disebabkan 

perberdaan di dalam memahami hadis nabi saw. 

ِِ عَبَّبصٍ قبَهَ  ِْ ابْ ب  عَ ََّ ْْذِي ىَ ب عِ ٍَ ٍْئبً قبَهَ  ٌَ أعَْطِٖبَ شَ عَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ عَيَ ِ صَيَّى اللََّّ تَ قبَهَ ىَُٔ رَعُ٘هُ اللََّّ ََ ًٌّ فبَطِ جَ عَيِ َّٗ تشََ

ٍَّت َِ َِ دِرْعُلَ اىْذُطَ ٌْ ء  قبَهَ أَ ًْ شَ
96

 

Artinya: 

Dari ibnu Abbas, dia berkata: tatkala Nabi menikahkan fatimah dengan Ali, 
Rasulullah bersabda: berilah fatimah sesuatu, Ali menjawab: saya tidak 
mempunyai sesuatu, Rasul berkata: dimana baju Hutamiyyahmu. 

  Ulama yang berpendapat tidak boleh berdalalil hadis di atas, ketika Nabi 

memerintahkan untuk menjadikan baju perang sebagai mahar, karena menurut 

mereka perintah Nabi dalam hadis ini menunjukkan wajib, sehingga mahar harus 

diserahkan sebelum akad. Adapun ulama yang berpendapat boleh mengatakan 

bahwa perintah Nabi dalam hadis ini menunjukkan lebih utama, bukan wajib. 
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7. Gugur Mahar 

Para Fuqaha sepakat bahwa ada beberapa kondisi yang menjadi sebab 

gugurnya mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Para ulma dari 

madzhab hanafiyah menyatakan bahwa mahar menjadi gugur bila terjadi beberapa 

hal berikut:
97

 

a. Terjadi perceraian antara suami istri, selain dengan cara talak, sebelum 

terjadinya senggama, pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik. Akan tetapi 

ulama madzhab Syafi‟i dan Hambali membedakan antara perpisahan yang 

disebabkan oleh istri dan perpisahan perpisahan yang disebabkan oleh suami. 

Mereka mengatakan bahwa apabila perceraian yang dilakukan oleh istri 

sebelum dicampuri maka gugur maharnya, sebaliknya apabila perceraian 

yang dilakukan oleh suami, maka maharnya dinyatakan tidak gugur. 

b. Terjadinya Khuluk sebelum dan sesudah senggama dan ganti ruginya adalah 

mahar. Oleh karen itu para ulama mengatakan hal seperti itu, mahar itupun 

gugur secara keseluruhan. 

c. Istri meneyrahkan sepenuhnya kepada suami maharnya, meskipun mahar itu 

belum dibayar suami, oleh karena itu harus bijak ketika memberikan 

tindakan. 

d. Istri menghibahkan mahaar itu sepenuhnya kepada suaminya. 

8. Perbedaan Mahar dan Uang belanja  

 Secara sepintas, antara mahar dan uang belanja seakan-akan memiliki 

makna yang sama karena kedua-duanya merupakan kewajiban. Namun bila 

diperhatikan lebih mendalam maka kedua istilah tersebut jelas berbeda. Sebab 

uang belanja merupakan tradisi daerah setempat dan bisa berbeda penamaan 
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antara satu daerah dengan dearah lain. Sedangkan mahar berasal dari ajaran 

agama Islam. 

 Selain dari segi istilah, mahar dan uang belanja juga berbeda dalam hal 

siapa yang berhak menggunakannya. Uang belanja dipegang oleh orang tua dari 

calon mempelai perempuan yang digunakan untuk membiayai acara pernikahan. 

Sedangkan mahar hanya berhak dimiliki oleh mempelai perempuan dan keluarga 

tidak berhak menggunakannya.  

 Mahar berikut derivasi katanya memiliki makna pemberian yang wajib 

oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan tanpa 

mengharapkan imbalan materi berupa harta benda serta tanpa adanya paksaan dan 

bersifat sukarela, sedangkan uang belanja adalah biaya pesta pernikahan yang 

diberikan kepada mempelai perempuan sesuai dengan tingkat sosialnya, kemudian 

kadar uangnya ditentukan oleh pihak perempuan yang hendak dinikahi.
98

 

 Adapun hal yang mempengaruhi nominal dari uang belanja adalah status 

sosial dari mempelai perempuan, diantaranya: 

a. Bangsawan, perempuan dari kalangan bangsawan memiliki uang belanja yang 

tinggi.  

b. Pendidikan, semakin tinggi pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi 

pula uang belanjanya, begitu pula sebaliknya.  

c. Status ekonomi, semakin kaya perempuan yang akan dinikahi maka semakin 

tinggi pula uang belanja yang harus diberikan, begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah kondisi ekonomi dari perempuan yang akan dinikahi maka 

semakin rendah pula uang belanja yang harus diberikan.  

d. Pekerjaan, perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang 

belanja yang lebih tinggi dari perempuan yang tidak memiliki pekerjaan.  

                                                           
98 Muhammad Asywar Saleh, Mahar dan Uang PanaiMasyarakat Suku Bugis : Studi 
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e. Kondisi fisik, semakin sempurna kondisi fisik atau kecantikan seorang 

perempuan, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan.
99

  

D. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

 Kata hukum berasal dari bahasa arab ٌدن yang bentuk jamaknya ًأدنب 

bermakna اىقضبء (penetapan).
100

 Ada pula yang memberikan arti yang lebih luas 

yaitu hukum (kata jamaknya ahkam) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, 

pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain lain.
101

 Adapun dalam istilah usul 

fiqh, hukum adalah; 

 و وضعاً أو تحريرا أاقتضاءً فعال المكلفي أخطاب الله المتعلق ب
Kalamullah yang menyangkut perbuatan mukallaf, baik bersifat imperatif, 
fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan 
penghalang.

102
 

 Bila beberapa definisi di atas dikaitkan dengan syara‟ atau Islam, maka 

hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan 

sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang telah memenuhi syarat untuk 

dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang 

beragama Islam. 

2. Bentuk-Bentuk Hukum Islam 

a. Hukum Wadh’i 

 Hukum wadh‟i adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu 

sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai man’i, hukum wadh’i terbagi tiga:
103

 

                                                           

 99 Hajra Yansa dkk, Uang belanja dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 

Siri‟ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan 3, no. 2 (2016), h. 9-10. 
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1) Sebab, yaitu sesuatu yang mendasar dan terang dan tertentu yang menjadi 

pangkal adanya sesuatu. Contoh: adanya hukum potong tangan 

dikarenakan adanya sebab mencuri. 

2) Syarat, yaitu sesuatu yang karenanya ada hukum dan ketidak adanya tidak 

ada hukum. Contoh: Haul adalah sebuah syarat  adanya kewajiban zakat.  

3) Man’i, yaitu sesuatu yang menjadi penghalang adanya hukum, atau 

penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Contoh: haid wanita sebagai 

penghalang untuk melakukan shalat. Adanya hutang merupakan 

penghalang bagi wajibnya zakat harta, meskipun sudah mencapai nisab 

dan haul. 

b. Hukum Taklif 

 Hukum taklif yaitu titah Allah swt. yang berhubungan dengan tuntutan dan 

pilihan berbuat, yang terperinci dalam hukum wajib, nadab, mubah, makruh, 

dan haram. Hukum taklif terbagi 5:
104

 

1) Wajib, yaitu yang dituntut syariat untuk melakukan sesuatu dengan tegas, 

jika dilaksanakan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan 

menyebabkan dosa dan berhak mendapatkan siksa. Contoh: perintah untuk 

melakukan shalat, Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqorah/2:43. 

ةَ وَٱر ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوَٰ  مَعَ ٱلرََّٰكِعِيَ  كَعُواْ ۡ  وَأقَِيمُواْ ٱلصَّلَوَٰ
Terjemahnya: 

 Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku‟lah bersama 
 orang-orang yang ruku‟.

105
 

2) Mandub, yaitu yang dituntut syariat untuk melakukan suatu perbuatan 

tidak dengan tegas, jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika 
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ditinggalkan tidak mendapat siksa. Contoh: perintah untuk melakukan 

shalat sunnah rawatib. 

3) Haram, yaitu yang dituntut syariat untuk ditinggalkan dengan tegas, jika 

ditinggalkan mendapat pahala, dan jika dilakukan akan mendapat siksa. 

Contoh: larangan untuk memakan bangkai, darah dan daging babi, Allah 

swt. berfirman dalam QS Al-Maidah/5:3. 

  ..…خِنزيِرِ ۡ  مُ ٱلۡ  تَةُ وَٱلدَّمُ وَلَ ۡ  مَيۡ  كُمُ ٱلۡ  لَيعَ  ۡ  حُرٍّمَت
Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.
106

 

4) Makruh, yaitu yang dituntut syariat untuk ditinggalkan tidak dengan tegas, 

jika ditinggalkan dengan ketaatan mendapat pahala, dan jika dilakukan 

tidak mendapat siksa. Contoh: larangan memegang kemaluan dengan 

tangan kanan ketika kencing. 

5) Mubah, yaitu pemberian kebebasan memilih dari syariat untuk melakukan 

atau meninggalkannya, tidak ada pujian ketika melakukannya, dan tidak 

ada celaan ketika meninggalkannya. Contoh: makan dan minum. 

3. Sumber Hukum Islam 

 Pengertian sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan 

aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat. Adapun sumber-sumber 

tersebut adalah: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an berisi wahyu-wahyu dari Allah swt. swt yang diturunkan secara 

berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat 

Jibril, diawali dengan surat Al- Fatihah, diakhiri dengan surat Al-Nass dan 
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membacanya bernilai ibadah. 
107

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-

Syu‟aro/26:192-195. 

لَمِيَ نَ زَلَ بِوِ ٱلرُّوحُ ٱلۡ  لتََنزيِلُ رَبٍّ ٱل ۥوَإِنَّوُ  مُنذِريِنَ ۡ  كَ لتَِكُونَ مِنَ ٱلبِ ۡ  أمَِيُ عَلَىَٰ قَلۡ  عََٰ
 مُّبِي بلِِسَانٍ عَرَبِّ 

Terjemahnya: 

Dan sungguh (Al-Qur‟an) ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh 
alam, yang dibawa turun oleh Jibril, ke dalam hatimu (Muhammad) agar 
engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa arab yang 
jelas.

108
 

 Al-Qur‟an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim 

berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di 

dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah swt. yaitu mengikuti 

segala perintah Allah swt. dan menjauhi segala larangannya. Kandungan ayat al-

Qur‟an dalam pembahasan para ulama terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Hukum aqidah, ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia 

kepada Allah swt., dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari 

akhir. 

