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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

ٌ nun N En 

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah ‟ Apostrof ء

ً ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A ا َ

 kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـٌ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ـ وَ 

Contoh: 

َ فَ ك   : kaifa 

ل  haula : ھ و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan „alif atau yā‟ ā a dan garis di atas ىَ │…اَ …َ

 kasrah dan yā‟ ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ و

Contoh: 

اتَ   َ:َ ي   māta 

ي ي   ramā :ََ ر 

م  qīla :ََ لَ 

َ ت  و   ً  ٍ ََ: yamūtu 



 

xi 
 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbuūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka tā‟ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الأ ط ف الَ  ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ه ة َ انف اض  ٍُ ةَ  د   ً  al-madīnah al-fāḍilah : ان

ة َ  ً ك   al-ḥikmah : انح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ََ ـّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا بَُّ  rabbanā : ر 

َُ ا  najjainā : َ جَّ
كَ   al- ḥaqq : انح 

ىََّ  ni‟imma : َ ع 

وَ  د   aduwwun : ع 

Jika huruf َى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ََ) ٌِّ )ب 

 maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 ٌَ ه   Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 ٌَ ب  ر   arabī (bukan „arabiyy atau „araby)„ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ  ال

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

صَ   ً  al-syams (bukan al-syams) : انشَّ

ن ة َ ن س   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انسَّ

ف ة َ  al-falsafah : انف ه س 
دَ   al-bilād : انب لَ 
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7.  Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa „alif. 

Contoh: 

 ٌَ و ر   ta‟murūn : ت أ ي 
عَ   ‟al-nau : انَُّو 

 ‟syai : ش ٌءَ 
تَ  ر   umirtu : أ ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata „Allah‟ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh : باللهَ dīnullāh : دٍٍَالله

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ة َاللهَ   ً ح  َف ٌَر   hum fī rahmatillāh : ھ ى 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al- Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibn” (anak dari) dan “Abu 

(bapak dari)” sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.  = subḥānallahu wata‟ālā 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wasallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

r.a.  = raḍiallāhu „anhu 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = wafat tahun 

QS…/… 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Anggy Rahman  

NIM : 80100221006 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul Tesis  : Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam 

Terhadap Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) 

          

     

  Tujuan penelitian ini ialah untuk : 1) Menganalisis perbandingan hukum 

positif dan hukum Islam terhadap substansi marital rape (perkosaan dalam 

perkawinan), 2) menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam 

terhadap bentuk-bentuk marital rape (perkosaan dalam perkawinan), dan 3) 

menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam terhadap ancaman 

sanksi yang diberlakukan terhadap marital rape (perkosaan dalam perkawinan).  

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian library research (penelitian pustaka) dengan sifat penelitian kualitatif 

deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

perbandingan hukum. Selain itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah sumber data sekunder yang bersifat primer, sumber data primer yang bersifat 

sekunder dan sumber data primer yang bersifat tersier.  

Setelah menelaah dan menganalisis perbandingan hukum positif dan 

hukum Islam, maka ditemukan fakta bahwa baik hukum positif maupun hukum 

Islam sama-sama tidak membenarkan adanya marital rape (perkosaan dalam 

perkawinan). Hukum positif dengan alasan gender dan juga perlindungan HAM 

akan selalu membela hak-hak individu termasuk wanita, apakah itu perkosaan 

yang terjadi di luar ataupun di dalam perkawinan. Sedangkan hukum Islam 

menganggap bahwa, meskipun hubungan seksual adalah salah satu kebutuhan 

biologis dan terdapat hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri, akan 

tetapi Islam tidak membenarkan apabila hubungan seksual yang dilakukan 

bersama pasangan terdapat unsur kekerasan, karena sejatinya tujuan pernikahan 

adalah untuk memperoleh rasa saling cinta dan kasih sayang.   

Penelitian ini paling tidak memberikan beberapa implikasi antara lain, 

tidak ada lagi kesalah pahaman dalam menafsirkan pandangan hukum positif dan 

hukum Islam terhadap kasus marital rape (perkosaan dalam perkawinan), wanita-

wanita Islam khususnya yang telah bersuami, tidak perlu lagi bingung 

membedakan situasi dimana kapan suatu hal itu menjadi kewajiban dan kapan hal 

itu bukanlah kewajiban. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu agar tidak 

lagi ada pengambilan sebuah hukum yang hanya berdasarkan pemahaman secara 

tekstual tanpa memahami nash secara mendalam.   

 

Kata Kunci: Analisis, Perbandingan, Hukum, Positif, Islam, Marital, Rape, 

Perkosaan, Perkawinan.  
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Name    : Anggy Rahman 

NIM    : 80100221006 

Concentration : Sharia Islamic Law 

Thesis Title : Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Law Against 

Marital Rape (Rape in Marriage) 

            

            

The aims of this study were to: 1) analyze the comparison of positive law 

and Islamic law to the substance of marital rape (marital rape), 2) analyze the 

comparison of positive law and Islamic law to forms of marital rape (marital 

rape), and 3) analyze comparison of positive law and Islamic law against the 

threat of sanctions imposed on marital rape (rape in marriage). 

To answer these problems, the author uses a type of research library 

research (library research) with the nature of descriptive qualitative research. The 

research approach used is a comparative legal approach. In addition, the data 

sources used in this research are primary secondary data sources, secondary 

primary data sources and tertiary primary data sources. 

After reviewing and analyzing the comparison of positive law and Islamic 

law, it was found that both positive law and Islamic law do not justify the 

existence of marital rape (rape in marriage). Positive law on the grounds of gender 

and also protection of human rights will always defend individual rights including 

women, whether it is rape that occurs outside or within marriage. Whereas Islamic 

law considers that, even though sexual intercourse is one of the biological needs 

and there are rights and obligations between husband and wife, Islam does not 

justify sexual intercourse carried out with a partner when there is an element of 

violence, because the true purpose of marriage is to gain a sense of mutuality. love 

and affection. 

This research at least provides several implications, among others, there is 

no more misunderstanding in interpreting the views of positive law and Islamic 

law in cases of marital rape (marital rape), Muslim women, especially those who 

are married, no longer need to be confused about different situations where when 

a thing is obligatory and when it is not obligatory. Apart from that, this research 

can also help so that there is no longer any adoption of a law that is only based on 

textual understanding without in-depth understanding of the text. 

 

Keywords: Analysis, Comparison, Law, Positive, Islam, Marital, Rape, Marriage. 
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 خلاصة
 

 أنجي الرحمن:   الۤسم
 60000000008 :  نيم

 الشريعة الإسلاَية :  التركيز
تحليل َقارن للقانلن اللضعي والشريعة الإسلاَية ضد الۤغتصاب  : عنلان الرسالة

 الزوجي )الۤغتصاب في الزواج(.
          

 

الإسلاَية بجلىر  ( تحليل َقارنة القانلن اللضعي والشريعة0كانت أىداف ىذه الدراسة ىي: 
( تحليل َقارنة القانلن اللضعي والشريعة الإسلاَية 0الۤغتصاب الزوجي )الۤغتصاب الزوجي( ، 

( تحليل َقارنة القانلن اللضعي والشريعة 3بأشكال الۤغتصاب الزوجي )الۤغتصاب الزوجي(. و 
في إطار الزواج الإسلاَية ضد التهديد بالعقلبات الدفروضة على الۤغتصاب الزوجي )الۤغتصاب ). 

 

للإجابة على ىذه الدشكلات ، يستخدم الدؤلف نلعًا َن أبحاث الدكتبات البحثية )بحث الدكتبة( 
َع طبيعة البحث النلعي اللصفي. نهج البحث الدستخدم ىل نهج قانلني َقارن. بالإضافة إلى ذلك 

صادر ، فإن َصادر البيانات الدستخدَة في ىذا البحث ىي َصادر البيانات ا لأولية الثانلية ، وَ
صادر البيانات الأولية الثانلية  .البيانات الأولية الثانلية وَ

بعد َراجعة وتحليل الدقارنة بيْ القانلن اللضعي والشريعة الإسلاَية ، تبيْ أن القانلن اللضعي 
نلن والشريعة الإسلاَية لۤ يبرران وجلد الۤغتصاب الزوجي )الۤغتصاب في إطار الزواج(. القا

قلق الإنسان سيدافع دائمًا عن اللضعي القائم على أساس النلع الۤجتماعي وكذلك حماية ح
الحقلق الفردية بما في ذلك النساء ، سلاء كان اغتصاباً يحدث خارج نطاق الزواج أو داخلو. في 
حيْ أن الشريعة الإسلاَية تعتبر أنو على الرغم َن أن الۤتصال الجنسي ىل َن الۤحتياجات 
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إن الإسلام لۤ يبرر العلاقات الجنسية البيلللجية وأن ىناك حقلق والتزاَات بيْ الزوج والزوجة ، ف
التي تتم َع شركاء لديهم عنصر َن عناصر العنف ، لأن الغرض الحقيقي َن الزواج ىل لۤكتساب 
 .شعلر التبادلية والمحبة والدلدة

يقدم ىذا البحث على الأقل العديد َن التداعيات ، َن بيْ أَلر أخرى ، لم يعد ىناك سلء فهم 
ر القانلن اللضعي والشريعة الإسلاَية في حالۤت الۤغتصاب الزوجي في تفسير وجهات نظ

)الۤغتصاب الزوجي( ، فالدرأة الدسلمة ، وخاصة الدتزوجات ، لم تعد بحاجة لأن تكلن كذلك. 
الخلط في مختلف الحالۤت التي يكلن فيها الشيء واجبًا وليس بلاجب. بصرف النظر عن ذلك ، 

ا في عدم وجلد أي اعتماد لقانلن يقلم فقط على الفهم النصي يمكن أن يساعد ىذا البحث أيضً 
 .دون فهم َتعمق للنص

 

: تحليل ، َقارنة ، قانلن ، إيجابي ، إسلام ، زواج ، اغتصاب ، اغتصاب ، الكلمات المفتاحية
 .زواج
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

            Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada 

semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.
1
Dalam suatu pernikahan, terdapat akad yang suci yang memiliki tujuan 

yang suci pula dan menjadikan pernikahan menjadi suatu ibadahdengan niat yang 

tulus serta ikhlas. Akad yang disebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna 

yang mendalam. Ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan 

kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.
2
 

Pernikahan dinilai sangat sakral karena tidak hanya melibatkan tentang keyakinan 

terhadap sebuah agama dan perintah Allah, akan tetapi pernikahan sakral karena 

adanya hubungan yang akan terjalin dimana hubungan tersebut tidak hanya 

melibatkan dua orang yang bersangkutan, tetapi melibatkan pihak keluarga. 

Tentunya peran suami dan istri sangat diperlukan dalam sebuah rumah tangga 

yang terbangun, karena dalam rumah tangga yang terbangun akan ada perluasan 

hubungan lain.  

Dalam pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga 

sudah disebutkan bahwa:  

Dasar perakwinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 
Esa.

3
 

                                                           

1
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif 

Fiqih Munakahat dan UU No. 1974 Tentang Poligami dan Problematika), Bandung:Pustaka setia, 

2008), h. 13 

2
Satria, Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 

(Jakarta:Kencana,2010), Cet. III.h.3 

3
Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dasar perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan, 

(Yogyakarta:PT Grafika,2014), h. 6 
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            Dari aturan di atas menunjukan bahwa, perkawinan memiliki tujuan untuk 

membentuk sebuah rumah tangga dalam wujud keluarga yang bahagia dan kekal. 

Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dan tempat pulangnya 

sebuah keluarga yang utuh. Keluarga yang seharusnya adalah keluarga yang 

dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, lahir dan batin, saling mencintai dan 

menghormati, setia dan saling memberikan dukungan serta saling menerima satu 

sama lain.  

            Di dalam sebuah keluarga juga diharapkan pasangan tidak hanya saling 

menerima kelebihan saja yang ada pada diri setiap pasangan masing-masing, 

namun juga harus saling menerima segala kekurangan masing-masing. Untuk 

mewujudkan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahmah, mungkin 

memang tidaklah mudah. Karena di dalam sebuah rumah tangga dua insan yang 

berbeda bahkan banyak sekali perbedaan akan disatukan dalam sebuah ikatan 

suci. Apakah mudah menyatukan air dan api?. Tentu tidak. Begitulah ibarat 

sebuah pernikahan. Dua insan yang berbeda akan di uji pada sebuah perbedaan. 

Namun hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah jika sebuah perbedaan 

tersebut disatukan dengan saling menerima dan saling terbuka antara satu sama 

lain.  