2) Hukum Etika, yaitu sebuah perilaku perilaku yang berkaitan dengan 

kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan dan 

menghindari sifat–sifat buruk pada dirinya seperti dusta, iri, dengki, dan 

sombong. 

3) Hukum Amaliyah, yaitu suatu perilaku sehari hari yang berhubungan 

dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu amaliyah kepada Allah swt. seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain 

sebagainya. Yang kedua muamalah dengan manusia baik secara pribadi 

                                                           

 107 Ibra>hi>m alni’mah, Ulu>mul Qur’a>n, (cet. 2, 2008), h. 8. 

 108
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 375.  



54 
 

 
 

maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, jual beli, hukum pidana, dan 

lain sebagainya.
109

 

b. Hadis 

 Hadits merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw 

baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqri>r).110
 Hadits merupakan 

sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur‟an. Allah swt. telah 

memerintahkan dengan tegas untuk mengikuti segala yang disampaikan dan 

diajarkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS Al-

Hasyr/59:7. 

دِيدُ إِنَّ ٱللَّوَ شَ  ۡۖ وَٱت َّقُواْ ٱللَّوَ  ۡ  هُ فٱَنتَ هُواْ ۡ  عَن ۡ  رَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَىَٰكُمءَاتىََٰكُمُ ٱل ۡ  وَمَا
 عِقَابِ  ۡ  ٱل

Terjemahnya: 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah 
swt., sungguh Allah swt. sangat keras hukumanNya.

111
 

 Ayat ini menjelaskan akan wajibnya mentaati segala yang diperintahkan 

oleh Nabi dan mejauhi segala yang dilarangnya sebab nabi saw. merupakan suri 

tauladan ummatnya. 

 Ummat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua 

setelah al-Quran. Kesepakatan kaum muslimin ini dalam mempercayai, menerima, 

dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis yang telah 

dilaksanakan semenjak zaman Nabi saw. sepeninggal beliau, masa khulafa al-
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rasyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkari. Adapun 

fungsi dari hadis sebagai ajaran Islam adalah sebagai berikut:
112

 

1) Bayan Tafsir, maknanya adalah hadis berfungsi sebagai penjelas dari ayat-

ayat al-Quran, fungsinya disini adalah merinci ayat-ayat yang dalam 

bentuk global, membatasi ayat-ayat yang mutlak, mengkhususkan yang 

umum, dan menjelaskan ayat-ayat yang dirasa rumit. 

2) Bayan Taqrir, makananya adalah hadis berfungsi untuk memperkokoh dan 

memperkuat pernyataan al-Quran, dalam hal ini hadis berfungsi untuk 

memperkokoh isi kandungan al-Quran. 

3) Bayan Tasyri‟ yang dimaksud di sini adalah hadis menjelaskan hukum-

hukum yang tidak disinggung langsung oleh al-Quran. Hadis sebagai 

ketentuan hukum dalam berbagai masalah yang tidak terdapat dalam al-

Quran. 

4) Bayan Al-Naskh, makananya di sini hadis dapat berfungsi sebagai 

penghapus atas ketentuan-ketentuan yang datang lebih awal.  Menurut 

ulama mutaqaddimin mengartikan bayan al-Naskh ini adalah dalil syara‟ 

yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada, karena datangnya 

kemudian. 

c. Ijmak 

 Ijmak menurut hukum Islam pada prinsipnya adalah kesepakatan beberapa 

ahli ijtihad atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang 

hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu 

hal.
113

 Dalam definisi di atas disebutkan kata “para ulama ahli ijtihad” 

memberikan makna kesepakatan kalangan awam tidak termasuk ijmak. Karena 
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kesepakatan dan perbedaan mereka tidak perlu diperhitungkan, begitu juga 

kesepakatan sebagian para ulama juga tidak bisa dianggap ijmak. Disebutkan pula 

“setelah masa Rasulullah” ini menunjukkan bahwa ijmak yang dilakukan di masa 

beliau tidak sah, lantaran semua hukum diputuskan secara langsung oleh 

Rasulullah melalui perantara wahyu. 

 Mayoritas ulama berpandangan, ijmak mempunyai bobot hujjah 

syar’iyyah yang sangat kuat dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat 

ijtihadiyah setelah nash-nash agama, karena ijmak bersandar pada dalil syariat, 

baik secara eksplisit maupun implisit. Bahkan mayoritas ulama berpandangan 

ijmak merupakan hujjah syar’iyyah yang wajib diaplikasikan. 

d. Kias 

 Kias ialah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam 

nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan 

kesatuan‟illat
114

 hukum diantara keduanya.
115

 Mayoritas ulama berpendapat 

bahwa kias adalah hujjah Syari’yyah terhadap hukum-hukum Syara’, tentang 

tindakan manusia. Kias menempati urutan ke empat di antara hujjah syar’iyyah, 

jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasarkan nash atau ijma‟.  

 Sebagai contoh, hukum menyalah gunakan narkoba tidak ada satupun dalil 

yang jelas dari al-Quran yang mengharamkannya, namun ketika menggunakan 

kias maka kita mendapati bahwa narkoba hukumnya sama dengan khamr karena 

memiliki illat yang sama, yaitu kedua benda tersebut dapat menghilangkan akal 

penggunanya. 

                                                           

 114 „illat adalah suatu sifat yang ada pada ashl (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk 

menetapkan hukum ashl (al-ashl) serta untuk mengetahui hukum pada far‟(cabang) yang belum 
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Ketika menjadikan kias sebagai salah satu hujjah syar’iyyah, kias tersebut 

harus memenuhi rukun-rukun yang ada padanya, adapun rukun-rukun tersebut 

adalah: 

1) Al-Aslhu, yaitu objek kias, diartikan sebagai suatu objek peristiwa yang 

telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dari al-Quran, hadis dan 

ijmak. 

2) Adanya hukum asal, yaitu hukum syara‟ yang terdapat pada al-ashlu yang 

hendak ditetapkan pada far’u (cabang) dengan jalan kias. 

3) ‘illat, yaitu suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu 

hukum, sehingga „illat harus ada pada al-„ashlu dan al-far‟u. 

4) Al-Far‟u, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-

Quran, hadis, maupun ijmak.
 116

 

E. Hukum Adat 

 Hukum adat merupakan istilah yang diberikan oleh kalangan ilmu 

pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok, pedoman-pedoman dan 

kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan rakyat Indonesia. Kalangan 

ilmuwan pada saaat itu melihat bahwa rakyat Indonesia yang hidup di pelosok-

pelosok hidup dalam ketertiban dan mereka hidup tertib dengan berpedoman pada 

peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri.
117

 

 Para sarjana hukum memberikan defenisi yang beragam tentang hukum 

adat ini, diantaranya: 

1. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-

adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasi dan bersifat 

paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. 
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2. Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis dalam 

peraturan yang ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung 

oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan 

tersebut mempunyai kekuatan hukum. 

3. Hazairin menyebutkan hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam 

masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah 

mendapat pengakuan masyarakat umum dalam masyarakt itu. 

4. Soeroyo mengatakan bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-

norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu 

berkembang sserta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak 

tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai 

akibat hukum.
118

 

  Menurut Van Vollenhoven
119

 hukum adat adalah keseluruhan aturan 

tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam 

keadaan tidak dikodifikasiakn.
120

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum adat 

merupakan tingkah laku yang berdasarkan hukum yang berlaku di sini dan kini 

serta apabila melanggar akan dikenakan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran 

tersebut, namun tidak dibukukan secara tersusun seperti undang-undang. 

 

 

                                                           

118 Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Cet. I; Louksemawe: Unimal Press, 2016), h. 2-3 

 119 Van Vollenhoven adalah orang belanda yang ditugaskan di Hindia Belanda, yang 
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Belanda). Dia juga yang menetapkan bahwa hukum adat di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 

19 lingkar hukum. Karena itu dia sering disebut sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia. 

 120 Imam Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Cet. V; Yogyakarta: Liberty, 

2010), h. 5. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh 

berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan ke dalam bentuk bilangan 

atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti 

lebih dari sekedar angka atau frekuensi yang mengumpulkan informasi suatu 

gejala dengan menggambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai 

suatu gejala atau keadaan.
121

 

 Menurut istilah penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu 

latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci.
122

 Dengan pengertian lain penelitian lapangan 

yang dilakukan dengan metode wawancaca, observasi, serta menggambarkan 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah suku Tolaki dan 

suku Muna di kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti memilih lokasi 

tersebut karena tertarik dengan keragaman adat-istiadat di dalamnya. 
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 122 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian (cet.I; Sukabumi: Jejak, 

2018), h. 8 
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B. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat perpaduan antara penelitian kepustakaan 

(library research) dan penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti beberapa 

pendekatan, yaitu: 

1. Penedekatan syar’i, khususnya dalam menganalisis masalah perceraian, 

baik dari sebab, bentuk-bentuk, dan akibat hukum yang dilahirkan dari 

perceraian qabla al-dukhu>l. 

2. Penedekatan Yuridis Empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yaitu tentang 

perceraian yang terjadi qabla al-dukhu>l di kota Kendari. 

3. Pendekatan Fenomenologi, yaitu mengamati apa yang terjadi di lapangan 

dengan sistematis, sehingga dapat memahami apa yang terjadi di lokasi 

penelitian.  

C. Sumber Data 

 Sumber data adalah objek dari mana data diperoleh. Sumber data 

diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk 

menjamin keberhasilan.
123

 Dalam penelitian ini sumber data dapat diklasifikasikan 

menjadi dua: 

1. Data primer adalah sumber data pokok yang dijadikan pedoman dalam 

membahas penelitian ini. Karena penelitian ini menyangkut syariat Islam, 

maka sumber pertama adalah al-Qur‟an dan hadis. Kemudian data yang 

diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan pengamatan. 

                                                           

 123 Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, Teori dan Praktis (Riset 

Komunikasi Pemasaran Terpadu) (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2018), h. 49. 
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2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang dicari oleh peneliti. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini baik berupa jurnal, tesis, buku-buku, situs, dan lain-

lain.  

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan proses yang sangat 

penting, karena pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

  Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakan (library 

research) dan penelitian lapangan (field research) maka teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti adalah: 

1. Teknik intrepertasi kontekstual, yaitu dengan memahami data primer 

dalam bentuk ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Dengan melihat aspek sosio-historis atau makna yang 

terdapat dari ayat-ayat maupun hadis-hadis tersebut. 

2. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung kepada 

objek penelitian, meliputi melihat, menghitung, dan mencatat kejadian 

yang terjadi yang berkaitan dengan pengembalian mahar karena cerai 

qabla al-dukhu>l pada suku Tolaki dan Muna di kota Kendari. 