            Secara sosiologis, perkawinan adalah fenomena penyatuan dua kelompok 

keluarga besar yang asalnya tidak saling mengenal. Dengan kata lain perkawinan 

dapat juga menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga 

yang utuh dan menyatu. 
4
 Sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan akan tetapi 

menyatukan dua keluarga bahkan banyak keluarga sekaligus. Maka dari itu 

perkawinan sangat besar pengaruhnya dalam hidup. Pengaruhnya berupa 

                                                           

4
Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2004), h. 19 
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perubahan yang harus di lakukan oleh insan yang saling terikat untuk 

mewujudkan persatuan yang besar dalam sebuah keluarga.  

             Seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan 

kehidupan manusia. Lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan seks sebagian 

ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam 

pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran 

islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran islam, 

karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia. 
5
 Seks dapat di 

artikan dua makna. Apakah masuk kedalam kategori mudharat atau maslahat. 

Tergantung bagaimana kondisi seseorang ketika melakukannya. Seks yang baik 

apabila dilakukan atas dasar ikatan suci. Dalam sebuah pernikahan tentunya seks 

adalah kebutuhan. Bahkan tidak jarang suami menyebut seks sebagai vitamin 

dalam rumah tangga. Tidak hanya suami yang membutuhkan seks, bahkan 

seorang istri juga butuh yang namanya asupan seks. Tidak jarang kasus seorang 

istri meminta cerai kepada suaminya karena kurangnya nafkah batin yang 

diperoleh dari suami. Bahkan seorang istri yang tidak puas terhadap suaminya 

tidak jarang mencari laki-laki lain untuk melampiaskan hasratnya. Jadi jika 

berbicara tentang seks tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi objek 

pembahasan, akan tetapi seorang perempuan bahkan bisa menjadi objek 

pembahasan tentunya.  

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri serta hidup damai 

dalam rumah tangga adalah sesuatu yang pasti dan sangat di idamkan oleh setiap 

pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi 

kenyataan yang menyakitkan apabila didalmnya dinodai dengan adanya tindak 

                                                           

5
Abdurahman Thalib al-Jazairi, Bercinta Seperti Rasulullah. (Kalasan Sleman:Cahaya 

Hati, 2009), h.84   
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kekerasan dalam rumah tangga. 
6
 Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak 

hanya berupa penganiyaan secara fisik yang dilakukan oleh pasangan, akan tetapi 

pemaksaan hubungan seks terhadap pasangan adalah hal yang termasuk kedalam 

kekerasan dalam rumah tangga. Seks memang adalah hal yang sangat di butuhkan 

dalam sebuah hubungan pasangan suami istri. Akan tetapi, bila dilakukan dengan 

kekerasan dan paksaan tentunya akan menyakiti pasangan. Baik menyakiti secara 

fisik maupun menyakiti hati pasangan. Tidak hanya itu, tindakan kekerasan 

seksual dalam rumah tangga dapat mengganggu psikis atau mental seorang 

pasangan. Dalam hal ini sudah hampir banyak sekali kasus dimana yang menjadi 

korban kekerasan seks dalam rumah tangga dialami oleh istri.  

Menurut Jhonson dan Sacco,kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang 

dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (intimate partner violence) dikenal 

dengan istilah kekerasan terhadap istri (wifeabuse). Kasus pemerkosaan terhadap 

perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun juga 

kerap terjadi. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. 

Salah satu bentuk perihal kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan 

terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istriatau yang lebih dikenal dengan istilah 

Marital Rape. Dalam undang-undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psilokogis, dan atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
7
 

                                                           

6
Muhammad Yunus, Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) di Tinjau dari 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, 2019, h. 2 

7
Elli Nurhayati, Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan, (Yogyakarta: Rifka 

Anisa, 2000), h.8  
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             Tingkat kesulitan pada masalah Marital Rape ini adalah dimana sifatnya 

yang privat. Sifat perkawinan sangat pribadi dalam rumah tangga. Apalagi jika 

sudah masuk ke dalam urusan ranjang. Tentunya hal ini sulit untuk di ketahui 

publik atau dijelaskan secara umum kepada orang banyak. Maka dari itu, jika 

terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga umumnya istri akan merasa malu 

untuk memberitahukan kekerasan yang menimpa nya. Jangankan memberitahu 

orang lain, memberitahukan keluarga sendiri saja terkadang seorang istri akan 

malu. Karena sifat dari pada urusan seksual dalam rumah tangga yang memang 

sangat privat. Lantas bagaimana pandangan agama khususnya Islam dalam kasus 

seperti ini. Karena beberapa tahun silam kasus seperti ini memang mengguncang 

publik. Bahkan banyak tokoh-tokoh agama yang menentang keras lahirnya UU 

Marital Rape ini. Bagi mereka tidak ada istilah memperkosa istri sendiri. Karena 

seorang wanita yang telah menjadi istri sudha sepantasnya melayani suami dan 

istri memiliki kewajiban untuk melayani suami secara lahiriah maupun batiniah.  

            Adapun salah satu hadis yang menjelaskan bahwa, hubungan seksual 

antara suami istri merupakan kewajiban istri yang harus dilakukan dan dipenuhi, 

karena penolakan dari tuntutan tersebut akan mengakibatkan dosa. Jika berkiblat 

pada hadis tersebut, dapat simpulkan bahwa menolak ajakan suami adalah dosa 

besar bagi istri. Istri wajib melayani suami dimana pun dan kapan pun suami 

berkeinginan. Tidak ada alasan penolakan istri terhadap suami. Melihat hadis 

tersebut juga, apabila dibandingkan dengan UU Marital Rape tentu hal ini sangat 

bertentangan. Apabila ada yang menganggap bahwa hadis ini tidak adil karena 

istri dihadapkan pada posisi dimana dia sulit untuk melayani suami. Misalnya 

dalam keadaan istri kelelahan setelah bekerja, atau istri sedang dalam keadaan 

tidak bersih (haid). Namun hal ini dinilai sulit dilihat letak kelelahan istri yang di 

maksud. Jika memang istri haid maka memang haram hukumnya untuk menggauli 
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istri. Namun jika alasan kelelahan, apakah istri bisa di benarkan jika di tinjau dari 

sudut pandang hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah 

yang akan di tuangkan ke dalam bentuk Tesis dengan judul“Analisis 

Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Marital Rape 

(Perkosaan dalam Perkawinan)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

           Sebelum penulis masuk pada pembahasan, maka terlebih dahulu dijelaskan 

kalimat yang ada di dalam judul pembahasan untuk memudahkan pembaca 

memahami objek yang dimaksud dan dikhawatirkan kesalahan penafsiran pada 

pembahasan ini. 

1. Marital Rape merupakan istilah dari pemerkosaan dalam perkawinan. 

Dimana adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh pihak suami maupun istri itu sendiri. Akan tetapi, sejauh ini 

yang sering sekali ditemukan adalah kekerasan seksual yang dilakukan 

oleh suami terhadap istrinya.  

2. UU PKDRT (undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga) merupakan aturan yang dibentuk untuk melindungi pihak-pihak 

yang terkait dalam ruang lingkup rumah tangga, seperti suami, istri, anak 

dan lain-lain. Tidak hanya itu, pembantu rumah tangga juga termasuk 

kedalam golongan yang mendapatkan perlindungan hukum dari aturan 

undang-undang PKDRT. Hubungan undang-undang PKDRT dengan 

marital rape jelas berpusat pada pemberian perlindungan bagi pasangan 

suami maupun istri dalam rumah tangganya apabila terjadi kekerasan, baik 

itu kekerasan fisik, kekerasan non fisik maupun kekerasan seksual.  

3. Hukum Islam merupakan hukum yang berlandaskan agama Islam. Dimana 

marital rape akan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, dan akan 
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diketahui status atau kedudukan marital rape tersebut dalam pandangan 

hukum Islam.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Substansi Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam? 

2. Bagaimana Bentuk dan Jenis Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?  

3. Bagaimana Ancaman Sanksi Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam ?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Substansi Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  

b. Untuk Mengetahui Bentuk dan Jenis Marital Rape (Perkosaan dalam 

Perkawinan) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  

c. Untuk Mengetahui Ancaman Sanksi Marital Rape (Perkosaan Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik 

penulis maupun mahasiswa/i jurusan hukum Islam  

b. Dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum islam 

yang mengindahkan bentuk kekerasan-kekerasan seksual suami terhadap istri 

c. Sebagai persyaratan menjadi Magister. 

E. Kajian Pustaka  
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            Kajian pustaka merupakan momentum bagi calon peneliti untuk 

mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Kemungkinan 

signifikan dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan 

tempat tertentu. 
8
Setelah peneulis menelaah beberapa literatur, ada beberapa 

penelitian atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

Berikut ini akan dipaparkan literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri). Buku ini ditulis oleh Milda 

Marlia pada tahun 2017. Buku ini membahas tentang perempuan dengan hak-

hak reproduksinya. Dimana perempuan dilindungi hak-haknya sebagai suami 

istri dari beberapa aturan-aturan yang menaunginya. Buku ini juga membahas 

tentang bagaimana pandangan hukum positif terhadap pemerkosaan terhadap 

istri (Marital Rape). Selain itu, buku ini juga membahas tentang berbagai 

kontroversial muncul akibat munculnya kasus-kasus (Marital Rape).  

2. Marital Rape ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal ini ditulis oleh Ni Made Sintia Ardi Ari 

dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. Jurnal ini membahas tentang pengaturan 

tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia, serta sanksi 

bagi pelaku. Dalam jurnal ini mengkaji bagaimana pengaturan tentang 

perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia serta untuk 

mengetahui sanksi bagi pelaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif. 

3. Analisis Konsep Marital Rape Dalam RUU KUHP Perspektif Hukum Pidana 

Islam. Jurnal ini ditulis oleh Lisa Afriani pada tahun 2020. Jurnal ini 

membahas tentang Bagaimana Analisis Normatif terhadap R-KUHP tentang 
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Qadir Gassing, Pedoman Karya Tulis Ilmiah. (Makassar : Alauddin University Press, 

2015). h. 13 
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Tindak Pidana Marital Rape (Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Suami 

terhadap Istrinya). Selanjutnya, jurnal ini juaga membahas tentang Fiqh 

Jinayah (Hukum Pidana Islam) memandang Marital Rape,serta analisis 

komparatif antara R-KUHP dan Fiqh Jinayah tentang Marital Rape.  

4. Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Perspektif 

Hukum Pidana. Jurnal ini ditulis oleh Nita Erlytawati dan Diana Lukitasari. 

Jurnal ini membahas tentang pengaturan tindak pidana perkosaan dalam 

perkawinan (marital rape) di Indonesia. Dalam jurnal ini menyinggung 

mengenai pengaturan marital rape di Indonesia tidak tegas dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak dirinci secara jelas dalam 

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (PKDRT), hanya disebutkan dengan istilah kekerasan seksual 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. 

5. Marital Rape dalam Pandangan Hukum Islam. Jurnal ini ditulis oleh 

Rosyidah. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pemerkosaan terhadap istri 

sendiri dinilai atau dipandang dari segi hukum Islam. Pendekatan yang 

digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hukum Islam.  

6. Marital Rape di Kampung Nelayan dari pandangan sosiologi. Jurnal ini ditulis 

oleh Muhammad Djunaidi Ghony. Jurnal ini membahas tentang marital rape 

yang terjadi di kampung nelayan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali 

informasi terjadinya marital rape dikalangan masyarakat dan faktor-faktor 

potensial yang mendorong terjadinya marital rape, pandangan masyarakat 

nelayan terhadap marital rape serta usaha-usaha perempuan nelayan agar 

terhindar dari kasus marital rape. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan 

ini adalah pendekatan sosiologi. 
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7. Marital Rape ditinjau dari Perspektif Psikologis dan Kemasyarakatan. Jurnal 

ini ditulis oleh seorang psikolog Dewi Ulfah Arini. Tulisan ini membahas 

tentang dampak yang dirasakan istri atau wanita akibat paksaan melakukan 

hubungan seksual oleh suami. Tulisan ini juga mengkritik cara-cara yang 

dilakukan suami ketika menggauli istrinya sehingga istri dapat terganggu 

secara mental dan psikis. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah 

pendekatan psikologis.  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pustaka atau biasa disebut libraryresearch. library research adalah kegiatan 

mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari 

sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis ilmiah 

lainnya yang relevan dengan topik, fokus dan variabel penelitian. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan sesuatu apa adanya secara mendalam dan terperinci. 

Dalam hal ini, penulis ingin mendeskripsikan, menjelaskan, menelaah serta 

menganalisis mengenai hukum positif dan hukum Islam terhadap marital rape 

(perkosaan dalam perkawinan).  