3. Teknik Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung 

kepada responden. Dengan metode ini dapat diketahui bagaimana proses 

yang dilakukan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan perceraian 

qabla al-dukhu>l, dengan demikian dapat digali informasi yang berkaitan 

dengan topik penelitian secara mendalam. 

4. Dokumentasi, yaitu dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen 

yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi merupakan 
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salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat lansung oleh subjek yang bersangkutan.
124

 Metode ini 

dapat dilakukan untuk memperoleh data-data yang belum didapatkan 

melalui observasi dan wawancara, atau memperkuat data yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara.  

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah penelitian 

sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama, sebab 

manusia merupakan alat yang dapat berhubungan dengan objek yang dikaji. 

Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian dengan 

tujuan melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya nanti.
125

 

 Adapun beberapa instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang digunakan dalam proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam pengumpulan data. 

3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan atau 

arsip-arsip, instrumen penelitian, foto-foto menggunakan HP. 

 

                                                           

 124 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), h. 143. 

 125 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (cet. VIII; Yogyakarta: Rake 

Selatan, 1998), h. 308. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, 

selanjutnya memilih data penting yang akan dianalisa, kemudian membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.
126

 

 Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara: 

1. Reduksi Data, yaitu melakukan aktifitas memilah milih data yang 

dianggap penting dan relevan dengan penelitian. Dengan cara merangkum, 

memilih yang pokok-pokok dan penting, membuang yang tidak penting, 

menyederhanakan, mengabstrakkan serta mengtransformasikan data 

mentah atau kasar yang ada dalam catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data, yaitu kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian yang 

telah dilakukan sehingga dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar 

mudah dibaca dan dipahami. Tujuan dari teknik ini adalah untuk 

mempermudah dalam mendeskripsikan penelitian sehingga memudahkan 

dalam pengambilan kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data, upaya untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan 

yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan 

konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang didapatkan merupakan kesimpulan yang kredibel.
127

  

                                                           

 126 Burhan Bungin, Analisa Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke arah 

Penguasaan Model Aplikasi (cet. III; Jakarta: Rajawali press, 2009), h. 209. 

127 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 

Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 99.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam pengujian keabsahan data di penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Meningkatkan ketekunan, dengan melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekutan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan 

kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga 

dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 

2. Triangulasi, dengan melakukan mengecek data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

3.  Menggunakan bahan referensi, yang dimaksud bahan referensi di sini 

adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan 

oleh peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kota Kendari 

Sejak dahulu teluk kota kendari telah dikenal oleh pelaut–pelaut Nusantara 

maupun Eropa sebagai jalur persinggahan perdagangan laut dari dan menuju 

Ternate atau Maluku. Pada Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah 

menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi yang 

dinamakan Citta Dela Baia di pesisir teluk bernama Baia du Tivora yang identik 

dengan teluk Kendari. Dalam sastra lisan tua suku Tolaki disebut dengan nama 

Lipu I Pambandahi, Wonua I Pambandakooha yang merupakan salah satu daerah 

di pesisir timur Kerajaan Konawe. 

Jauh sebelum kota Kendari ditemukan dan dibangun oleh Vosmaer 

menjadi sebuah toko kolonial di atas bukit di tepi pantai Teluk Kendari, wilayah 

Kendari sebelumnya masuk ke dalam pemerintahan Kerajaan Konawe yang 

terletak di pedalaman dengan ibu kotanya Unaaha. Kini bekas pusat Kerajaan 

Konawe itu bernama Kabupaten Kendari yang dimekarkan tahun, 1995. 

Sedangkan sebagian wilayah Kabupaten Kendari yang terletak di pesisir pantai 

Teluk Kendari tetap menggunakan nama Kendari hingga menjadi Kota 

Kendari.
128

  

Pada tahun 1828, Vosmaer mendapat tugas dari gubernur Jenderal Hindia 

Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdangangan pesisir timur 

Sulawesi. Peta pertama teluk Kendari dibuat pada 9 Mei 1831 dan sejak 6 

Februari 1835 teluk Kendari disebut Vosmaers Baai atau teluk Vosmaer melalui 

Surat Keputusan Jenderal Van Den Bosh di Batavia. Dalam catatan perjalanannya 

                                                           
128 Muhammad Said, Dari Kota Kolonial Ke Kota Niaga (makalah ini disajikan pada 

Konferensi Sejarah Nasional di Hotel Milenium Jakarta, 13 – 16 November 2006), h. 14. 



66 
 

 
 

yang berjudul Korte Beschrijving van het zuid oostelijk schiereiland van Celebes, 

Vosmaer menuliskan tertarikannya akan keindahan teluk Kendari, setelah 

mendapat izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada 

tahun 1932. Vosmaer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuatkan 

istana Tebau dari Lepo-Lepo di teluk Kendari. Hal inilah yang merupakan titik 

tolak perkembangan Kendari menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. 

Nama Kendari berasal dari kata Kandai yang artinya bambu kecil yang 

digunakan sebagai penokong rakit atau perahu. Selain penamaan Kandai, 

penduduk setempat memberinya nama dengan Kantahi maksudnya kawasan di 

pesisir pantai. Kedua istilah penyebutan tersebut memberi makna tersendiri bagi 

tempat ini. Akhirnya dari kedua nama itu terjadi perubahan menjadi Kendari. 

Nama Kendari ini menjadi awal pilihan bagi Belanda untuk mempatenkan 

penamaan daerah ini, kemudian ditetapkan menjadi permukiman di sekitar teluk 

Kendari.
129

   

Kendari berubah dari Ibu Kota Kecamatan kemudian Berkembang menjadi 

Ibu Kota Kabupaten Daerah tingkat II berdasarkan Undang–Undang No 29 Tahun 

1959. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang–Undang Nomor 13 

tahun 1964, menandai ditetapkannya kendari sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang masih terdiri dari dua wilayah kecamatan yakni kecamatan 

Kendari dan kecamatan Mandonga dengan pertambahan luas wilayah 75,76 km2. 

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 mengubah status Kendari 

Menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yaitu 

kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia dengan 24 Desa.  

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka 

dikeluarkanlah Undang–Undang no 6 Tahun 1996 yang menetapkan Kota Kendari 

                                                           
129 https://halimfpik.blogspot.com/ (16 Februari 2022)  
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sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II dengan luas 298,89 km2 atau 0,7 persen 

dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara.
130

 

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kota Kendari yang sekaligus berkedudukan sebagai ibu kota Provinsi 

Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa 

berada di antara 30 54‟ 30” – 40 3‟ 11” Lintang Selatan dan membentang dari 

barat ke timur di antara 1220 23‟ – 1220 39‟ Bujur Timur dengan batas batas 

wilayah sebagai berikut:   

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan laut kendari. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan.  

b. Luas Wilayah 

Kota Kendari terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi, wilayah 

daratannya sebagian besar terdapat di daratan pulau Sulawesi mengelilingi teluk 

kendari dan terdapat satu pulau yaitu pulau Bungkutoko. Menurut data Badan 

Pusat Statistik Kota Kendari luas wilayah kota Kendari adalah 271, 76 km2 

dengan rincian sebagai berikut
131

: 

 

 

 

                                                           
130“Sejarah Kota Kendari”, situs resmi pemerintah Kota Kendari, 

https://www.kendarikota.go.id/page/detail/sejarah-kota-kendari (20 Januari 2022)  

131
“Luas Wilayah Kota Kendari” Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Kendari, 

https://kendarikota.bps.go.id/indicator/153/50/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html (20 Januari 

2022) 
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Table 1. 

Luas Wilayah Kota Kendari 

Wilayah Kecamatan 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan (km2) 

2016 2017 2018 

Mandonga 
23,33 21,74 21,71 

Baruga 
49,15 49,41 49,41 

Puuwatu 
45,79 43,51 43,51 

Kadia 
7,61 6,48 6,48 

Wua – Wua 
9,73 10,79 10,79 

Poasia 
55,51 42,91 42,91 

Abeli 
46,98 13,90 13,90 

Kambu 
21,17 22,10 22,10 

Nambo 
- 25,32 25,32 

Kendari 
14,21 14,48 14,48 

Kendari Barat 
22,41 21,12 21,12 

c. Jumlah dan Keberagaman Penduduk 

Kota kendari merupakan kota dengan klasifikasi ukuran sedang yang 

memiliki penduduk sebanyak 404. 232 jiwa yang menempati 11 kecamatan dan 

64 kelurahan. Penduduk kota kendari mayoritas pemeluk agama Islam, dengan 

presentase Islam 93,42 %, Protestan 3,42 %, Katolik 1,77 %, Hindu 0,44 %, dan 

Budha 0,89 %.
132

 Kota kendari dihuni dari berbagai suku yaitu suku Tolaki, suku 

Muna, suku Button, dan suku Bugis. Adapun yang merupakan penduduk asli kota 

kendari adalah suku Tolaki. 

                                                           
132

“Penduduk Kota Kendari” Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kota Kendari, 

https://kendarikota.bps.go.id/indicator/153/50/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html (20 Januari 

2022) 
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d. Pemerintahan Kota Kendari 

Selama terbentuknya kota administratif Kendari, Kota Kendari berturut–

turut dipimpin oleh: 

1) H. Mansyur Pamadeng ( 1978 – 1979 ) 

2) Drs. H. Muhammad Antero Hamra ( 1980 – 1985 ) 

3) Drs. H. Anas Bunggasi ( 1985 – 1987 ) 

4) Kolonel Adi Mangilep ( selaku pelaksana tugas tahun 1988 – 1991 ) 

5)  Drs. H. Andi Kaharuddin ( selaku pelaksana tugas tahun 1991 – 1992 ) 

6) Drs. H. Usman Sabara ( selaku pelaksana tugas tahun 1993 – 1993 ) 

7) Drs. H. La Ode Muhammad Salihin Sabora ( 1993 – 1995 ) 

8) Kolonel A. Razid Hamzah ( selaku pelaksana tugas tahun ( 1995 – 1995) 

  Kendari sebagai daerah otonom berturut–turut dipimpin oleh : 

1) Drs. Lasjkar Koedoes ( selaku pejabat Wali Kota tahun 1995 – 1996 ) 

2) Drs. H. Masyhur Masie Abunawas ( 1996 – 2001 ) 

3) Drs. H. Andi Kaharuddin ( selaku pejabat Wali Kota tahun 2001 – 2002) 

4) Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M. Si dan Wakilnya Ir. Andi Muzakkir 

Mustafa, MM. ( 2002 – 2007 ) 

5) Dr. Ir. H. Asrun. M. Eng, Sc dan Wakilnya H. Musaddar Mappasompa, 

Sp, Mp. Periode pertama ( 2007 – 2012 ) dan periode kedua ( 2012 – 2017 

) 

6) Adriatma Dwi Putra, ST dan wakilnya H. Sulkarnain K, SE, ME ( 2017 – 

2022  

7) H. Sulkarnain, SE, ME dan wakilnya dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM ( 

2017 – 2022 ).  
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2. Suku Tolaki 

Suku Tolaki merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tinggal di 

pulau Sulawesi bagian Tenggara, lebih persisnya di Kota Kendari. Suku Tolaki 

mendiami daerah Kabupaten Kendari dan Kolaka. Suku Tolaki yang berdiam di 

Kabupaten Kolaka biasa disebut To Mekongka, sedangkan suku Tolaki yang 

berdiam di daerah kabupaten Kota Kendari biasa disebut To Konawe. Suku Tolaki 

termasuk suku induk Mori yang datang dari Utara menuju Selatan, dan 

menduduki kota Kendari sampai sekarang. 