 

3. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul yang peneliti angkatmaka jenis pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum.Dimana, dalam penelitian ini, 

peneliti akan membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai 

Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan). 
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4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder 

yaitu data yang diperoleh seornag peneliti secara tidak langsung dari sumbernya 

(objek penelitian), tetapi melalui objek lain yakni literatur-literatur kepustakaan, 

seperti buk-buku, majalah, surat kabar, internet dan referensi lain yang 

mendukung.
9
 

            Karena penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni sumber 

data tidak langsung. Maka metode pengumpulan data yang digunakan ialah: 

a. Sumber data sekunder yang bersifat primer (Bahan Hukum Primer). Bahan 

hukum primer merupakan sumber hukum yang paling utama atau yang paling 

pokok pada sebuah pengumpulan data dalam penelitian.
10

 Dalam penelitian 

ini, yang menjadi sumber data sekunder bersifat primer yang digunakan pada 

hukum positif ialah peraturan perundangan-undangan dan sumber data 

sekunder bersifat primer yang digunakan pada hukum islam ialah kitab Al-

Qur‟an dan Hadis. 

b. Sumber data sekunder bersifat sekunder (Bahan Hukum Sekunder). Bahan 

hukum sekunder adalah sumber data yang kedua atau sifatnya dibawah bahan 

hukum primer. Dalam penelitian ini, pada literatur hukum positif 

menggunakan literatur seperti buku dan jurnal. Sedangkan pada literatur 

hukum Islam menggunakan literatur seperti ayat Al-Qur‟an dan hadis. 

c. Sumber data sekunder bersifat tersier (Bahan Hukum Tersier). Bahan hukum 

tersier merupakan sumber data ketiga yang bersifat pelengkap, dimana 

posisinya sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam 

                                                           

9
Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Depok : Rajawali Pers,  2018), h.215  

10
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h.47 
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penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan seperti website dan 

google. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan adalah : 

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemilahan, penyederhanaan, 

pemusatan perhatian, pengabstrakan data-data supaya memudahkan dalam 

menarik kesimpulan. 

b. Display Data merupakan penyajian data secara seerhana berupa kata-kata, 

kalimat, naratif kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan ditarik 

kesimpulan yang tepat. Data yang sudah direduksi, dipilih kembali sesuai 

dengan kebutuhan peneliti. 

c. Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dari data yang sudah di 

sajikan. Ini adalah proses akhir yang digunakan untuk memastikan bahwa data 

yang dianalisi tidak cacat dan akurat. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS  KEKERASAN SEKSUAL (PERKOSAAN) 

TERHADAP PEREMPUAN  

A. Ruang Lingkup Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Perempuan  

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual (Perkosaan) 

            Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang 

mengakibatkan dampak kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan 

bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat 

d.ibandingkan dengan perempuan. Laki-laki berwujud seperti memiliki kekuatan 

yang bercorak represif yang memposisikan perempuan sebagai korbannya.  

Laki-Laki memiliki kekuatan yang lebih dominan secara fisik 

dibandingkan dengan perempuan. Maka dari itu hal ini sering disalahgunakan 

untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan 

akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki. 

Adapun bentuk-bentuk perkosaan menurut Abdul Wahid dapat dilihat sebagai 

berikut
11

:  

a. Sadistic Rape 

          Perkosaan sadistis merupakan bentuk seksualitas dan agresif berpadu dalam 

bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan terlihat menikmati kepuasan erotik tidak 

melalui seksnya, akan tetapi melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin 

dan tubuh korban.  

b. Angea Rape 

          Angea rape adalah penganiayaan seksual yang memiliki ciri akan 

seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram 
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Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak 

Asasi Perempuan, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h.46-47 
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dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seolah-olah adalah objek 

terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, 

kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.  

c. Donanation Rape 

           Bentuk perkosaan ini merupakan perkosaan yang terjadi ketika pelaku 

mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 

adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki 

keinginan untuk melakukan hubungan seksual.  

d. Seduktive Rape 

Seduktif rape merupakan suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi 

yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada awalnya korban 

memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi, dalam artian korban 

menginginkan agar tidak sampai sejauh untuk bersenggema. Pelaku pada 

umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu pelaku 

tidak mempunyai rasa bersalah terhadap hal yang menyangkut seks.  

e. Victim Precipitatied Rape 

            Bentuk perkosaan ini merupakan perkosaan yang terjadi (berlangsung) 

dengan menempatkan korban sebagai penyebabnya. 

f. Exploitation Rape 

           Jenis perkosaan ini adalah perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap 

ada kesempatan untuk melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki 

dengan mengambil keuntungan yang bertentangan arah dengan posisi weanita 

yang bergantung pada pelaku secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu 

yang rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya akan tetapi pembantu 

tersebut tidak mempermasalahkan kasus terhadap pihak yang berwajib. 
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g. Marital Rape 

          Marital rape merupakan perkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan 

perkawinan. Bentuk perkosaan ini ialah pemaksaan aktifitas seksual oleh satu 

pihak terhadap pihak lain. Dimana pihak yang dimaksudkan adalah suami 

terhadap istri atau istri terhadap suami. Akan tetapi pengertian lebih luas yang 

dipahami berbagai kalangan perihal marital rape adalah istri yang memperoleh 

tindak kekerasan seksual oleh suami dalam perkawinan atau rumah tangga.
12

 

2. Perkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual yang Serius  

            Kekerasan terhadap perempuan memang adalah tindak penistaan dan 

pengebirian harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia yang 

menganggap hal tersebut sebagai konsekuensi logis kehidupan, dimana 

perempuan dianggap pantas umtuk dikorbankan dan diperlakukan sebagai objek 

pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun. Tidak hanya itu, sebagian 

manusia menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dibolehkan. 

Realitas historis juga menganggap bahwa perempuan sudah lama diperlakukan 

tidak layaknya sebagai manusia yang harus dilindungi harkat kemanusiaannya. 

Ada saja tangan-tangan jahat yang keji serta biadab yang membuat kehidupan 

perempuan sengsara, dirundung duka berkepanjangan dan mengalami trauma 

psikologis pada level tinggi.  

            Di ibu kota Peru, Lima studi yang dilakukan di rumah sakit bersalin 

menunjukan bahwa, 90% dari ibu muda berusia 12-16 tahun melahirkan karena 

diperkosa ayahnya (kandung), ayah tiri atau keluarga dekatnya. Di Kanada  62% 

dari perempuan yang terbunuh tahun 1987 ternyata terbunuh di tangan pasangan 

intimnya. Studi yang dilakukan tahun 1993 menunjukan pada 420 perempuan, 

sebanyak 54% di antaranya pernah mengalami segala bentuk paksaan seksual 
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sebelum usia 16 tahun. Tindak kekejaman seksual seperti perkosaan, meskipun 

ditengah masyarakat belum tentu dianggap sebagai kasus kejahatan yang menarik 

(seperti kalah menarik dibandingkan dengan kejahatan politik) tidak berarti dapat 

menghilangkan keseriusan kasus ini. Kejahatan ini berakibat fatal bagi kehidupan 

korban (wanita). Artina tidak selalu yang tidak menarik di mata masyarakat itu 

lantas tidak serius nilainya bagi kehidupan umat manusia, terutama yang terlibat 

dalam kasus tersebut.  

           Kriminolog UI, Hankristuti Hankrisnowo mengemukakan bahwa, dari 

sekian banyak tindak pidana di mana wanita menjadi korban, perkosaan 

merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli 

ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini. Telah banyak diteliti dari ahli ilmu 

sosial di negara Barat bahwa perkosaan mempunyai dampak yang tidak ringan 

terhadap korbannya yang akan berbekas sepanjang hidup si korban, dan akan 

mempengaruhi cara bertindak dan berfikir si korban. Dari data resmi pemerintah 

(Lembaga permasyarakatan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) belum dapat 

diketahui secara pasti berapa banyak wanita (dewasa dan anak-anak) yang 

menjadi korban pemerkosaan. Ketiadaan data ini ditambah pula dengan 

keengganan para (wanita) korban untuk melaporkannya kepada pranata peradilan 

pidana. 

          Keengganan ini agaknya bersifat universal karena dijumpai di negara-

negara  lain. Sue Titus Reid misalnya, mengungkapkan bahwa angka korban 

perkosaan di Amerika Serikat yang tidak dilaorkan jauh melebihi dari angka 

seharusnya. Pendapat ini justru memicu tingkat keseriusan korban kejahatan 

perkosaan. Meskipun diprediksi cukup banyak korban yang tidak mengadukan 

kasus (kejahatan) yang menimpanya, tidak berarti kejahatan itu tidak begitu besar 

kerugiannya bagi korban. Keengganan korban mengadukan dapat dipengaruhi 
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oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya takut privasinya 

dan aibnya terbongkar. Sedangkan faktor eksternal biasanya dapat dipengaruhi 

oleh kekhawatiran terhadap proses peradilan yang diduga tidak menjembatani dan 

melindungi hak-haknya.
13

 

          Dalam hal ini korban (Victim) adalah orang-orang yang baik secara 

individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau 

mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya 

yang fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di 

masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
14

Dalam hal ini, 

korban yang dimaksud adalah perempuan. Dimana perempuanlah yang selalu 

mendapatkan kekerasan seksual. Para peneliti dari perspektif feminis berpendapat 

bahwa perbedaan dalam kekuasaan dan wewenang antara pria dan wanita adalah 

penyebab utama kekerasan terhadap perempuan.  

           Dalam struktur sosial didominasi laki-laki, mereka disosialisasikan untuk 

bertindak sebagai karakter dominan dan mencoba untuk mendominasi perempuan. 

Selain itu, mereka menuntut bahwa perempuan harus tunduk kepada mereka. 

Sebenarnya perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua dan lebih rendah 

dari pria. Baik feminis liberal maupun radikal berpendapat bahwa penyebab utama 

kekerasan terhadap perempuan adalah kekuatan ketidaksinambungan gender, yang 

diwujudkan dalam sistem sosial patriaki. Dalam sistem sosial patriarchal, 

perempuan mengalami penindasan, diskriminasi dan subordinasi yang memang 
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diiinkan dan diabadikan karena budaya dan masyarakat menerima kekerasan laki-

laki terhadap perempuan seperti yang dilihat dalam interaksi sehari-hari.
15

 

 

3. Faktor-faktor terjadinya perkosaan/Kekerasan Seksual 

            Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh 

berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri 

sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, 

keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa 

jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Berbagai faktor itu 

terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Yang artinya 

sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban 

dengan pelakunya.  

          Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa pemerkosaan dapat 

terjadi karena berbagai macam sebab antara lain : 

a. Seperti adanya rasa dendam pelaku terhadap korban. Karena rasa dendam 

pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran 

kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress 

pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya.  

b. Selain itu ada juga pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-

gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan 

seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya. 

c. Didukung oleh situasi dan kondisilingkungan maupun pelaku dan korban 

yang memungkinkan dilakukan perkosaan.  

             Pada setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan beberapa hal yakni 

pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, karena 
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masing-masing memiliki perannya dan andil dalam timbulnya suatu tindak pidana 

perkosaan. Pendapat ini menunjukan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan 

semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan 

membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi 

seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan 

yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan 

sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya.  

            Berbeda dengan itu, Made Darma Weda berpendapat bahwa studi tentang 

korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “Victim 

precipitation”. Dalam hal ini perilaku si korban disadari atau tidak, merangsang 

timbulnya perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat 

yang sepi. Cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk 

melakukan kejahatan perkosaan. Pendapat ini menunukan bahwa posisi korban 

yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. 

Dimana ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada 

suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong 

emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. 

Korban telah menempatkan dirinya sebagai “pelaku secara tidak langsung”, 

karena apa yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.  

             Pendapat ini dipertegas lagi oleh Anton Tabah bahwa meningkatnya 

kasus perkosaan berkaitan erat dengan aspek sosial-budaya. Budaya yang semakin 

terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang 

semakin merangsang dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, 

kebiasan bepergian auh sendirian merupakan faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Belum lagi mutu 
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penghayatan keagamaan yang semakin longgar dan vonis hakim terhadap pada 

pelaku perkosaan tidak setimpal.  

Dari sejumlah pendapat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut :  

a. pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika 

berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk 

berbuat tidak senonoh dan jahat. 

b. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang 

semakin bebas, tidak atau kurang bisa membedakan antara seharusnya yang 

boleh dikerjakan dengan yang dilarang dengan hubungannya dengan kaedah 

akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. 

c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan 

yang teradi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin 

terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin 

meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang 

berbuat jahat dan merugikan orang lain.  

d. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai 

perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma 

agama kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dan unsur-unsur 

masyarakat.  

e. Putusan hakim yang terasa tidak adil. Seperti putusan yang cukup ringan 

yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong 

anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya 

mereka yang ingin berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum 

yang akan diterimanya.  
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f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. 

Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicairkan 

kompensasi pemuasnya.  

g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap 

sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan 

merugikannya.
16

 

4. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender 

            Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, 

fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, 

budaya dan adat istiadat. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain :  

a. Subordinasi atau menomorduakan perempuan  

  Contoh :  

1) Perempuan adalah orang belakang (Konco Wingking) 

2) Perempuan dinomorduakan dalam politik, jabatan, karir dan 

pendidikan  

b. Pelabelan negatif 

     Contoh :  

1) Perempuan memasak, bersolek dan melahirkan 

2) Janda mudah dirayu 

3) Perempuan mudah dibeli dengan uang 

4) Laki-laki penggoda dan berkuasa  

c. Kekerasan 

    Contoh :  

1) Penyiksaan dan Pemukulan terhadap Istri 
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Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak 

Asasi Perempuan, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h.71-72 
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2) Kata dan permintaan suami harus dipatuhi  

3) Perkosaan, Pelecehan seksual 

d. Beban Ganda  

Contoh : 

1) Perempuan bekerja di dalam rumah dan di luar rumah  

2) Laki-laki mencari nafkah di luar rumah  

3) Istri harus bekerja mengurus anak, menyediakan hidangan, dan 

mengurus rumah tangga. 

e. Marginalisasi (Peminggiran) 

Contoh :  

1) Upah perempuan lebih kecil dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama 

2) Jika perempuan lajang mau berusaha/bekerja harus seizin ayahnya 

3) Permohonan kredit harus dengan persetujuan suami, tidak sebaliknya 

(perlindungan hukum twrhadap anal dan perempuan 

5. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  

            Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya 

dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saatb ini, telah memarjinalkan peranan 

perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah 

mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. Permasalahn gender di Indonesia 

adalah permasalahan yang kompleks, karena merupakan permasalahan yang dapat 

dilihat dari berbagai segi. Masalah gender di Indonesia banyak dibenturkan 

dengan masalah budaya dan agama dengan menekankan pada 

banyaknyaperbedaan sudut pandang. Gender adalah konstruksi sosial maupun 

kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya 

perempuan lemah lembut, penyayang, sabar dan tekun. Sedangkan laki-laki tegas 

dan berwibawa, tidak cengeng dan sebagainya. Perbedaan gender ini kemudian 
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diperkuat pula dengan mitos dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi 

masing-masing jenis kelamin. Misalnya perempuan lebih cenderung untuk 

memilih jurusan sastra, sosial atau ekonomi sedangkan laki-laki lebih cocok 

masuk jurusan teknik dan juga dapat dilihat dari berbagai aspek lainnya.  

           Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap 

sebagai ketentuan tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, 

sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-

laki dan perempuan. Dengan demikian menentukan peran dan tanggung jawab 

seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Bila peranan yang 

telah dibakukan oleh masyarakat ini dilanggar, maka sanksi sosial dari masyarakat 

akan didapat oleh si pelanggarnya.  

          Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum 

itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan 

diatur atau diamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi 

kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap 

hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan 

mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui 

HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi 

martabat manusia dan menjamin HAM.
17

Konsep HAM menjadi topik yang selalu 

aktual dibicarakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena 

persoalan HAM menyangkut kehidupan manusia yang menjadi unsur penting dari 

penyelenggaraan sebuah negara agar dapat memenuhi perlindungan HAM.
18

HAM 

merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas 
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mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan 

ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau 

peraturan-peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan 

dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang 

memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi 

perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.  

          Bila didalami dengan seksama, dari sekian banyak produk peraturan 

perundangundangan tentang perlindungan perempuan, sudah selayaknya negara 

Indonesia menempatkan perempuan pada prioritas utama untuk memperoleh 

perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun 

harapan itu sampai sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi”. 

Persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perempuan di 

Indonesia masih terus terjadi. Di dalam keluarga, seseorang belajar memegang 

peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan 

tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. 

Pengalaman-pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga turut pula 

menentukan cara-cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga 

berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada 

umumnya hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara 

tidak wajar pula. Umtuk itu, orang tua, keluarga dan anak harus secara bersama-

sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap 

perempuan.  

           Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengakuan terhadap martabat yang 

melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat 

manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. 
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Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa perbedaan macam 

apapun seperti rad, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asl-usul, 

harta kekayaan atau status yang lain.
19
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BAB III 

TINJAUAN TEORI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Kata kekerasan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai 

sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.
20

Istilah 

kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat juga diartikan sebagai 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kerusakan fisik 

atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan persamaan dari kata violence 

di dalam bahasa Inggris, walau demikian keduanya memiliki konsep yang 

berbeda. Violence di dalam bahasa Inggris disebut sebagai sebuah serangan atau 

invasi terhadap fisik maupun integritas, mental psikologis seseorang. Sedangkan 

kata kekerasan dalam bahasa Indonesia, dipahami hanya menyangkut serangan 

secara fisik saja.
21

 

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan violence 

sebelumnya, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, akan tetapi juga 

psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal sebagai kekerasan terhadap istri atau 

kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Mengapa perempuan selalu 

menjadi korban dalam tindak kekerasan. Awam sering menganggap bahwa hal ini 

terjadi karena perempuan secara psikologis dan sosiologis berada pada sisi 

marjinal yang membuatnya menjadi rawan untuk menjadi bulan-bulanan tindak 
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kekerasan dari kaum yang lebih memiliki kekuasaan dan kendali.
22

Berdasarkan 

penjelasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  

a. Teks-teks tersebut seakan-akan dan bahkan melegalkan kekerasan dalam 

hukum Islam sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut. Sehingga nantinya 

umat Islam akan mengalami kebimbangan dalam posisinya. Misalnya disatu 

sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan 

secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi di sisi lain sudah tidak 

sesuai lagi dengan kondisi zaman apalagi seperti sistem Negara hukum di 

Indonesia ini.  

b. Dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi kekerasan fisik, dan 

psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak lanjut sesuai 

prosedur hukum yang berlaku, karena Negara dalam hal ini sudah 

mengaturnya dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga.
23

 

1) ProblematikaUndang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Keberadaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga
24

, pada satu sisi merupakan langkah maju dalam 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Di sisi 

lain hal itu menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga yang selama 

ini, menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari 

dinamika kehidupan seorang istri. Rosalia Sciortino mengungkapkan bahwa, teori 

tentang adaanya dokhotomi antara keluarga sebagai sesusatu yang damai dan 
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(Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 4 



28 
 

 

dunia publik yang penuh dengan konflik tidak relevan untuk situasi di Indonesia, 

khususnya Jawa. Dalam pemikiran tradisional Jawa-Indonesia, keluarga dan 

masyarakat tidak dipertentangkan, bahkan dianggap saling mencerminkan diri 

karena kedua-duanya diatur oleh hubungan harmoni dan hirarki, yang 

menempatkan laki-laki di atas perempuan.  

Paradigma tersebut telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, baik 

muslim maupun non muslim. Paradigma bahwa konflik atau kekerasan dalam 

rumah tangga sebagai bidang privat membawa implikasi luas terhadap teryhadap 

relasi antara suami dan istri. Dipengaruhi juga rumusan hukum pidana di 

Indonesia yang kurang tegas mengakomodir kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga sebagai sebuah delik atau perbuatan pidana. Kriminalitas dalam keluarga 

hanya diakomodir sebagai penganiayaan secara umum yang diatur dalam pasal 

351 sampai dengan 355 KUHP, tanpa disebutkan perbedaan jenis kekerasan yang 

ada seperti pemukulan, intimidasi dan penyiksaan psikologis.  

Dalam KUHP diatur tentang delik pemerkosaan, tetapi tidak secara jelas 

memasukkan kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk 

yang dimaksudkan dalam cakupan delik tersebut. Apalagi hubungan biologis 

(seksual) suami istri dalam pandangan islammerupaka hubungan yang sakral, 

sehingga bagaimana mungkin bisa menjadi kekerasan seksual sehingga layak 

dihukum. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa, kekerasan seksual terhadap 

perempuan (dalam rumah tangga) merupakanj fenomena yang dialami perempuan 

sejak peradaban manusia ada. Namun baru pada abad ke-20 (1993), kekerasan 

seksual terhadap perempuan diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi 

manusia. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi secara sistematik, terencana 

dan masal, digolongkan sebagain kejahatan kemanusiaan. Karena itu keberadaan 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang salah rumusannya memasukkan 
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kekerasan seksual, berarti pemerkosaan dalam perkawinan telah menjadi sebuah 

delik.  

2) Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Dari pemataan yang dilakukan oleh komnas perempuan diketahui bahwa, 

pengalaman kekerasan perempuan Indonesia sangat pasif penyebarannya dan 

mengambil bentuk yang beragam. Kekerasan tersebut terjadi baik di dalam 

keluarga, di tengah masyarakat maupun dalam kondisi khusus seperti konflik dan 

wilayah pengungsian, serta sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari 

kebijakan Negara.  

Berdasarkan pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tanggamya dengan cara kekerasan 

fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan 

ekonomi. 

a) Bentuk Kekerasan Fisik  

(1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, 

memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau 

pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera 

berat, tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat 

pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang 

menimbulkan bahaya mati, kehilangan salah satu pancaindera, cacat, 

menderita sakit lumpuh, terganggunya daya piker selama 4 minggu lebih, 

gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dan kematian 

korban.  
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(2) Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong dan 

perbuatan lainnya yang mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan luka 

fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.  

(3) Melakukan Repitisi (pengulangan)kekerasan fisik ringan dapat dimasukan 

dalam jenis kekerasan berat.
25

 

Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga di atas 

adalah menggabungkan dua jenis kategori tindak pidana dalam KUHP, yakni 

tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat.  

b) Bentuk Kekerasan Psikis  

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 

berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
26

 Sebagaimana diatur dalam 

pasal 7 UU PKDRT, bahwa kekerasan psikis dapat ditunjukan dengan perilaku 

yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung 

di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan 

anaknya, pemisahan, mencari maki, dan penghinaan secara terus-menerus.  

c) Bentuk Kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 

hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan 

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersial atau dengan tujuan tertentu.
27

Sebagaimana diatur dalam pasal 8 bahwa 

kekerasBan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
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terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain 

untuk tujuan tertentu.
28

 

 

d) Bentuk Kekerasan Ekonomi  

Kekerasan ekonomi yang dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak 

diberi nafkah tetapi terbatas atau kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak 

dibagi, eksploitasi kerja, sampai istri tidak dipercaya memegang uang.
29

 Bentuk 

kekerasan ekonomi terbagi dua yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang 

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya 

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, dan pemeliharaan terhadap orang tersebut. Dan penelantaran 

sebagaimana yang dimaksudkan dengan ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang 

yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau 

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 

berada di bawah kendali orang tersebut.
30

 

2. Istri Sebagai Korban KDRT 

a. Pengertian Istri  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian istri secara bahasa yaitu 

wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Secara etimologi 

kata “istri” diambil dari bahasa sansekerta yang artinya “wanita‟ atau 

“perempuan”, secara terminologi istri adalah seorang pelaku pernikahan yang 

berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria 
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dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang 

istri dan pasangannya sebagai seorang suami.
31

 

 

b. Korban KDRT  

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan 

sekaligus penghapusan tindak pidana kekerasan. Menurutu Bustanul Santoso
32

 

perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban:  

1) Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok, atau 

lembaga baik pemerintah maupun swasta.  

2) Korban berhak mendaptkan pelayanan lainnya. 

3) Korban berhak mendapatkan pelayanan rahasia 

4) Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses 

pengambilan keputusan  berkaitan dengan pendampingan dan penanganan 

kasusnya. 

5) Korban berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan 

statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga lainnya. 

6) Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis, oleh 

pekerja social dan bantuan hukum yang dilakukan advokat pada setiap 

tingkat proses peradilan 

7) Korban berhak mendapat bimbingan rohani. 
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Realitasnya di Indonesia selama ini, kondisi dari budaya yang timpang 

telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materil hukum, aparat hukum, 

budaya hukum) yang ada kurangnyaresponsif dalam melindungi kepentingan 

perempuan. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi  

perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerjasama 

dalam jejaring.
33

 

Di Indonesia masalah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga antara lain menegaskan bahwa :  

1) Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 1995  

2) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap 

martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.  