Sebelum menganut agama Islam dan kristen, orang Tolaki mempunyai 

kepercayaan kepada dewa-dewa yang menguasai alam dan kehidupan. Selain 

percaya pada dewa-dewa ini, orang Tolaki juga percaya kepada makhluk halus, 

kekuatan gaib dan sebagainya. Barulah ketika orang luar datang membawa agama 

Islam mereka memeluk Islam. 

Kebudayaan suku Tolaki sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan luar.  

Agama yang dianut oleh suku Tolaki adalah agama Islam, akan tetapi 

kepercayaan sebelum Islam masih banyak diyakini oleh orang Tolaki. Di 

antaranya kepercayaan animisme yang meyakini adanya roh–roh yang mendiami 

suatu benda. Pada abad ke 17, orang-orang Bugis masuk di daerah ini dengan 

membawa agama Islam. Mereka pada umumnya berasal dari Luwu dan Bone. 

Orang-orang Bugis memantapkan agama Islam sampai ke pedalaman pada abad 

ke 19. Akibatnya kebudayaan Bugis yang diwarnai norma-norma agama Islam 

mempengaruhi adat istiadat dan kepercayaan suku Tolaki. Unsur unsur hukum 

Islam meresap dalam adat istiadat mereka, termasuk dalam adat dan upacara 

perkawinan. Pengaruh itu nampak dalam sistem perkawinan (Poligami), syarat-

syarat perkawinan, upacara perkawinan, penyelesaian perceraian, pewarisan dan 

lain-lain. Peresmian perkawinan yang dilakukan dengan akad nikah sudah 
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meresap sedemikian rupa, sehingga peresmian perkawinan menurut adat sudah 

kurang dikenal. 

Pengaruh lain yakni masuknya Eropa (Belanda) pada permulan abad ke 20 

yang membawa agama Kristen. Agama Kristen (Protestan) masuk di daerah ini 

melalui orang-orang Belanda dan orang Indonesia yang beragama Kristen. Pada 

akhir tahun 1915 Nederlandse Zendings Vereniging (NZV) mengutus Hendrik van 

der Klift yang bekerja di Jawa untuk menyelidiki daerah ini. Waktu itu Van der 

Klift memilih Kolaka sebagai tempat kedudukannya. Tahun 1917 H. van der Klift 

pindah ke Mowewe, karena di situ ia akan lebih mengenal watak orang-orang 

Tolaki.  

Dengan usaha-usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan 

sebagainya, H. van der Klift membawa banyak perubahan terhadap tata cara 

kehidupan orang Tolaki. Banyak suku Tolaki yang memeluk agama Kristen. 

Tahun 1938 tercatat 2.970 orang Kristen, 235 orang ikut Katekhisasi dan 

perkabaran Injil diadakan di 100 tempat (11,7).  Dengan masuknya orang Eropah 

di daerah ini yang membawa agama Kristen, maka norma-norma agama Kristen 

banyak mempengaruhi adat istiadat suku Tolaki, khususnya terhadap adat dan 

upacara perkawinan. Pengaruh itu nampak dalam sistem perkawinan (monogami), 

syarat-syarat perkawinan, upacara perkawinan, perceraian dan sebagainya.
133

  

Mayoritas dari suku Tolaki berprofesi sebagai petani yang rajin dalam 

pekerjaannya dan mereka dikenal dengan semangat gotong royong yang sangat 

tinggi. Nama Tolaki berasal dari kata to yang bermakna orang atau manusia, laki 

yang bermakna jenis kelamin laki–laki. Sehingga artinya adalah manusia yang 

memilik kejantanan yang tinggi, berani dan menjunjung tinggi kehormatan 

                                                           
133 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Sulawesi Tenggara (Balai Pustaka; Jakarta, 1979), h. 18–19. 
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diri/harga diri. Sehingga dari hal tersebut menjadikan suku Tolaki suku terbesar di 

Sulawesi Tenggara terkhusus di Kota Kendari.
134

  

3. Suku Muna 

Awal mula adanya peradaban manusia di Muna ketika Sawerigading dan 

pengikutnya yang berjumlah 40 orang terdampar di suatu daratan di pulau Muna 

yang saat ini dikenal dengan nama Bahutara. Kemudian Sawerigading dan 

pengikutnya berbaur dengan masyarakat yang lebih dahulu menghuni pulau 

tersebut dan membentuk sebuah komunitas masyarakat di pulau Muna, lama 

kelamaan jumlah mereka berkembang. Sawerigading dan pengikutnya telah 

membawa nuansa baru dalam pembentukan peradaban dalam kehidupan orang 

Muna, pada saat itulah orang Muna mulai memilih pemimpin untum memimpin 

komunitas mereka.
135

 

Sebelum datangnya Sawerigading dan pengikutnya ke pulau Muna sudah 

ada kehidupan sosial antara sesama masyarakat di pulau tersebut. Namun 

kedatangan Sawerigading memeberikan nuansa baru dan peradaban baru kepada 

masyarakat tersebut, sehungga semakin berkembang hari demi hari. 

Sejarah kerajaan Muna dimulai dari dilantiknya La Eli sebagai raja Muna 

pertama. Setelah dilantiknya La Eli sebagai raja pertama kerajaan Muna, barulah 

kerajaan Muna dapat dikatakan kerajaan yang berdaulat karena telah memenuhi 

syarat–syarat yang telah ada, yaitu adanya rakyat, pemimpin dan wilayah. 

Masuknya Islam pada suku Muna kira-kira pada tahun 1540, maka Raja menerima 

                                                           
134 “Sejarah Suku Tolaki: Bahasa, Agama, Tarian dan Rumah Adat”, 

gurupendidikan.co.id. (16 februari 2022) 

135
 “Kerajaan Muna di Sulawesi Tenggara”, https://kebudayaan.kemdikbud.go.id 

/bpcbsulsel/terbentuknya-kerajaan-muna-di-sulawesi-tenggara/ (26 Januari 2022) 
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Islam sebagai agama baru. Sejak itu agama Islam mulai dikembangkan. Adat 

istiadat penduduk diintegrasikan dengan ajaran Islam.
136

 

Komunitas suku Muna yang berdiam di kota Kendari memilih bermukim 

di kawasan Gunung Jati yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh. 

Hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi pemukiman suku Muna di pulau 

Muna yang berada di dataran rendah, pegunungan dengan kondisi tanah tandus 

dengan tingkat kesuburan yang rendah, dijadikan sumber mata pencaharian hidup 

sebagai peladang/petani palawija tadah hujan atau membuka perkebunan jati.  

Pemukiman suku Muna di daerah Gunung Jati kota Kendari dalam 

hubungannya dengan pemukiman didaerah asalnya di pulau Muna terdapat 

keunikan dan perbedaan, yaitu: 

a. Pemukiman komunitas suku Muna di pulau Muna berada di dataran rendah 

sedangkan di kota Kendari berada di pegunungan. 

b. Keadaan tanah di pulau Muna, tandus dan berkapur tetapi sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sedangkan di kawasan 

Gunung Jati Kota Kendari dengan tingkat kesuburan tanah yang tinggi, 

namun sebagian besar bermata pencaharian hidup sebagai buruh, baik buruh 

tani, buruh bangunan dan buruh pelabuhan. 

c. Status tanah suku Muna di pulau Muna sebagian besar berstatus hak milik 

namun kondisi rumah bersifat semi permanen atau non permanen, berbeda 

dengan pemukim suku Muna di kawasan Gunung Jati yang sebagian besar 

status tanah merupakan tanah negara dan berada dalam kawasan hutan 

konservasi, tetapi pada umumnya kondisi fisik rumah bersifat permanen. 

d. Biaya membangun rumah di dataran rendah lebih murah dibandingkan 

dengan membangun rumah di dataran tinggi karena bahan material diangkut 

                                                           
136 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Sulawesi Tenggara (Balai Pustaka; Jakarta, 1979), h. 67. 
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dengan menggunakan tenaga manusia, tetapi suku Muna tetap bertahan untuk 

bermukim di kawasan tersebut.   

Keteguhan suku Muna yang selalu memilih bermukim di kawasan Gunung 

Jati Kota Kendari yang berdasarkan dengan periodesasi perkembangan 

pemukiman suku Muna di Kota Kendari, memunculkan fenomena tentang adanya 

keunikan dan perbedaan dengan tempat bermukimnya di pulau Muna yang berada 

di dataran rendah, khususnya tentang pola ruang permukiman mereka. Bagaimana 

mereka membentuk pemukiman di pegunungan yang berbeda dengan pemukiman 

di pulau Muna..
137

  

 

B. Pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian qabla al-

dukhul menurut hukum adat suku tolaki dan muna 

 

1. Suku Tolaki 

Suku tolaki merupakan suku yang paling banyak mendiami daerah Kota 

kendari, hal inilah yang memberikan daya tarik kepada penulis untuk meneliti 

tentang pernikahan suku adat Tolaki. 

Pernikahan merupakan suatu momen yang sangat istimewa bagi setiap 

orang, oleh sebab itu pernikahan mempunyai makna dan tujuan tertentu. Dalam 

suku Tolaki pernikahan memeliki beberapa tujuan, di antanya yaitu untuk 

melanjutkan keturunan, sebab setiap keluarga selalu bercita-cita memiliki anak, 

sehingga apabila sebuah keluarga yang sudah menikah dinilai gagal bila tidak 

memiliki anak. Tujuan lain dari pernikahan dalam suku Tolaki adalah agar 

seseorang dapat memperoleh status sosial tertentu, bila seseorang belum menikah 

meskipun dia telah dewasa secara jasmani dan rohani, ia belum diakui sebagai 

                                                           
137 Irma Nurjannah dan Alim Bahri, Pola Ruang Kawasan Pemukiman Suku Muna di 

Gunung Jati Kota Kendari (Semonar Nasional Teknologi Terapan, Inovasi, dan Rekayasa 

(SNT2IR) Program Pendidikan Vokasi Universitas Halu Oleo, 2019), h. 156–157. 
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anggota masyarakat penuh karena masih berdiri sendir dan bertanggung jawab 

sendiri.
138

  

Dalam tradisi pernikahan suku Tolaki ada lima tahapan prosesi acara 

upacara adat yang harus dilalui banyak urutan atau langkah–langkah yang harus 

dilalui, yaitu: 

1) Metiro atau Menggolupe, (meninjau calon istri), pada tahap ini adanya 

pemberitahuan dari seorang laki-laki kepada orang tuanya bahwa dia telah 

mempunyai pilihan hati seorang gadis yang dia jadikan sebagai pendamping 

hidupnya, kemudian dilakukan musyawarah keluarga, setelah itu berkunjung 

ke rumah gadis tersebut.   