3) Bahwa kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah 

perempuan sebagai korban, harus dapat perlindungan dari Negara dan 

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 

kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan 

martabat kemanusiaan.  

4) Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan, dalam rumah tangga banyak 

terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.  
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5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.  

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan 

unsure yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP pada pasal 

356 yang secara garis besar isi pasal tersebut berbunyi : 

Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah ibu, istri atau 
anak diancam hukuman mati.

34
 

Setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, muncul 

kesadaran dari korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila terjadi 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini, korban 

mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan pasal 1 angka 4: Perlindungan 

adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 

yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan.
35

 

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat 

perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara 

pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum 

terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor undang-undang, kesadaran hukum korban, fasilitas pendukung, 

dan sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan 

merupakan sumber yang utama.
36
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3. Perlindungan Hukum Terhadap Istri  

a. Perlindungan Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada bab vi
37

 menjelaskan tentang 

perlindungan yakni :  

1) Pasal 16  

       Dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima 

laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan 

perlindungan sementara pada korban.  

a) Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan 

paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani  

b) Dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat 

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.  

2) Pasal 17  

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja 

sama dengan tenaga kesehatan, pekerja social, relawan, pendamping atau 

pembimbing rohani untuk mendampingi korban.  

3) Pasal 18  

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak 

korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.  

4) Pasal 19  

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau 

menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.  
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5) Pasal 20  

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas 

untuk pengenalan kepada korban, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan 

martabat kemanusiaan dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.  

6) Pasal 21  

a) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan 

harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan 

membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum 

etrepertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis 

yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. 

b) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan di 

sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.  

7) Pasal 22  

a) Dalam memberikan pelayanan, pekerja social harus melakukan konseling 

untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan 

informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari 

kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan, 

mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan 

melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada 

korban dengan pihak kepolisian, dinas social, lembaga sosial yang dibutuhkan 

korban.  

b) Pelaynan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 

rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.  

8) Pasal 23  

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :  
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a) Menginformasikan kepada korban akan haknya mendapat seorang atau 

beberapa orang pendamping 

b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 

pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif 

dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. 

c) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban 

merasa aman 

d) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik terhadap 

korban.  

9) Pasal 24  

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan 

penjelasan mengenai hak dan kewajiban dan memberikan penguatan iman dan 

taqwa kepada korban.  

10) Pasal 25  

a) Memberikan kosnusltasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak 

korban dan proses peradilan 

b) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap 

memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.  

c) Melakukan koordinasi dengan sesama penegakak hukum, relawan 

pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana 

mestinya.  

11) Pasal 26  

a) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga 

kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian 

perkara. 
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12) Pasal 28  

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu tujuh hari sejak terimanya 

permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah 

perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alas an yang 

patut.   

13) Pasal 29 

a) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan 

oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan 

pendamping dan pembimbing rohani.  

14) Pasal 30  

a) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau 

tulisan  

b) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri 

setempat wajib mencatat permohonan tersebut 

c) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman 

korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka 

korban harus memberikan persetujuannya. 

d) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban  

15) Pasal 31  

a) Atas permohonan korban atau kuasnya pengadilan dapat mempertimbangkan 

untuk menetapkan suatu kondisi khusus dan mengubah atau membatalkan 

suatu kondisi khusus perintah perlindungan 

b) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-

sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.  

16) Pasal 32  

a) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama atau tahun 
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b) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan 

c) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan diajukan tujuh hari sebelum 

berakhir masa berlakunya.  

17) Pasal 33  

a) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan  

b) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib 

mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sisial, 

relawan pendamping dan pembimbing korban.
38

 

Karena itu meski undang-undang republik Indonesia no.23 tahun 2004 

telah ada, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada 

pihak kepolisian karena sebab antara lain :  

(1) Rasa malu, sungkan dengan keluarga besar aib jika diketahui orang 

banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota 

masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah kesalahan istri 

sendiri. 

(2) Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi 

(3) Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara 

merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang 

menimpa dirinya. 

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Dalam islam tidak dikenal definisi atau pengertian kekerasan dalam rumah 

tangga secara khusus. Justru agama islam melarang tegas terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-quran 
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dan hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan 

pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-nisa (4) :19 :  

 

                               

                       

                        

Terjemahnya :  

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 
dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. 
Dan bergaulah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 
banyak”. 

39
 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah memperlakukan istri dengan 

baik. Selain itu, Rasulullah saw menekankan terhadap masalah kasih saying dan 

perlindungan, bahwa kasih saying adalah bagian dari perlindungan dan 

perlindungan adalah bagian dari kasih sayang.  

2. Bentuk-Bentuk KDRT Sanksinya Dalam Hukum Islam  

Berdasarkan syariat islam ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga dan sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut yakni : 

a. Qadzaf, yaitu melempar tuduhan misalnya menuduh wanita baik-baik berzina 

tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat islam sanksi 

hukumannya adalah 80 kali cambukan.  

b. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini sanksi bagi 

pelakunya adalah qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.  
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c. Mensodomi. Yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya 

sehingga pelaku wajib dikenakan sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah 

saw bersabda “Allah tidak melihat seseorang laki-laki yang mendatangi laki-

laki (homo seksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya. Sanksi 

hukumannya adalah ta’zir berupa hukuman yang diserahkan bentuknya 

kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi. 

d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban 

membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. 

Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, I biji mata ½ diyat 

(50 ekor unta), satu kaki ½ diyat, luka luka yang sampai pada selaput batok 

kepala 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, 

setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke 

tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.  

e. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan 

perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 

tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang 

berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan 

sanksi yang maksimal.  

f. Penghinaan. Jika dua orang saling menghina sementara keduanya tidak 

memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 

penjara sampai 4 tahun.
40

 

3.  Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT  

  Dalam islam, aspek hukum pidana materil tentu menyangkut soal suatu 

perbuatan yang berdasarkan syariat yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak 

pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah swt telah menggariskan berbagai 
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jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti 

pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam pandangan 

islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar 

rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan 

memukulnya hingga terluka.  

Ada 5 unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima 

unsure pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang yang 

memlihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedangkan yang 

tidak dapat memeliharanya akan mendapat kerusakan. Prinsip itulah yang 

dikembangkan oleh al-syathibi dalam bukunya al-muwafaqa tfiiushulal-ahkam. 

Dalam buku ini al-syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin maqasyidal-

syariah yang didasarkan pada al-kulliyyat alkhams (lima perlindungan hukum) 

seperti yang dijelaskan. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga 

tingkatan, yaitu daruriyat (perlindungan aspek primer), hajiyyat (perlindungan 

aspek sekunder), tahsiniyat (perlindungan aspek tersier). Perlindungan aspek 

primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika 

kebutuhan ini tidak dipenuhi oleh manusia maka akan terjadi kekacauan, 

kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tida dapat diraih. 

Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan 

manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan aspek yang 

kelimanya, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau 

kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek. Jika perlindungan ini tidak ada, tidak 

sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanyaa 

membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini 

adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan 

memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar menukar manfaat. 
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Adapun perlindungan aspek tersier merupakan perlindungan pelengkap bagi 

manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. 

Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau 

menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima akan tetapi untuk 

menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan 

yang lima. Dalam konteks perlindugan korban kekerasan dalam rumah tangga, 

penerapan teori perlindungan kuliiyyatal khams menjadi sangat penting. Artinya 

perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut. 
41
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF 

DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MARITAL RAPE (PERKOSAAN 

DALAM PERKAWINAN)  

A. Substansi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Islam  

1. Substansi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut 

Hukum Positif  

Sebelum membahas tentang marital rape lebih jauh, ada baiknya bila kita 

melihat atau mengenal marital rape dari beberapa pendapat para ahli. Adapun 

pengertian marital rape menurut para ahli yang dikutip dari buku Milda Marlia 

antara lain :  

a. Marital Rape menurut Bergen. Seperti dikutip Siti Aisyah, Marital Rape 

diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut maupun anus yang 

dilakukan dengan paksaan, ancaman atau saat istri tidak sadar.  

b. Marital Rape menurut Eli N. Hasbianto. Pendapat dari ahli ini mendifinisikan 

marital rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa 

memperhatikan kepuasan istri.  

c. Marital Rape menurut Farhah Ciciek. Farhah Ciciek mengelompokan marital 

rape kedalam tiga bagian yaitu hubungan seksual yang diiringi penyiksaan 

dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.  

d. Marital Rape menurut Nurul Ilmi Idris dalam laporan penelitiannya tentang 

masyarakat bugis, melalui pengalaman para respondennya yang menjadi 

korban marital rape, mendefinisikan marital rape sebagai hubungan seksual 
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yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan 

obat terlarang dalam minuman beralkohol.
42

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa marital rape 

merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap 

istri untuk aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Selain itu, 

meskipun marital rape adalah suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam 

hubungan perkawinan, namun jika dilihat dari pengertian marital rape dari 

beberapa ahli di atas, dapat kita lihat bahwa kekerasan seksual tersebut hanya 

mengarah  pada istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku. Dan adapun 

pendapat dari seorang guru besar Ilmu Hukum di Uin Alauddin Makassar yaitu 

Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum. Beliau berpendapat bahwa tidak akan terjadi 

sebuah kekerasan seksual dimana suami sebagai korban dan istri sebagai pelaku, 

karena hubungan seksual tidak akan terjadi jika alat vital suami tidak berfungsi. 

Sebelum lebih lanjut kita membahas apa itu substansi dari marital rape, maka 

perlu kita mengetahui unsur-unsur dari aturan-aturan yang membahas masalah 

tindak kekerasan seksual (pemerkosaan). Adapun beberapa aturan-aturan yang 

menyinggung tentang tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) antara lain :  

1) Aturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian 

pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan 

merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam bab pasal 

285. KUHP silaan berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib atau 

adat istiadat yang baik. Kesusilaan karenanya, berarti sesuatu yang terkait dengan 

adab sopan santun. Sedangkan delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang 

dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap aturan undang-
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undang.
43

 Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai-nilai kesusilaan 

tidak hanya terkait dengan perkara seksual pribadi, tetapi juga pergaulan rumah 

tangga, pergaulan dengan orang lain di masyarakat, dan bahkan kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara secara luas. Adapun unsur-unsur tindak kekerasan 

seksual berdasarkan aturan-aturan di dalam KUHP antara lain : 

a) Berdasarkan Pasal 285 KUHP  

Dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  aturan 

sebuah tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) berbunyi : 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum 
karena memperkosa dengan hukuman selama-lamanya 1 (satu) tahun.

44
  

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa unsur-unsur 

tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) yang terdapat pada pasal 285 KUHP 

antara lain: 

(1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  

(2) Memaksa Bersetubuh  

(3) Seorang wanita 

(4) Wanita itu bukan istrinya/diluar perkawinan 

b) Berdasarkan Pasal 286 KUHP  

Dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aturan 

sebuah tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) berbunyi :  

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang 
diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tak berdaya, dihukum 
penjara selama-lamanya 9 tahun penjara.

45
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Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

pemerkosaan yang terdapat pada pasal 286 KUHP antara lain : 

1) Bersetubuh 

2) Dengan Perempuan 

3) Yang bukan istri/di luar perkawinan 

4) Perempuan itu pingsan atau tidak berdaya 

c) Berdasarkan Pasal 287 KUHP 

Dalam pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aturan 

sebuah tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) berbunyi :   

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang 
diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu 
belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa 
perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-
lamanya 9 tahun.

46
 

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

pasal 287 KUHP antara lain : 

1) Bersetubuh  

2) Perempuan yang bukan istrinya 

3) Diketahuinya bahwa umur perempuan tersebut di bawah 15 tahun (di 

bawah umur) 

4) Diketahuinya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin 

d) Berdasarkan pasal 288 KUHP  

Dalam pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aturan 

sebuah tindak kekerasan seksual (pemerkosaan) berbunyi : 

1) Pasal 288 a 

Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus 

patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, 
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dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, kalau perbuatan itu berakibat 

badan perempuan itu mendapat luka.
47

 

2) Pasal 288 b  

Kalau perbuatan itu menyebabkan, perempuan mendapat luka berat, 

dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun (delapan tahun).
48

 

3) Pasal 288 c  

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan 

hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
49

 

Berdasarkan uraian di atas tentang pasal-pasal yang terkait pemerkosaan, 

maka penulis simpulkan bahwa pasal tersebut tidak semua masuk kedalam 

kategori kekerasan seksual atau pemerkosaan. Pasal 285 KUHP memang sudah 

termasuk ke dalam unsur pemerkosaan karena isi dari pasal tersebut sangat jelas 

bahwa terjadinya sebuah pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap 

perempuan.  