2) Mondutudu (pelamaran jajakan), pada tahap ini keluarga laki-laki mengirim 

utusan kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan bahwa keluarga 

pihak laki-laki akan berkunjung dan meminta kesiapannya kemudian 

menentukan hari kunjungan tersebut.  

3) Mowawoniwule (peminagan resmi) tahap ini merupakan pelamaran yang 

dapat diikuti oleh banyak orang, dalam proses ini beberapa unsur harus hadir, 

yaitu kepala desa/lurah, puutubo (ketua adat), dan para tetua adat setempat. 

yang artinya melamar sesungguhnya.  

4) Melosoaka (Musyawarah) pada tahap ini berisi bermusyawarah tentang 

seserahan adat dan biaya pesta yang akan diberikan oleh pihak laki-laki 

kepada pihak perempuan.  

5) Mowindahako (acara pokok) tahap ini merupakan pokok dari acara acara 

sekaligus sebagai tahap terakhir dari prosesi pernikahan dalam adat Tolaki 

yang artinya menyerahkan pokok Adat, dilanjutnya acara pernikahan.
139

 

                                                           
138Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Sulawesi Tenggara, (t.d), h. 33 
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Kiki Reski Wulandari dkk, ‚Morumbandole: Perubahan Tradisi Pernikahan Pasa Suku 

Tolaki di Kecamatan Abuki di Kabupaten Konawe‛, JpeB 3, no. 1 (2018), h. 12 
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Penulis menilai banyaknya  tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam 

pernikahan adat suku Tolaki ini bertujuan agar  pihak laki-laki tidak salah pilih di 

dalam memilih calon istri agar tujuan pernikahan dapat tercapai, begitu pula dari 

pihak perempuan dengan adanya banyak tahapan pernikahan ini bisa menjadikan 

gadis mereka hidup di dalam  kebahagiaan karena mendapat suami yangg tepat. 

Sebaliknya jika seorang laki-laki tidak mendapatkan perempuan yang cocok maka 

ditakutkan usia keluarga itu tidak akan panjang, begitu juga bila seorang 

perempuan mendapatkan laki-laki yang tidak baik, maka bisa saja berujung pada 

perceraian. 

Mahar dan uang belanja dalam adat Tolaki adalah sama, tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain, dan hukumnya wajib sebagaimana dalam ketentuan 

agama Islam yang mayoritas mereka menganutnya. Mahar dan uang belanja 

dalam adat Tolaki ditentukan berdasarkan strata sosial seorang wanita, semakin 

tinggi starata sosial seorang wanita maka semakin tinggi mahar yang harus 

diberikan kepadanya, begitu pula semakin rendah strata sosial seorang wanita 

maka semakin rendah pula mahar yang diberikan kepadanya. Selain itu bisa juga 

tingkat pendidikan menjadi faktor besar kecilnya mahar dan uang belanja, seorang 

wanita yang tingkat pendidikannya sudah tinggi berhak menerima mahar dan uang 

belanja yang lebih besar dari wanita yang lebih rendah tingkat pendidikannya. 

Proses pengajuan lamaran pihak laki–laki harus memahami kedudukan atau status 

adat pihak wanita yang akan dilamar sehingga penentuan nilai mahar ada 

kejelasan. Dalam buku kebudayaan Tolaki, nilai mahar adat Tolaki sebagai 

berikut:
140

 

 

 

                                                           
140 Irdawati Saputri, Mahar: Perspektif al-Qur’an dan Implementasinya Pada masyarakat 
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Tebel 2. 

Nilai Mahar Pernikahan Suku Tolaki 

No Golongan 

Nilai Mahar 

Pu’uno 

(Tekasu) 

Wawano 

Tawano 

(Nimatako) 

Sara Peana 

(Nimatako) 

1 

Anakia Mokole/ 

Puutobu /Penguasa 

Wilayah 

16/8 800/400/300 

1. Baskom Mandi 

2. Sarung 

3. Lampu 

4. Uang Logam 

2 
Anakia tidak ada 

jabatan 
4 160/80/40 

1. Baskom Mandi 

2. Sarung 

3. Lampu 

4. Uang Logam 

3 

Tonomotu‟o 

(Pejabat)  golongan 

biasa 

4 160/140/120 

1. Baskom Mandi 

2. Lampu 

3. Uang Logam 

4 
Tonomotu‟o (bukan 

pejabat) 
2 80/40/20 

1. Baskom Mandi 

2. Lampu 

3. Uang Logam 

5 
Oata (budak tawanan 

perang) 
- 10/80/4 

1. Baskom Mandi 

2. Lampu 

3. Uang Logam 

6 Budak Berlian - 2/1 

1. Baskom Mandi 

2. Lampu 

3. Uang Logam 
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Menurut salah satu informan yaitu bapak Justawan yang merupakan salah 

satu tokoh adat Tolaki di Kota Kendari bahwa mahar dan uang belanja dalam adat 

Tolaki disepakati oleh kedua pihak sebelum terjadinya tahap lamaran. Sebab jika 

tidak dilakukan seperti itu maka pada saat tahap lamaran akan memakan waktu 

berjam–jam hanya untuk menyepakati besaran mahar dan uang belanja. Kecuali 

dalam kasus kawin lari maka proses penentuan mahar dan uang belanja tidak akan 

dipersulit seperti pada pernikahan seperti biasanya, dalam kasus kawin lari segala 

proses adat dipermudah agar secepatnya bisa dilangsungkan pernikahan. Bahkan 

beberapa proses adat akan dilangkahi atau ditiadakan. Dalam adat Tolaki tidak 

mesti mahar dan uang belanja disebutkan ketika akad nikah berlangsung, karena 

yang menjadi acuan adalah kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak.
141

 

Prosedur  perceraian dalam suku Tolaki adalah pengajuan gugatan dari 

pihak yang ingin berpisah, di hadapan ketua adat, orang yang ingin berpisah 

menjelaskan alasan mengapa ia ingin berpisah. Ketua adat yang menerima 

pengaduan tersebut memanggil tua-tua adat dan kedua belah pihak untuk 

memeriksa perkara tersebut, pada tahap ini tua-tua adat selalu berusaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak, dengan memberikan nasehat-nasehat agar 

mengurungkan niatnya.
142

 

Proses ini merupakan proses yang bijak, dimulai dari pengaduan salah satu 

pihak ke pihak yang berwenang yaitu ketua adat, setelah itu dilakukan 

musyawarah dan memeriksa perkara yang diakhiri dengan usaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak, hal telah melaksanakan perintah Allah swt. 

dalam QS. Al-Nisa/4:35. 

                                                           
141 Justawan, Tokoh Adat Tolaki, Wawancara, Kendari 24 Januari 2022. 

142 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Sulawesi Tenggara, h. 57. 
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صْلََٰحًا يُ وَفٍّقِ إِ  ۡ  إِن يرُيِدَا ۡ  وَحَكَمًا مٍّنْ أىَْلِهَا ۦحَكَمًا مٍّنْ أىَْلِوِ  ۡ۟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فٱَبْ عَثُوا
نَ هُمَا  إِنَّ ٱللَّوَ كَانَ عَلِيمًا خَبِياً ۡۗ  ۡ  ٱللَّوُ بَ ي ْ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

143
 

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tahap yang harus dilalui ketika ada 

suami istri yang memiliki masalah yang dapat mengantarkan menuju perceraian, 

yaitu hendaklah diutus orang-orang yang menjadi hakim diantara mereka berdua, 

yang menasehati mereka agar mempertahankan keutuhan keluarga mereka. 

Apabila dalam tahap mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat tidak 

berhasil, karena pihak yang yang mengadu tetap menginginkan perceraian maka 

pihak adat akan menetukan denda yang harus dibayar, Adapun jenis–jenis denda 

dalam perceraian suku Tolaki adalah:
144

 

a) Kerbau 

Kerbau yang menjadi syarat dalam adat ini dapat diganti dengan sapi yang 

berjumlah 2 ekor, satu ekor pertama tidak disembelih yang akan digunakan oleh 

laki-laki tersebut sebagai modal jika ingin menikah lagi. Dan satu ekor kedua 

harus disembelih sebagai tondoworoko atau bermakna kerbau atau sapi tersebut 

sebagai simbol pengganti manusia yang seharusnya dibunuh karena telah merebut 

istri orang lain. 

b) Kaci / Kain Kafan 

                                                           
143 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 84 

144
Kamila Wafiq Afifah dkk, ‚Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki 

Perspektif Urf‛, Kalosara 1, no. 1 (2021), h. 139-140. 
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Kaci atau kain kafan yang menjadi syarat dalam adat ini berjumlah 1 pcs. 

Kain kafan yang berwarna putih ini sebagai simbol kesucian dan keikhlasan hati 

untuk meminta maaf dan menerima maaf. 

c) Sarung 

Sarung yang menjadi syarat dalam adat ini jumlahnya dulu dan sekarang 

sudah berbeda. Dulu berjumlah 16 lembar, sekarang menjadi 20 lembar sarung 

untuk rakyat biasa dan 40 lembar sarung untuk keturunan bangsawan. Sarung 

memiliki arti sebagai kain untuk menutup malu, karena perceraian merupakan aib 

yang harus ditutup. 

d) Cerek Air Minum 

Cerek air minum yang menjadi syarat disini berfungsi sebagai alat 

menyiram ketika ada yang meninggal atau dalam adat Tolaki disebut mebubusi. 

Dari uraian di atas menunujukkan bahwa proses perceraian dalam adat 

suku Tolaki dipersulit sedemikian rupa dengan tujuan agar pasangan suami istri 

yang berniat atau ingin berpisah berpikir kembali jika ingin melakukan perceraian, 

karena sebaiknya mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masalah yang 

ada masih bisa diatasi. 

2. Suku Muna 

Suku muna adalah masyarakat yang mendiami pulau Muna dan pulau kecil 

di sekitarnya, dan saat ini suku Muna merupakan penduduk terbanyak kedua di 

kota kendari setelah suku Tolaki. Dalam adat suku Muna tujuan pernikahan tidak 

jauh beda dengan tujuan pernikahan dalam adat suku Tolaki, yaitu yang pertama 

untuk meneruskan keturunan dan yang kedua untuk mendapatkan status sosial. 

Pernikahan dalam masyarakat Muna bisa dikatakan berbeda dengan daerah 

lain di Indonesia. Pernikahan dalam adat suku Muna telah ada sebelum datangnya 

Islam di daerah tersebut, system pernikahan sebelum datangnya Islam tetap 
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dilaksanakan setelah datang Islam terutama dalam hal–hal yang berkaitan dengan 

mas kawin atau mahar. Dalam hal proses menuju pernikahannya tidak jauh beda 

dengan suku–suku lain, walaupun menggunakan istilah yang berbeda. Dalam 

proses menuju pernikahan suku Muna ada beberapa tahap, yaitu:
145

  

a. Dekanamu-namu, yaitu tahap dimana seseorang yang akan ingin menikah 

terlebih dahulu harus berangan-angan mau menikah,  

b. Dempali-mpali yaitu seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang 

wanita harus didahului jalan-jalan ke rumahnya agar orang tua dan keluarga 

besar wanita bisa lebih mengenal calon laki-laki,  

c. Dekamata, yaitu tahap mengamati dengan seksama calon istri dengan tujuan 

agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelah terjadi pernikahan. 

d. Dorompu yaitu tahap musyawarah pihak laki-laki yang biasanya didampingi 

oleh ketua adat, setelah musyawarah itu maka ketua adat menunjuk 

perwakilan untuk pergi ke pihak wanita untuk meminta janji. 

e. Desalo too yaitu meminta janji kepada pihak wanita.  

f. Defeenaghoo tungguno, yaitu pihak laki-laki menanyakan kepada pihak 

wanita apakah wanita tersebut belum ada yang melamarnya, jika belum maka 

laki-laki langsung memasang cicin di jari manis gadis tersebut sebagai tanda 

ikatan. 

g. Kagaa atawa okafokawi, yaitu rombongan laki-laki datang ke rumah pihak 

perempuan untuk mempersunting  si gadis untuk dijadikan istri sahnya. 

h. Kabhintiangiano kafeena, yaitu proses pemberian uang mahar , dan 

ditambahkan dengan beberapa perlengkapan untuk mempelai perempuan atau 

bahan-bahan pinangan. 

                                                           
145Nurwiati dkk, ‚Tuturan Dalam Prossesi Adat Perkawinan pada Masyarakat Suku 

Muna di kabupaten Muna‛, JpeB 5, no. 1 (2020), h. 13-14. 
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Penulis mencermati bahwa banyaknya proses atau tahapan yang dilakukan 

dalam rangkaian proses pernikahan suku Muna bertujuan untuk memantapkan hati 

kedua calon mempelai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di 

kemudian hari, terutama hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perceraian di 

antara keduanya. Sebab jika terjadi perceraian tentunya akan menimbulkan 

banyak konsekuansi yang harus ditanggung dari kedua belah pihak. 

Dalam pernikahan adat Muna mahar disebut dengan sara-sara, secara 

umum penetapan besar dan kecilnya mahar pada adat Muna ditentukan 

berdasarkan stratifikasi atau golongan. Di mana pembagian stratifikasi atau 

golongan sosial pada masyarakat suku Muna terdiri dari golongan kaomu, 

golongan walaka, golongan anangkolaki, dan golongan kodasano.
146

 

Adapun empat golongan yang dimaksud adalah: 

a. Golongan Kaomu, yaitu golongan pemerintah atau yang menguasai 

pemerintahan, golongan inilah yang berhak menjadi raja atau jabatan lain 

yang menyangkut eksekutif. 

b. Golongan Walaka (biasanya juga dinamakan golongan sara), mereka yang 

berhak menjadi perdana mentri, mengatur adat, menetapkan hukum 

bersama raja, memilih dan melantik raja, bahkan berhak mencopot raja 

dari jabatannya jika terbukti melanggar hukum Negara, adat, dan agama. 

c. Golongan Anangkolaki, mereka adalah golongan yang menguasai 

perdagangan. 

d. Golongan Kodasano.
147

 

Penggolongan ini tetap terjadi walaupun setelah datangnya Islam, bahkan 

masih berlaku sampai sekarang. Dalam ketentuan adat Muna, mahar dihitung 

                                                           
146 J. coufreur, Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna (Kupang: Artha Wacana Press, 

2001), h. 111 

147 J. coufreur, Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna, h. 115. 
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dengan jumlah boka, satu boka bila diuangkan saat ini seebesar Rp. 24.000. 

Adapun besaran mahar ketentuannya sebagai berikut:
148

 

Tebel 3. 

Nilai Mahar Pernikahan Suku Muna 

No Golongan 

Menikah Dengan 

Kaomu Walaka Anangkolaki Kadosano 

1 Kaomu 20 Boka 20 Boka 20 Boka 20 Boka 

2 Walaka 35 Boka 12,5 Boka 12,5 Boka 12,5 Boka 

3 Anangkolaki 75 Boka 35 Boka 7,5 Boka 7,5 Boka 

4 Kadosano 150 Boka 75 Boka 35 Boka 7,5 Boka 

 

Selain mengatur empat golongan di atas, adat muna juga mengatur jika 

orang asing ( di luar suku Muna ) menikahi wanita Muna: 

a. Jika orang asing menikahi golongan kaomu maka maharnya 130 boka. 

keturunannya sebagai golongan kaomu, jika laki–laki berhak dipilih jadi 

raja. 

b. Jika orang asing menikahi golongan walaka maharnya 80 boka. 

Keturunannya juga bergolongan walaka. 

c. Jika orang asing  menikahi golongan anangkolaki atau kadasono maka 

maharnya di bawah 80 boka.  

                                                           
148 Rahmat Sufa, tokoh adat Muna, Wawancara, Kendari 26 Januari 2022 
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Selain mahar atau mas kawin, dalam pernikahan adat Muna ada pula uang 

belanja yang diberikan oleh calon mempelai laki–laki kepada calon mempelai 

perempuan. Yang jumlahnya tergantung kesepakatan antara pihak laki – laki dan 

perempuan, atau sesuai dengan kemampuan pihak laki–laki. Mahar dalam adat 

Muna wajib hukumnya, sedangkan uang belanja hukumnya tidak wajib. 

Penyerahan mahar dalam adat suku Muna tidak bertepatan dengan penyerahan 

uang belanja, mahar diserahkan pada prosesi adat sebelum dilaksanakannya akad 

ijab qabul, sedangkan uang belanja harus diserahkan maksimal sepuluh hari 

sebelum acara pernikahan berlangsung.
149

  

Penyerahan uang belanja yang harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum 

prosesi akad nikah tujuannya adalah agar uang tersebut dapat digunakan untuk 

keperluan persiapan acara pernikahan,  sebab banyak kebutuhan resepsi yang  

harus dipenuhi sebelum acara berlangsung, adapun mahar dibayar sebelum akad 

nikah dimulai karena biasanya nilainya tidak begitu banyak sehingga kurang 

berpengaruh terhadap persiapan acara. 

Apabila terjadi perceraian sebelum istri dicampuri oleh suaminya 

disebabkan oleh sang istri yang tidak mau melakukan hubungan suami istri, dalam 

adat suku Muna sudah ada aturan yang berlaku. Suami dapat melaporkan hal 

tersebut kepada pemangku adat  agar dilakukan penelusuran yang lebih 

mendalam. Jika hasil penelusurannya betul bahwa pihak istri yang tidak ingin 

melayani suaminya maka sang suami dapat mengajukan pengembalian mahar dan 

uang belanja, mahar harus dikembaliakan dua kali lipat dari nilai mahar yang 

diserahkan oleh pihak laki–laki saat akad, adapun uang belanja tidak wajib untuk 

dikembalikan. Semua proses pengembalian mahar dilakukan sesuai adat suku 
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Muna, adapun tugas pengadilan agama adalah memberikan legalitas atas 

perceraian tersebut.
 150

 

Menurut penulis proses yang dilakukan oleh suku adat Muna dalam 

menyelesaikan sengketa dalam perceraian adalah sangat bijak, karena diawali 

dengan laporan kepada pemangku adat, hal ini tentunya agar berita tentang 

masalah tersebut belum tersebar kemana-mana. Kemudian pemangku adat 

melakukan penelusuran yang mendalam dari kedua belah pihak agar lebih objektif 

di dalam memberikan putusan, sehingga tidak merugikan pihak yang tidak 

bersalah.   

 

C. Pengembalian Mahar dan Uang belanja Qabla Al-Dukhul  Pada Suku 

Tolaki dan Muna Dalam Tinjauan Hukum Islam 

Wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum terjadinya hubungan  

suami istri dalam pernikahan yang sah berhak menerima setengah dari mahar yang 

telah disepakati, berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 237. 

أَن يَ عْفُونَ أوَْ  ۡ  وَإِن طلََّقْتُمُوىُنَّ مِن قَ بْلِ أَن تََسَُّوىُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلََّ 
ٱلْفَضْلَ  ۡ۟ وَلََ تنَسَوُا ۡ  أقَْ رَبُ للِت َّقْوَىَٰ  ۡ۟ اۡ  وَأَن تَ عْفُو ۡ  ةُ ٱلنٍّكَاحِ عُقْدَ  ۦٱلَّذِى بيَِدِهِ  ۡ۟ يَ عْفُوَا

نَكُمْ   إِنَّ ٱللَّوَ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌ  ۡ  بَ ي ْ
Terjemahnya: 

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika 
isteri-isterimu itu mema‟afkan atau dima‟afkan oleh orang yang memegang 
ikatan nikah, dan pema‟afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

151
 

Para ulama ketika menjelaskan ayat di atas sepakat apabila mahar telah 

ditentukan saat akad berlangsung, kemudian suami menjatuhkan talak kepada 

istrinya sebelum terjadinya hubungan suami istri maka gugur separuh mahar. 
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Namun jika pada saat akad belum ditentukan maharnya maka wanita tersebut 

tidak mendapatkan apapun kecuali mut’ah.
152

 

Ayat yang mulia ini memjelaskan seorang suami menceraikan istrinya 

sebelum mencampurinya maka wajib atas suami memberikan separuh dari mahar 

yang telah ditentukan kecuali jika istrinya merelakannya, adapun jika seorang 

suami menceraikan istrinya setelah mencapurinya maka wajib atas suami tersebut 

untuk memberikan seluruh mahar yang telah disebutkan. Jika penyebab terjadinya 

perceraian dari pihak wanita atau suami melakukan fasakh karena aib pada 

istrinya, atau istrinya murtad maka mahar yang telah disepakati gugur seluruhnya. 