Selanjutnya pada pasal 286 KUHP, juga jelas terjadinya sebuah tindak 

pidana pemerkosaan, karena menyetubuhi seorang wanita dalam keadaan tidak 

sadar. Meskipun, wanita ketika sadar mungkin jadi ada yang tidak keberatan 

ketika disetubuhi di saat dia tidak sadar, dan keberadaan tindak pidana 

pemerkosaan sebagai delik aduan, memungkinkan seorang wanita tidak akan 

melaporkan pemerkosaan yang menimpanya. Namun, pasti kebanyakan wanita 

merasa tidak menginginkan disetubuhi, baik itu dalam keadaan sadar maupun 

tidak sadar. Maka dari itu berdasarkan unsur-unsur pasal 286 ini, dapat dipastikan 

bahwa tindakan yang ada mengandung unsur pemerkosaan. 
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Sedangkan pada pasal 287, menurut penulis bukanlah suatu tindak pidana 

pemerkosaan, karena jika dilihat dari unsurnya, dimana hanya menitikberatkan 

kepada larangan berhubungan seksual terhadap anak di bawah umur. Aturan 

tersebut tidak melihat, apakah hubungan seksual terjadi berdasarkan suka sama 

suka ataukah ada unsur paksaan. Namun, adanya unsur paksaan itu tidaklah jelas 

dipaparkan.  

Yang terakhir pasal 288 yang mengatur tentang larangan berhubungan 

seksual dengan istri yang masih di bawah umur. Karena secara tidak langsung 

pasal ini juga terikat dengan aturan perdata, dimana terdapat larangan menikah di 

bawah umur. Kemudian pasal 288 ini, terdapat 3 bagian yang diaturnya. Yang 

pertama dilarang berhubungan seksual terhadap istri yang masih di bawah umur 

dan disanksi empat tahun penjara, kemudian aturan ke dua apabila tindakan 

tersebut tejadi dan mengakibatkan luka berat terhadap istri, maka diberikan sanksi 

delapan tahun penjara dan aturan ketiga apabila tindakan tersebut terjadi dan 

mengakibatkan kematian terhadap istri, maka sanski yang diberikan dua belas 

tahun penjara.  

Meskipun aturan ke dua membahas tentang luka berat dan aturan ketiga 

tentang akibat kematian, namun menurut penulis aturan ini tetap tidak masuk ke 

dalam kategori pemerkosaan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan unsur-unsur pada 

pasal 288, tidak dipaparkan asal usul terjadinya hubungan seksual tersebut. 

Apakah hubungan seksual itu  kemungkinan atas dasar suka sama suka dan tidak 

ada unsur paksaan, atau memang ada unsur paksaan. Namun itu tidak secara jelas 

dipaparkan pada unsur-unsur pasal 288 KUHP. Hanya saja yang pastinya adanya 

larangan karena seorang suami menyetubuhi istrinya yang masih di bawah umur. 

Demikian ke empat pasal ini, meskipun berdasarkan sudut pandang penulis 
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semuanya tidak dikategorikan ke dalam unsur pemerkosaan, namun berdasarkan 

aturan KUHP, ke empat pasal tersebut tetap termasuk ke dalam tindakan asusila.  

 

1) Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)  

 Pada bab 3 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga undang-

undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, khusus pada pasal 8 membahas 

mengenai tindakan kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga. Adapun 

bunyi pasal 8 undang-undang PKDRT, antara lain :  

a) Pasal 8 huruf a  

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

50
  

Berdasarkan bunyi pasal di atas, ditemukan beberapa unsur-unsur dalam 

pasal 8 a UU PKDRT yakni : 

1) Pemaksaan hubungan seksual 

2) Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga 

b) Pasal 8 huruf b  

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau 
tujuan tertentu.

51
 

Berdasarkan bunyi pasal di atas, ditemukan beberapa unsur-unsur dalam 

pasal 8 b UU PKDRT yakni :  

1) Pemaksaan hubungan seksual  

2) Dilakukan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 

3) Untuk tujuan komersial  
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4) Tujuan tertentu lainnya  

Sebelumnya telah dijelaskan pada tulisan awal bahwa, marital rape adalah 

suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Berdasarkan 

uraian unsur-unsur pasal di atas, maka penulis dapat simpulkan substansi marital 

rape ialah pemerkosaan yang terjadi dalam lingkup perkawinan/pernikahan, yang 

dimana objek kajiannya adalah pasangan suami dan istri. Selain dari itu, meskipun 

dalam rumah tangga apabila terjadi sebuah pemerkosaan namun subjek hukumnya 

bukanlah suami dan istri maka itu tidaklah disebut sebagai marital rape. Dalam 

KUHP pada pasal yang mengatur masalah kekerasan seksual yakni pasal 285, 

286, 287, dan 288, dapat dilihat dari uraiannya bahwa pada pasal tersebut tidak 

dapat ditemukan kategori marital rape. Alasannya, karena unsur-unsur yang 

terdapat pada pasal tersebut salah satunya adalah pemerkosaan terjadi di luar 

perkawinan.  

Selain itu, terdapat pada pasal 288 yang membahas masalah hubungan 

seksual antara suami dan istri. Jika dilihat unsur-unsur pasal 288 pada uraian di 

atas, maka pasal 288 KUHP juga tidak dapat ditemukan kategori marital rape di 

dalamnya. Alasannya, hal ini dikarenakan berdasarkan unsur-unsur pada pasal 

288, tidak dipaparkan asal usul terjadinya hubungan seksual tersebut. Apakah 

hubungan seksual itu  kemungkinan atas dasar suka sama suka dan tidak ada 

unsur paksaan, atau memang ada unsur paksaan. Namun itu tidak secara jelas 

dipaparkan pada unsur-unsur pasal 288 KUHP dan hal tersebut hampir sama 

dengan pasal 287 KUHP. Bedanya antara pasal 287 dan 288 KUHP hanya terletak 

pada unsur pasalnya yaitu jika dalam pasal 287 itu unsurnya di luar perkawinan, 

sedangkan pada pasal 288 KUHP terjadi di dalam perkawinan. Namun 

persamaanya berdasarkan unsur pasal antara  pasal 287 dan pasal 288 KUHP 
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tersebut, objek kajiannya sama yaitu berhubungan seksual dengan anak di bawah 

umur.  

Jika pada pasal 287 hubungan seksual dengan anak di bawah umur di luar 

perkawinan, lain halnya dengan pasal 288 yang objek kajiannya hubungan seksual 

terhadap anak di bawah umur di dalam perkawinan.   

Selanjutnya, marital rape memanglah diatur dalam Undang-undang no.23 

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Marital Rape 

terkhusus dibahas pada pada pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada pasal 8 (a), yang dimana unsur pasalnya 

menekankan pada pemaksaan hubungan seksual. Kata “pemaksaan‟ sudah pasti 

yang dimaksudkan adalah pemerkosaan. Dalam pasal 8 (a) tersebut 

menitikberatkan pada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Misalnya anak, orang tua, 

pembantu rumah tangga, suami, istri dan semua yang ada dalam lingkungan 

rumah tangga. Pada pasal 8 (b) yang sebenarnya hampir sama dengan pasal 8 (a), 

jika dilihat unsur pasalnya yang menitikberatkan pada pemaksaan hubungan 

seksual terhadap semua orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Bedanya, 

jika pada pasal 8 (a) pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan hanya untuk 

tujuan memuaskan nafsu pribadi, sedangkan jika pada pasal 8 (b) dilakukan 

dengan tujuan komersial atau biasa disebut sebagai perdagangan manusia.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa marital rape pada aturan UU 

No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah 

Tangga hanya di atur pada pasal 8 (a). Hal ini dikarenakan berdasarkan unsur 

pasal 8 (b), dimana tujuannya untuk komersial atau memperdagangkan orang 

dalam lingkup rumah tangganya termsuk istri. Jadi sangat beda jauh dengan 

konsep marital rape yang mana merupakan pemaksaan hubungan seksual dalam 
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hubungannya suami dan istri. Beda halnya dengan pasal 8 (a, dimana pada unsur 

pasalnya jelas menitikberatkan kepada pemaksaan hubungan seksual terhadap 

orang dalam lingkup rumah tangga untuk sekedar memuaskan nafsu. 

Sebenarnya, marital rape ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya. 

Maka dari itu aturan marital rape ini bernaung dalam Undang-undang No.23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, 

khususnya dalam pasal 8 (a). Karena jika dilihat uraian pada unsur-unsur pasal 

yang terdapat dalam KUHP (285-287), jelas bahwa tidak ditemukan kategori 

marital rape di dalamnya. Oleh karena itu, aturan marital rape ini dinaungi UU 

PKDRT, yang dengan jelas mengatur segala persoalan dalam rumah tangga 

termasuk pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan). Hanya saja menurut 

penulis, UU PKDRT ini masih belum jelas dalam memberikan kepastian hukum 

terhadap kasus marital rape dikarenakan minimnya aturan dalam undang-undang 

tersebut. Pasalnya, dalam undang-undang tersebut yang membahas tentang 

pemerkosaan terhadap istri hanya terdapat pada pasal 8 (a), dan itupun menurut 

penulis masih sangatlah bias dan memerlukan penafsiran.  

Hal ini dikarenakan, bunyi dari pasal 8 (a) tersebut hanya mengatur 

masalah pemerkosaan secara umum dalam rumah tangga. Apakah itu 

pemerkosaan terhadap istri maupun suami, pemerkosaan terhadap orang tua, 

pemerkosaan terhadap anak, pemerkosaan terhadap pembantu rumah tangga, dan 

semua pemerkosaan terhadap semua orang yang berada dalam lingkungan rumah 

tangga. Dan jika melihat hal ini, dapat menyebabkan sulitnya pemberian sanksi, 

karena jelas jika merujuk pada aturan UU PKDRT hanya terdapat satu sanksi 

yang berlaku untuk semua jenis pemerkossan. 
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Selain unsur-unsur pasal pemerkosaan yang terdapat pada KUHP dan UU 

PKDRT di atas yang telah diuraikan, maka penlulis juga membagi marital rape ke 

dalam beberapa unsur: 

1) Pemaksaan hubungan seksual 

2) Dalam lingkungan Perkawinan 

Berdasarkan unsur-unsur marital rape yang telah diuraikan, sangat jelas 

dilihat bahwa marital rape hanya berlaku pada kasus suami istri. Namun yang 

menjadi sebuah permasalahan ialah, persepsi tentang unsur dari marital rape. 

Kebanyakan berberpendapat bahwa marital rape hanya menitikberatkan kepada 

istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku. Hal ini juga didukung dari 

pengertian marital rape oleh para ahli yang hampir semuanya menekankan istri 

sebagai korban pemerkosaan oleh suaminya. Selain itu, guru besar ilmu hukum 

dari UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Marilang, S.H., M.Hum berpendapat 

bahwa, “hubungan seksual tidak akan pernah terjadi jika alat vital dari suami/laki-

laki tidak berfungsi”. Jadi, unsur dari marital rape dimana hanya terjadi dalam 

kasus perkawinan dan istri merupakan objek korban pemerkosaan oleh suami.  

Akan tetapi, penulis disini berbeda pandangan. Memang dari pengertian 

marital rape dan bila diperhatikan pada unsur-unsurnya, menimbulkan multitafsir. 

Di dalamnya hanya dijelaskan perkosaan yang terjadi di dalam perkawinan. Dan 

kita ketahui sendiri dalam perkawinan itu hanya ada dua objek yaitu, suami dan 

istri. Jadi tidak hanya istri yang berpotensi menjadi  korban dan suami sebagai 

pelaku, akan tetapi suami juga berpotensi menjadi korban pemerkosaan oleh istri 

dan istri sebagai pelaku pemerkosaan. Hal ini dikarenakan, ketika seseorang 

menolak baik itu suami dan masih terjadi paksaan maka itu masuk ke dalam 

kategori pemerkosaan. Berdasarkan pendapat Prof. Marilang, dimana beliau 

mengatakan hubungan seksual tidak akan terjadi jika alat vital laki-laki tidak 
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berfungsi, maka penulis disini beranggapan bahwa justru hal tersebutlah yang 

patut dikatakan sebagai pemerkosaan. Karena Alat vital suami yang tidak 

berfungsi dan perempuan yang masih tetap memaksakan, dapat menimbulkan 

penyiksaan terhadap suami, baik itu fisik maupun psikisnya. Karena tidak dapat 

dipungkiri, terdapat wanita yang lebih dominan, dimana wanita lebih kuat secara 

fisik dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga hal ini dapat membuat seorang istri 

memaksa suaminya. Namun, ini hanya sebatas pendapat penulis, karena sampai 

saat ini belum ada kasus pemerkosaan yang dilakukan istri terhadap suami, dan 

penulis sendiri tidak menemukan pembahasannya di media manapun.  