dalam kasus seperti ini mahar tidak wajib diberikan, sebab jika wanita itu yang 

melakukan fasakh berarti sebab perceraian darinya. Begitu pula jika suami 

melakukan fasakh yang disebabkan dari si istri, maka seakan akan wanita itu lah 

yang melakukan fasakh. Dalam artian jika mahar belum diserahkan maka tidak 

wajib untuk menyerahkannya, apabila telah diserahkan maka suami berhak 

memintanya kembali.  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembalian mahar dan 

uang belanja pada perceraian qabla al-dukhu>l  dapat terjadi dengan beberapa 

sebab, yaitu: 

1. Khuluk 

Ulama dari empat madzhab mendefinisikan khuluk sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa khuluk adalah melepaskan ikatan 

perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan 

lafal khuluk atau yang semakna dengannya yang berakibat pada berlakunya 

ganti rugi bagi suami. 
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b. Ulama Malikiyah mengatakan khuluk adalah talak dengan ganti rugi, baik 

datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. 

c. Ulama Syafi‟iyah mengemukakan khuluk dengan perceraian antara suami 

istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak atau khuluk. 

d. Ulama Hanabilah mendefinisikan khuluk dengan tindakan suami menceraikan 

istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan 

menggunakan lafal khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan 

khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan dengan 

memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami. 
153

 

Dari beberapa definisi dari para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa 

khuluk adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang terjadi atas 

permintaaan istri, baik dengan lafal khuluk itu sendiri atau menggunakan lafal 

talak, yang berakibat seorang istri yang menghendaki perceraian tersebut harus 

memberikan ganti rugi kepada suaminya. 

Dasar hukum khuluk adalah firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:229. 

نٍ  ۡۢ بِعَْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ  ۡۢ فإَِمْسَاكٌ  ۡۖ ٱلطَّلََٰقُ مَرَّتاَنِ   ۡ  مَِّا ۡ۟ وَلََ يََِلُّ لَكُمْ أَن تأَْخُذُوا ۡۗ بإِِحْسََٰ
اً إِلََّ  فإَِنْ خِفْتُمْ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّوِ فَلَ جُنَاحَ  ۡۖ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ ٱللَّوِ  ۡ  أَن يََاَفاَ ۡ  ءَاتَ يْتُمُوىُنَّ شَيْ  

ئِكَ ىُمُ ۡ  لََٰ ۡ۟ وَمَن يَ تَ عَدَّ حُدُودَ ٱللَّوِ فأَُو ۡ  تلِْكَ حُدُودُ ٱللَّوِ فَلَ تَ عْتَدُوىَا  ۡۗ  ۦفِيمَا ٱفْ تَدَتْ بِوِ  عَلَيْهِمَا
 ٱلظََّٰلِمُونَ 

 

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 
cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi 
kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
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Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim.

154
 

Ibnu Kasir menjelaskan bahwa jika suami istri saling berselisih dimana 

istri tidak melaksanakan hak suaminya dan ia sangat membencinya serta tidak 

dapat bergaul dengan baik dengan suaminya, maka istri dapat memberikan 

tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. 

Tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu untuk suaminya, dan 

tidak ada dosa bagi suaminya menerima tebusan tersebut.
155

 

Dari penjelasan Ibnu Kasir di atas sangat jelas dalam ayat ini dijelaskan 

bahwa tidak ada dosa bagi wanita yang khawatir tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah swt. dalam pernikahannya untuk meminta diceraikan oleh suaminya 

dengan memberikan tebusan kepada suaminya, dalam kaidah disebutkan bahwa 

setiap perilaku yang tidak mengandung dosa hukumnya boleh. 

 Adapun landasan hukum khuluk dari hadis yaitu hadis Nabi saw yang 

datangnya dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh al-Bukhari: 

لَيْوِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ ياَ رَسُولَ اللَّوِ ثاَبِتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأةََ ثاَبِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتْ النَّبَِّ صَلَّى اللَّوُ عَ 
سْلَمِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّ  وِ صَلَّى اللَّوُ بْنُ قَ يْسٍ مَا أعَْتِبُ عَلَيْوِ فِ خُلُقٍ وَلََ دِينٍ وَلَكِنٍِّّ أَكْرهَُ الْكُفْرَ فِ الِْْ

تْ نَ عَمْ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ اقْ بَلْ الَْْدِيقَةَ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أتََ رُدٍّينَ عَلَيْوِ حَدِيقَتَوُ قاَلَ 
 156وَطلٍَّقْهَا تَطْلِيقَةً 

Artinya: 

Dari ibnu Abbas, istri Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi saw dan 
berkata: Ya Rasul Allah Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi 
kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagammannya. Cuma saya tidak 
senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah bersabda: Maukah 
kamu mengembalikan kebunnya? Si Istri menjawab, iya mau. Nabi berkata 
kepada tsabit: terimalah kebun dan ceraikanlah dia dengan satu kali cerai 
(thalaq satu). 
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Penjelasan dalam hadis ini sangat jelas tentang diperbolehkannya khuluk 

dalam syariat agama Islam. Dimana istri dari Tsabit bin Qois mengadu kepada 

Nabi saw. tentang keinginnanya untuk meminta diceraikan oleh suaminya, 

kemudian Nabi saw. akan mengabulkannya dengan syarat dia mengembalikan 

kebun yang telah diberikan oleh suaminya, dan dia menyetujui untuk 

mengembalikan kebun tersebut, maka terjadilah khuluk dan tidak diingkari 

alasannya oleh Nabi saw. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa khuluk 

boleh dalam Islam jika terdapat alasan yang dibenarkan. 

2. Adanya Aib pada salah satu pihak 

Diantara penyebab pembatalan pernikahan setelah terjadinya akad adalah 

adanya cacat pada salah satu pihak. Sehingga jika aib atau cacat tersebut ada pada 

istri maka suami bisa saja menjatuhkan talak dan meminta kembali mahar dan 

uang belanja yang telah diberikannya.  Dengan alasan bahwa aib atau cacat yang 

dimilikinya itu dapat menjadi penghalang dari tercapainya tujuan utama 

pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al Furqatu baina al zaujaini: 

حَدِ الزَوْجَيِْ يََنَعُ مِن تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِ الزَّوَاجِ وَالتَّمَتُّعِ باِلْيََاةِ العَيبُ نَ قْصٌ بَدَنٌٍِّ أوَْ أقَْلِيٌّ فِ أَ 
 157الزَّوْجِيَّةِ 

Artinya: 

Aib adalah kurangnya anggota badan atau akal pada salah satu pasangan 
suami yang bisa menghalangi dari tujuan utama pernikahan dan 
memperoleh kesenangan dalam kehidupan rumah tangga. 

Diantara dalil dibolehkannya faskh nikah karena adanya cacat atau aib 

adalah hadis Nabi saw: 

 نِِّ ن بَ ة مِ يَ الِ الله صلى الله عليو وسلم العَ  ولُ سُ رَ  جَ وَّ زَ : ت َ  الَ قَ  وِ يْ بِ ن أَ ة عَ رَ جْ عُ  نْ ب بِ عْ ن كَ د بْ يْ زَ  نْ عَ وَ 
 صلى الله عليو وسلم : بِ النَّ  الَ قَ اضاً ، ف َ يَ ا ب َ هَ حِ شْ كَ ى بِ أَ ا رَ هَ اب َ يَ ثِ  تْ عَ ضَ وَ وَ  وِ يْ لَ عَ  تْ لَ خَ ا دَ مَّ لَ ار ، ف َ فِ غِ 

 158اقدَ لصَّ لَا باِ  رَ مَ أَ ( ، وَ  كِ لِ ىْ أَ ي بِ قِ والْْ  كِ ابَ يَ ي ثِ سِ بَ ) الْ 
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Artinya: 

Dari zaid bin Ka‟ab bin Ujrah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah menikah 
dengan seorang wanita dari bani Gifar dan setelah ia masuk beliau 
meletakkan pakaiannya, beliau melihat penyakit kudis antara pusar dan 
pinggangnya, maka beliau berkata: pakailah pakaianmu dan pulang lah ke 
keluargamu dan beliau menyuruh memberikan mas kawinnya. 

 Riwayat ini menjelaskan bahwa hukum asal mahar atau mas kawin dari 

nabi saw. seharusnya diambil kembali oleh beliau. Namun beliau merelakannya 

untuk dibawa wanita tersebut. Bila melihat alasan Nabi menfaskh pernikahan 

beliau kerena adanya cacat tersebut, sebagian akan merasa bahwa alasan tersebut 

hal yang sepele. Namun jika melihat kepada tujuan pernikahan maka tentunya 

tidak akan tercapai bila suami–istri melihat cacat atau bahkan merasa jijik kepada 

pasangannya. 

Landasan lain adalah riwayat dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan: 

 د بِ يْ عِ سَ  نْ عَ وَ 
ُ
اء صَ رْ ا ب َ ىَ دَ جَ وَ ا ف َ بَِِ  لَ خَ دَ فَ  ةً أَ رَ امْ  جَ وَّ زَ ت َ  لٍ جُ ا رَ أيََّ : َ  لَ ، قاَ  ابِ طَ الَّْ  نْ بِ  رَ مَ عُ  نَّ ب أَ يَّ سَ ن الم

 159اهَ ن ْ مِ  هُ رَّ غَ  نْ ى مَ لَ عَ  وُ لَ  وَ ىُ ا ، وَ اىَ يَّ إِ  وِ سِ يْ سِ اق بَِِ دَ ا الصَّ هَ لَ ة ، ف َ مَ وْ ذُ مجَ و مجنونة أو أَ 

Artinya:   

Dari Said bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab berkata: siapa saja laki-
laki menikahi seorang perempuan, lalu dari diri perempuan tersebut terdapat 
penyakit barash, gila, kusta atau bulak, lalu disetubuhinya perempuan itu, 
maka hak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang 
demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya. 

 Dalam riwayat dari Umar ini menunjukkan bolehnya seorang suami 

memutuskan tali pernikahan ketika melihat adanya aib atau cacat pada diri 

istrinya, jika dia belum mencampurinya maka baginya pengembalian mahar, 

namun jika telah mencampurinya maka bagi wanita mahar utuh. Dan hak bagi 

laki-laki untuk meminta ganti rugi dari orang yang menipunya. 

 Kesimpulan dari dalil-dalil dan penjelasan di atas bahwa bolehnya hukum 

perceraian qabla al-dukhu>l dalam Islam. Dengan perincian jika sebeb perceraian 
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tersebut adalah suami maka hak istri adalah separuh dari mahar yang telah 

disebutkan, namun apabila perceraian qabla al-dukhu>l tersebut disebebkan oleh 

istri maka mahar yang telah diberikan oleh suaminya harus dikembalikan. 

 Cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian adalah 

cacat badan yang mengakibatkan terganggunya alat reproduksi suami/istri yang 

sebagian besar merupakan penyakit yang sulit disembuhkan, dimana dalam 

penyembuhannya membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang seperti 

impoten, gila, kusta, dan bahkan termasuk pula penyakit-penyakit yang sudah 

tidak dapat lagi disembuhkan seperti cacat yang berupa kehilangan atau pecahnya 

buah dzakar. 

Para ulama membedakan beberapa penyakit yang bisa menyebabkan 

diperbolehkan memfaskh pernikahan, yaitu: 

a) Penyakit atau cacat yang khusus diderita oleh laki-laki: 

1) Jabb/kebiri, yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. 

Menurut para ulama cacat fisik akibat pemotongan kedua organ ini 

bernilai sama dengan hanya memotong penis saja. 

2) ‘Unnah/impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki 

yang menderitanya tidak mampu melakukan tugas seksualnya, menurut 

pendapat seluruh madzhab istri dari laki-laki yang menderita penyakit 

seperti ini dapat membatalkan perkawinan. 

3) Khusha, yaitu memotong atau meremukkan atau mencabut kedua testis 

tanpa memotong penis. Sedangkan malikiyah berpendapat bahwa khusha 

adalah memotong penis tanpa memotong testis. 

b) Penyakit atau cacat yang khusus diderita oleh wanita: 

1) Ratq, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat digunakan 

untuk melakukan hubungan intim, gangguan ini bisa jadi disebabkan oleh 
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sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah 

tersebut. 

2) Qarn, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina 

sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim, benda menonjol tersebut 

bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang. 

3) „Afal, yaitu munculnya busa dalam vagina yang tejadi ketika melakukan 

hubungan intim. 

4) Ifdha, yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau 

tercampurnya liang senggama dan saluran anus. 

c) Penyakit atau cacat yag diderita laki-laki dan wanita: 

1) Gila, dengan adanya aib ini maka madzahab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali 

sepakat suami boleh memfaskh akad pernikahan karena penyakit ini 

diderita istrinya, demikian pula sebaliknya. 

2) Penyakit lepra, yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam 

pada seluruh tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Besar 

kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh 

sehingga organ–organ tubuh bisa terkelupas dan diiringi dengan 

pembusukan. 

3) Penyakit kusta ( baras ) yaitu munculnya bercak putih pada permukaan 

kulit dan merusak resam tubuh, bercak putih semakin lama semakin 

melebar. Seringkali pada bercak putih itu ditumbuhi bulu-bulu putih atau 

bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.   

Menurut seorang informan yaitu bapak ustadz Zezen Zainal Mursalin yang 

merupakan salah seorang tokoh ulama di Kota kendari, ketika mengomentari 

proses perceraian pada adat suku Tolaki dan Muna, di mana dalam suku Tolaki 

terdapat denda ketika akan melakukan perceraian, begitu pula pengembalian 
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mahar dua kali lipat dalam perceraian qabla al-dukhu>l pada adat suku Muna. 

Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Islam datang untuk memudahkan mahar 

ketika akan melakukan pernikahan, maka seharusnya proses perceraian juga 

dimudahkan jika permasalahan yang timbul tidak dapat keluar lagi agar ketika 

sebuah keluarga memiliki masalah yang sulit untuk diatasi, masalah tersebut tidak 

semakin besar yang dapat merugikan orang-orang yang di sekitar.
160

 

Peneliti sependapat dengan pendapat informan tersebut, karena 

sesungguhnya hampir semua yang akan melakukan perceraian adalah dilatar 

belakangi oleh masalah masalah yang tidak ada lagi jalan keluarnya, dari pada 

harus hidup di dalam masalah besar yang tidak ada solusinya maka sebaiknya 

menempuh jalur perceraian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-

Baqarah/2:231. 

وَلََ تَُْسِكُوىُنَّ  ۡ  ءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوىُنَّ بِعَْرُوفٍ أوَْ سَرٍّحُوىُنَّ بِعَْرُوفٍ ۡ  وَإِذَا طلََّقْتُمُ ٱلنٍّسَا
لِكَ فَ قَدْ ظلََمَ  ۡ   ۡ۟ ضِرَارًا لٍّتَ عْتَدُوا  ۥنَ فْسَوُ وَمَن يَ فْعَلْ ذََٰ

Terjemahnya: 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah 
mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka 
untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya 
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri.

161
 

Kandungan ayat ini adalah jika seorang suami telah mentalak istrinya 

maka janganlah ia memberatkan istrinya tersebut, sebab apabila ia melakukan 

kezaliman kepada istrinya dengan memukul atau meyiksanya, pada hakikatnya dia 

telah  melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri. Karena hanya ada dua pilihan 

bagi suami ketika seorang suami mentalak istrinya, yang pertama pertahankanlah 

dengan makruf atau lepaskan dengan baik-baik. Selain itu, ayat ini juga sebagai 

                                                           
160Zezen Zainal Mursalin, Tokoh Ulama Kendari, Wawancara, Kendari 19 Februari 2022. 

161
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h.37. 
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tarbiyah yang menekankan bahwa sikap agresif kepada orang lain adalah 

kezaliman yang akibatnya akan kembali ke pelakunya sendiri. 

 

Tabel 4 

Tabel Persamaan antara Hukum Islam 

 dan  Adat Tolaki Serta Muna dalam Masalah Pernikahan 

No Objek Hukum Islam Adat Tolaki Adat Muna 

1 Hukum mahar Wajib Wajib Wajib 

2 
Hukum uang 

belanja 
Tidak Wajib Tidak Wajib Tidak Wajib 

3 
Tahap sebelum 

pernikahan 

Nadhor, 

khitbah, akad 

Metiro, 

Mowawonile, 

Mowindahako 

Dekamata, 

Kagaa atawa 

okafokawi, 

Kabhintiangiano 

kafeena 

 

 Dari tabel di atas peneliti menemukan beberapa persamaan diantara proses 

pernikahan antara Hukum Islam, Adat Suku Tolaki, dan Adat Suku Muna. 

persamaan tersebut pada hukum mahar, pengembalian uang belanja, dan secara 

umum tahap-tahap yang harus dilalui sama. Hukum mahar adalah wajib, baik 

dalam Adat Suku Tolaki, Muna dan Hukum Islam. Uang belanja tidak 

dikembalikan apabila terjadi perceraian dalam Adat Suku Tolaki, Muna dan 

Hukum Islam. Begitu pula proses yang dilalui sebelum pernikahan adalah sama 

secara garis besar. Adapun perbedaan mendasar hanya terdapat dalam masalah 

proses pengembalian mahar jika terjadi perceraian qabla al-dukhul.  Dalam adat 
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Suku Tolaki ada denda yang harus dipenuhi, dalam Adat Suku Muna 

dikembalikan dua kali lipat dari mahar yang diberikan laki-laki saat akad, 

sedangkan dalam Hukum Islam mahar mahar dikembalikan separuh dari mahar 

yang diberikan jika sebab perceraian ada pada suami, namun jika sebab perceraian 

dari pihak istri maka mahar kembali secara utuh.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perceraian qabla al-dukhu>l dalam adat suku Tolaki di Kota Kendari 

memiliki konsekuensi yang besar, karena harus membayar denda berupa 

kerbau, kaci/kain kafan, sarung dan cerek air minum. Menurut aturan adat 

suku Muna jika terjadi perceraian qabla al-dukhu>l yang disebabkan oleh 

kesalahan istri maka mahar yang harus dikembalikan dua kali lipat dari 

mahar yang diserahkan oleh suaminya ketika akad, adapun uang belanja 

tidak wajib dikembalikan.  

2. Wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam pernikahan yang sah 

sebelum terjadinya hubungan suami istri berhak menerima setengah dari 

mahar yang telah disepakati. Jika perceraian disebabkan oleh kehendak 

istri maka dalam Hukum Islam istri tersebut harus mengembalikan mahar 

yang telah diberikan oleh suaminya. Adapun uang belanja maka tidak 

wajib dikembalikan karena telah digunakan untuk acara pernikahan. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh pihak yang berkaitan langsung dengan pernikahan diharapkan 

memperhatikan Syariat Hukum Islam dalam proses pernikahan, agar 

tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Khususnya bagi orang tua dari calon 

mempelai laki–laki maupun perempuan agar memantapkan pilihan 

anaknya agar tidak terjadi perceraian qabla al-dukhu>l. 
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2. Diharapkan kepada tetua–tetua adat atau pelaksana adat agar dapat 

mngkombinasikan antara ajaran agama Islam dan hukum adat. Sehingga 

dapat melestarikan ritual–ritual adat yang sesuai dengan ajaran Islam, dan 

menjelaskan kepada masyarakat adat hal–hal yang bertolak belakang 

dengan ajaran Agama Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pengembalian Mahar dan uang Belanja Akibat Perceraian Qabla al-Dukhul 

Pada Suku Tolaki dan Muna di Kota Kendari Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Adat 

A. Pengembalian Mahar Pada Perceraian Qabla al-Dukhul Perspektif Hukum 

Adat Tolaki dan Muna. 

1. Apa yang dimaksud dengan mahar dan uang belanja dalam adat Suku 

Tolaki/Muna? 

2. Apakah dalam adat Tolaki/Muna mahar dan uang belanja sama atau berbeda? 

3. Bagaimana pandangan adat Tolaki/Muna tentang hukum mahar dan uang 

belanja? 

4. Kapan waktu penyerahan mahar dan uang belanja dalam adat Tolaki/Muna? 

5. Bagaimana ketentuan besar dan kecilnya mahar dan uang belanja dalam adat 

Tolaki/Muna? 

6. Bagaimana ketentuan adat Tolaki/Muna apabila terjadi perceraian sebelum 

terjadi hubungan suami istri tentang pengembalian mahar dan uang belanja? 

Apakah bisa diminta kembali atau tidak? 

7. Jika bisa diminta kembali bagaimana prosedur pengembaliannya? Apakah 

harus melalui Pengadilan Agama atau langsung dari kesepakatan kedua 

pihak? 

 

 

 

 



B. Pengembalian Mahar Perceraian Qabla al-Dukhul Pada suku Tolaki dan 

Muna Perspektif Hukum Islam 

1. Apa yang dimaksud dengan mahar dalam Hukum Islam? 

2. Apakah dalam Hukum Islam istilah mahar dan uang belanja sama? 

3. Bagaimana ketentuan Hukum Islam dalam pengembalian mahar akibat 

perceraian Qabla al-Dukhu>l? 

4. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses penegmbalian mahar 

dan uang belanja pada suku Tolaki? 

5. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses penegmbalian mahar 

dan uang belanja pada Muna? 
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