 

3) Unsur-Unsur Marital Rape Dilihat Berdasarkan Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS)  

              Konsep marital Rape dalam UU PKS ditunjukan pada pasal 11 yang 

berbunyi “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi 

kerja, publik, dan situasi khusus lainnya”. Kekerasan seksual dalam rumah tangga 

ini bukan hanya mencakup hubungan inses, namun juga antara suami dan istri. 

Artinya, jika seorang suami melakukan hubungan seks secara paksa kepada istri, 

maka suami dapat dipidana sebab hal itu termasuk kategori kekerasan seksual.
52

 

              Hadirnya konsep marital rape dam RUU PKS sebenarnya adalah bentuk 

kemajuan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia, khususnya perlindungan 

perempuan. Sebab, hal ini berarti bahwa tidak ada satu hal apapun yang bisa 
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membolehkan perkosaan, termasuk pernikahan. Sayang sekali, hal ini justru 

mendapat tantangan. Bahkan, ketika konsep yang sama juga dipakai di dalam 

RKUHP, masyarakat ramai menolak. Padahal, peraturan mengenai marital rape 

sebenarnya sudah ada dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga tepatnya pada pasal 5 dan 8. Hanya saja, kata yang digunakan 

bukanlah “perkosaan” melainkan “kekerasan seksual”. Maka seharusnya, hal ini 

tidak lagi menjadi masalah.  

Kita ketahui sendiri bahwa, marital rape merupakan tindakan yang 

dilarang oleh hukum di Indonesia. Maka hadirnya UU No 12 Tahun 2022, 

memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual. 

Sebelumnya terdapat kontroversi terhadap perancangan UU TPKS ini. Alasannya, 

masih banyak pihak yang tidak setuju akan frase “pemerkosaan terhadap istri”.  

Dari 16 RUU yang dicabut dari prolegnas prioritas 2020, RUU PKS 

adalah salah satu yang paling mendapat perhatian public dan kelompok sipil. 

Komnas Perempuan mengusulkan RUU PKS pada tahun 2012 karena menilai 

Indonesia dalam situasi darurat kekerasan seksual. RUU PKS mengatur Sembilan 

jenis kekerasan seksual antara lain eksploitsi seksual, pemaksaan kontrasepsi, 

pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, 

perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. RUU PKS melengkapi kekosongan 

hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini yang hanya 

mengatur mengenai perkosaan dan pencabulan. Selain itu, RUU PKS memuat 

retitusi, perampasan keuntungan, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan 

jabatan, dan pengumuman putusan hakim terkait pelaku yang diatur dalam KUHP. 
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Dari 2012, DPR baru meminta Komnas Perempuan untuk menyerahkan naskah 

akademik RUU ini pada 2016. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian 

lainnya terhadap masalah tertentu dalam suatu RUU. Lalu dari tahun 2017, DPR 

menyepakati RUU PKS sebagai usulan inisiatif DPR. Pada 2018, pembahasan 

RUU PKS mulai menemui jalan berliku.
53

 

Beberapa anggota parlemen mulai mempermasalahkan beberapa hal yang 

dalam RUU, seperti pemuatan marital rape sebagai kekerasan dan perlindungan 

terhadap lesbian, gay, bisexsual, and transgender (LGBT). Mereka menganggap 

ini bertentangan dengan agama. Akan tetapi, ada pula yang menganggap bahwa 

RUU PKS ini sangatlah urgen untuk di sah kan, mengingat di Indonesia sudah 

darurat kekerasan seksual. Marital rape adalah hubungan seksual antara pasangan 

suami istri dengan cara kekeraan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak 

dikehendaki pasangannya masing-masing. Apalagi dalam hubungan perkawinan 

yang memiliki status sah tentunya budaya patriarki masih melekat, dimana adanya 

dominan terhadap relasi hubungan. Seperti dalam budaya patriarki yang 

mengatakan bahwa istri harus tunduk dan patuh terhadap suami. Dalam artian 

suamilah yang menjadi tumpuan dalam suatu hubungan tanpa memperhatiakan 

aspek lainnya. Inilah yang membuat istri sebagai korban kekerasan seksual 

merasa enggan bahkan malu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. 

Bahkan meskipun sekarang ini, sudah ada aturan yang mengatur tentang marital 

rape, akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masih banyak istri sebagai korban 

masih bungkam terhadap kasus yang menimpanya dengan alasan pelaku adalah 
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suami. Dan lebih parahnya, akan muncul ketakutan istri terhadap hal-hal yang 

akan menimpa rumah tangganya setelah pengaduan yang dilakukannya.  

Adapun unsur-unsur pasal yang terdapat pada UU PKS ini antara lain :  

a) Pasal 11 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS)  

1) Pasal 11 ayat 1 UU PKS  

       Adapun bunyi dari pasal 11 ayat 1 undang-undang PKS ini ialah :  

       Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual.
54

 

             Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa yang dimaksud 

kata “setiap orang” bermakna semua orang yang melakukan kekerasan seksual, 

baik itu laki-laki maupun perempuan, serta suami maupun istri apabila itu 

ranahnya dalam rumah tangga. Jadi, apabila seorang suami memaksa istrinya 

melakukan hubungan seksual disertai dengan kekerasan, maka suami dapat 

dipidanakan.  

2) Pasal 11 ayat 2 UU PKS 

      Adapun bunyi dari pasal 11 ayat (2) tersebut di atas adalah :  

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) 

pelecehan seksual, (b) eksploitasi seksual, (c) pemaksaan kontrasepsi, (d) 

pemaksaan aborsi, (e) perkosaan, (f) pemaksaan perkawinan, (g) 

pemaksaan pelacuran, (h) perbudakan seksual, (i) penyiksaan seksual.
55

 

 

           Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dilihat bahwa unsur pasal pada 

huruf (e) yang dimaksudkan sebagai tindakan marital rape. Tidak hanya itu, unsur 
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pasal pada huruf (i) juga bisa dikatakan mendekati tindakan marital rape apabila 

jangkauannya ada di dalam hubungan perkawinan.  

3) Pasal 16  

          Bunyi dari pasal 16 undang-undang penghapusan kekerasan seksual (UU 

PKS) antara lain :  

Perkosaan sebagaimana yang dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf  e adalah 

kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman 

kekerasan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak 

mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
56

 

4) Pasal 20  

       Bunyi pasal undang-undang penghapusan kekerasan seksual antara lain :  

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf i adalah 

kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk penyiksaan korban.
57

 

            Dari bunyi pasal di atas dapat dilihat bahwa marital rape kemungkinan 

dapat menyentuh pasal ini. Alasannya, pemerkosaan adalah salah satu bentuk 

kekerasan dengan adanya penyiksaan.  

Berdasarkan banyaknya uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa  

adanya larangan terhadap tindakan marital rape (perkosaan dalam perkawinan) 

disebabkan :  

a) Marital rape kemudian dilarang dengan alasan sebagaimana ketentuan pasal 1 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan 

bahwa tujuan dalam perkawinan ialah untuk membentuk atau memperoleh 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa.  

b) Hubungan seksual di dalam perkawinan bukanlah larangan karena kita ketahui 

sendiri status hubungannya yang sah, akan tetapi jika dilakukan dengan 

kekerasan, ancaman kekerasan atau penyiksaan maka ini tidaklah dibenarkan 

dalam hukum positif karena mengundang banyaknya dampak dari kekerasan 

yang dialami korban seperti luka fisik, dan juga psikis. 

c) Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan dilarang dan tidak dibenarkan 

karena dilakukan dengan cara manipulatif. Seperti menekan korban dengan 

menggunakan status yang lebih dominan (suami lebih tinggi kedudukannya 

dari istri), sehingga korban tidak memiliki pilihan lain dan pada akhirnya 

terjadilah hubungan seksual yang tidak dikehendakinya.  

d) Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan dilarang, karena aktifitas 

seksual tidaklah boleh hanya salah satu pihak yang menikmati, akan tetapi 

kedua belah pihak haruslah menikmati aktifitas seksual tersebut. Hal inilah 

yang kemudian memicu terjadinya marital rape atau pemaksaan hubungan 

seksual terhadap pasangan karena adanya satu pihak yang sudah tidak 

menikmati aktifitas seksual tersebut kemudian dia menolak, dan pihak lain 

yang egois tetap memaksakan kehendak. Tidak dipungkiri bahwa pemaksaan 

ini akan terus berulang-ulang terjadi mengingat seksualitas itu merupakan 

suatu kebutuhan. Yang awalnya kegiatan seks bukanlah pemaksaan kemudian 

menjadi pemaksaan karena dilakukan berulang-ulang.  
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2. Substansi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut 

Hukum Islam  

Dari berbagai contoh atau fenomena marital rape, ada pertanyaan bahwa 

apakah marital rape tersebut diperkenalkan dalam islam atau islam membahas 

status hukum boleh tidaknya perilaku marital rape tersebut terjadi di dalam 

kehidupan berumah tangga.
58

 Di dalam islam sebenarnya tidak ada istilah marital 

rape dikarenakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terikat 

pernikahan adalah sah dilakukan baik di mata hukum maupun agama. Hanya saja 

karena hukum positif saat ini telah melegalkan aturan marital rape maka 

diperlukan pula perspektif marital rape  dari hukum islam, apalagi ini ada 

kaitannya dengan perkawinan yang telah sah dalam hukum islam. Islam adalah 

agama rahmatan lil alamin yang menganut prinsip kesetaraan, kerjasama (partner 

ship), dan keadilan dalam hal hubungan suami istri. Tujuan perkawinan itu sendiri 

adalah tercapainya sakinah, mawadah dan rahmah. Maka segala perbuatan yang 

akan menimbulkan mafsadat tentunya tidak dibenarkan oleh agama. Nah, 

persoalannya terkait marital rape bagaimana status hukumnya dalam hukum 

islam. Menurut Musta‟in Romli dalam tulisannya yaitu “Adakah Penjelasan 

Tentang Marital Rape Dalam Islam”. Dalam tulisannya beliau mengatakan, tidak 

ada penjelasan spesifik tentang marital rape dalam al-quran, hadis atau pendapat 

para ulama. Namun para ulama menekankan dua hal sekaligus yang tidak 

terpisahkan, yakni pentingnya ketaatan istri terhadap suami dan relasi suami 

terhadap istri termasuk dalam persoalan hubungan seksual yang tidak boleh 

sampai membahayakan salah satu pihak atau mengganggu kewajiban yang sedang 

dilakukan.  
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Quraish Shihab menyebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual 

terhadap istri adalah haram hukumnya. Karena tujuan perkawinan sendiri adalah 

tercapainya mawaddah dan rahmah. Beliau menganggap bahwa segala perbuatan 

yang akan menimbulkan mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual 

merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun pengertian marital rape menurut 

beberapa ulama dari Pengurus Cabang Nahdataul Ulama (PCNU) antara lain: 

a. Ilham Nadhirin, menganggap bahwa marital rape merupakan pemaksaan 

bersenggama dengan kekerasan, entah itu dengan kekerasan psikis atau fisik. 

b. Kyai Munawar Zuhri, menganggap bahwa marital rape merupakan 

pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri, dimana istri dalam periode 

menstruasi, dalam posisi seksual yang tidak normal, selama jam puasa di 

bulan ramadhan, hubungan lebih dari satu kali, dan suami memiliki penyakit 

kelamin menular.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa marital rape 

dalam pandangan hukum islam, tidaklah berbeda dengan pengertian menurut 

hukum positif, karena keduanya menekankan pada larangan bagi suami 

memaksakan kehendaknya sendiri dalam berhubungan seksual terhadap istri. 

Artinya dalam islam tidaklah boleh seorang suami melakukan kekerasan seksual 

terhadap istrinya. Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang substansi marital rape 

menurut hukum islam, maka penulis akan mencoba menguraikan unsur-unsur 

marital rape berdasarkan al-quran dan hadis. 

a. Marital Rape Dari Perspektif Al-Quran  

Unsur-unsur Q.S Al-Baqarah ayat 223:  

مُوْا لِِنَْ فُسِكُمْ  ۖ  فَأْتُ وْا حَرْثَكُمْ اَنّىّ شِئْتُمْ  ۖ  نِسَاۤؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ  وَ  ۖ   وَقَدِّ وَات َّقُوا اللىّ
 ٢٢٢وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَْْ  ۖ  ا انََّكُمْ مُّلىقُوْهُ ۖ  وَاعْلَمُوْ 

Terjemahnya : 
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Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka 

datangilah sesuai yang kamu kehendaki, dan kerjakanlah (amal yang baik) 

untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu 

kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 

yang beriman.
59

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :  

1) Istri tempat bercocok tanam untuk suami 

2) Mendatangi istri dari yang dikehendaki suami 

3) Suami dianjurkan beramal yang baik 

4) Bertakwa kepada Allah 

5) Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman  

Berdasarkan uraian ayat surah al-baqarah di atas, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa di dalam islam, istri memang berkewajiban untuk melayani 

kebutuhan seksual suami. Dilihat dari unsur pertama dan kedua, dimana istri 

adalah tempat bagi suami untuk melampiaskan nafsunya dan suami berhak 

mendatangi istri jika suami berkeinginan. Jika melihat ayat ini, dan dikaitkan 

dengan marital rape, tentunya tidak akan ada istilah marital rape atau suami 

memperkosa istri sendiri. Hal ini dikarenakan berdasarkan unsur ayat di atas, 

suami tidak perlu memaksa atau bahkan melakukan kekerasan seksual terhadap 

istri, karena istri yang memahami ayat tersebut akan melayani suaminya dengan 

ikhlas tanpa unsur paksaan. Selain itu, ayat ini juga menerangkan bahwa kodrat 

seorang istri adalah melayani suami. Dan jika kita analisa, memang istri adalah 

rumah bagi suami untuk menyalurkan nafsunya karena tidak mungkin juga 

seorang istri rela melihat suaminya menyalurkan nafsunya terhadap wanita lain 

apalagi wanita yang bukan istri sah suaminya. Sebagaimana yang terdapat pada 

Q.S al-Rum (30):21:  
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نَكُمْ مَّوَدَّةً ۖ  انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجًا لِّتَسْكُنُ وْ  ۖ  ۖ  وَمِنْ اىيىتِو هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ا الِيَ ْ
لِكَ لَِىيىتٍ لِّقَوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ ۖ  وَّرَحَْْةً   ٢٢اِنَّ فِْ ذى

Terjemahnya :  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kamu yang berfikir.

60
 

Berdasarkan ayat di atas, dapat di uraikan unsur-unsurnya dalam beberapa 

bagian antara lain :  

1) Allah menciptakan kepada suami seorang istri  

2) Istri merupakan rumah ternyaman bagi suaminya 

3) Allah menganjurkan antara suami dan istri menumbuhkan rasa kasih dan 

sayang  

Bila melihat unsur-unsur ayat di atas dalam kaitannya dengan hubungan 

antara suami dan istri agar terhindar dari marital rape, apabila suami ingin 

menggauli istrinya maka suami wajib menggauli  dengan cara yang baik-baik. 

Selain itu suami dianjurkan untuk memberikan kasih sayang dan kelembutan 

kepada istrinya. Dengan demikian, apabila suami memahami ayat ini, niscaya 

tidak akan terjadi kekerasan seksual terhadap istri dan terhindar dari marital rape. 

Ayat ini juga menekankan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma’ruf. 

Hal ini menjelaskan bahwa suami dilarang menggauli istrinya dengan adanya 

unsur kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya.
61

 Dan 

apabila terjadi hal demikian, dimana suami menggauli istrinya dengan adanya 

unsur kekerasan, maka tindakan tersebut dalam islam dapat dikategorikan sebagai 

marital rape. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S al-Nisa (4):19:  
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 ۖ  وَلَِ تَ عْضُلُوْىُنَّ لتَِذْىَبُ وْا ببَِ عْضِ مَا ۖ  يايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اىمَنُ وْا لَِ يََِلُّ لَكُمْ انَْ تَرثِوُا النِّسَاءَۤ كَرْىًا 
مُوْىُنَّ فاَِنْ كَرىِْتُ  ۖ  وَعَاشِرُوْىُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ  ۖ  انَْ يَّأْتِيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ ي ِّنَةٍ  ۖ  اىتَ يْتُمُوْىُنَّ اِلَِّ 

راً كَثِي ْراً ۖ  فَ عَسى  وُ فِيْوِ خَي ْ اً وَّيََْعَلَ اللىّ   ٢١ى انَْ تَكْرَىُوْا شَيْ  
Terjemahnya :  

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. 

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal allah menjadikan kebaikan yang banyak 

padanya.
62

 

Berdasarkan ayat di atas juga menekankan bahwa kebaikan pergaulan 

dengan istri bukan sekedar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri 

dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami, sehingga ada ulama yang 

memahami ungkapan ayat tersebut dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada 

istri yang dicintai maupun tidak dicintai lagi.
63

  

Demikian ayat di atas sama seperti ayat sebelum-sebelumnya, bahwa 

dalam hubungan antara suami dan istri, suami wajib memperlakukan istri dengan 

baik dalam setiap tindakan suami. Suami bukan hanya tidak boleh menyakiti 

perasaan istrinya, namun dalam segala tindakannya, suami harus memperlakukan 

istri dengan cara yang baik. Dalam kaitannya dengan marital rape, jika suami 

memahami ayat di atas maka suami tidak akan melakukan kekerasan seksual 

terhadap istri karena selalu memperlakukan istri dengan cara yang baik-baik.      

Lantas, apakah dengan demikian istri tidak menelantarkan suaminya ?. 

Kita ketahui sendiri bahwa kebutuhan seksual adalah sebuah kebutuhan biologis 

yang utama yang sangat mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan seseorang. 
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Dalam hal ini, perlu adanya solusi atas ketidakmampuan istri melayani suami 

sebab alasan-alasan tertentu yang telah dibenarkan syariat. Adapun solusi yang 

dapat Islam tawarkan datang dari salah satu pandangan ulama kita di Indonesia 

yaitu Buya Yahya. Menurut beliau, istri meskipun dalam kondisi haid masih tetap 

berkewajiban melayani suaminya. Tujuannya ialah agar menghindari segala 

sesuatu yang mendatangkan sebuah keharaman. Ditakutkan suami akan 

mengambil jalan salah yang dimana hal tersebut dilarang oleh agama. Menurut 

Buya Yahya, pada saat haid istri diperbolehkan untuk melayani suami asalkan 

tidak melakukan hubungan biologis, dimana mempertemukan antara dzakar dan 

fajri yang masih dalam keadaan najis (haid). Adapun beberapa cara menurut Buya 

Yahya antara lain menggunakan tangan dan mulut. Pada dasarnya, menggunakan 

tangan dan mulut merupakan sebuah cara yang tidak dilarang dan dibolehkan. 

Hanya saja, menurut Buya Yahya sebaiknya jangan dilakukan dengan cara seperti 

itu. Alasannya tidak semua istri mau melakukan hal demikian. Akan tetapi jika 

istri tidak keberatan maka itu dibolehkan asal jangan menelan cairan yang keluar 

dari dzakar (sperma) suami. Selain itu memeluk serta mencium seluruh bagian 

tubuh istri juga diperbolehkan asal jangan pada area fajri, karena itu merupakan 

tempat keluar darah haid. Seperti yang dikisahkan pada sebuah hadis Aisyah r.a 

mengatakan :  

“Saat aku sedang haid Rasululullah memerintahkan ku  untuk memakai sarung, 

lalu mencumbuh ku”. (H.R Ahmad At Tarmidzi). Kemudian ada hadis dari 

Rasulullah saw yang mengatakan : 

“Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh”.
64
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           Maksud dari ke dua hadis di atas menerangkan bahwa seorang suami boleh 

menggauli istri dengan cara apapun asalkan jangan bersetubuh. Kemudian hadis 

yang di kisahkan Aisyah menerangkan bahwa selain bersetubuh, melayani suami 

dengan cara bercumbu atau berciuman adalah cara yang dianjurkan.  

b. Marital Rape Dari Perspektif Hadis 

Hadis merupakan sumber hukum islam yang paling utama setelah al-

quran. Setelah diuraikan terkait marital rape dari perspektif al-quran, maka 

selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur marital rape berdasarkan 

perspektif hadis antara lain :  

1) Hadis diriwayatkan Abu Hurairah Ra.  

 

:اِذَا دَعاَ الرَّجلُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  ي اللهُ وُ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ الله صَلَّ الله عَنْ  ىُرَيْ رَةَ رَضِيِ  وَعَنْ اَبِْ 
عَلَيْوِ( )مُت َّفَق تُصْبِحَ  حَتَّّ  الْملائِكَةُ  فبَاَتَ غَضْباَنَ عَلَيْهاَ لَعَنَتْهاَ اِمْرأَتََوُ اِلََ فِراَشِوِ فَ لَمْ تأَْتوِِ  ٌٌ  

Artinya :  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, beliau berkata, Rasulullah saw bersabda: 

Ketika suami mengajak istri untuk berhubungan intim, lalu istri enggan untuk 

melakukannya, sebab itu suami marah, maka istri tersebut akan dilaknat oleh 

malaikat hingga pagi hari. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).
65

  

Dari hadis tersebut bisa disimpulkan unsur-unsurnya yakni seorang istri 

wajib melakukan apa saja yang dikehendaki suami dalam hal hubungan intim. 

Hadis ini juga memiliki kesamaan perintah dari ayat 223 surah al-baqarah yang 

telah diuraikan sebelumnya. Hubungannya dengan hadis ini ialah, dimana dalam 

ayat 223 surah al-baqarah seorang istri adalah tempat suami untuk menyalurkan 

hasrat biologisnya. Atau ayat tersebut menjelaskan kaitannya hubungan seksual 

antara suami dan istri, lalu kemudian disusul penjelasan hadis ini yang 

menekankan larangan seorang istri menolak keinginan suami.  
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Jika melihat hadis ini tanpa penafsiran yang lebih dalam, tentunya akan 

muncul persepsi bahwa tidak ada istilah marital rape dalam islam, karena 

sejatinya seorang istri dituntut untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. 

Lantas yang menjadi permasalahan apakah hadis ini betul-betul mengikat seorang 

wanita sebagai istri atau ada ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam hadis 

ini.  

2) Hadis diriwayatkan Talq Bin „Ali  

عَلَيْوِ وَسَلَّم قاَلَ: اِذَا  ي اللهُ صَلَّ  وُ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ  اللهُ  وَعَنْ اَبِ عَلِيِّ طلَْقِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ 
                   رْمِزيِ(الت ِّ  لُ زَوْجَتَوُ لِِاَجَتِوِ فَ لْتَأْتوِِ وَاِنْ كانََتْ عَلَى الت َّن ُّوْرِ.)روَِايةَُ دَعاَ الرَّج

                       

Artinya:  

Diriwayatkan dari Talq bin „Ali, beliau berkata, Rasulullah saw bersabda: 

ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, maka 

lakukanlah sekalipun pada waktu masak. (H.R. At-Tirmidzi).
66

  

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur dari hadis tersebut sama 

seperti hadis yang pertama dijelaskan. Dimana seakan-akan seorang perempuan 

tidak bisa menolak ketika suami mengajak untuk berhubungan intim. Namun 

ketika ditelisik kembali hadis-hadis tersebut, tidak semata-mata perempuan tidak 

boleh menolak suaminya ketika ingin berhubungan intim. 

Menurut Musta‟in Romli pada tulisannya “Adakah Penjelasan Tentang 

Marital Rape” dalam hukum islam, ada beberapa hal yang dibenarkan syariat 

kebolehan perempuan menolak ajakan berhubungan intim suaminya, seperti sakit 

atau sedang dalam masa haid, mau melaksanakan kewajiban yang lain (missal 
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shalat fardhu), atau ada hal lain yang mencegah untuk menerima ajakan suami 

tersebut.
67

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis diatas bila dalam 

penerapaannya seorang istri menolak suami tanpa alasan yang jelas, maka tentu 

saja tidak ada unsur marital rape di dalamnya, dan justru istrilah yang berdosa jika 

menolak hajat seorang suami. Namun, hadis diatas tidak berlaku bagi seorang istri 

yang menolak suaminya dengan alasan syar‟i. Jadi jika suami tetap memaksakan 

kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual dan memperlakukan istri 

dengan kasar maka itulah yang dinamakan marital rape dalam hukum islam.  

1) Penjelasan tentang hadis oleh ulama An-Nawawi dan Syaikh Wahbah Az-

Zuhaili dalam al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu  

قاَلَ إِذَا دَعاَ الرَّجُلُ اِمْرأَتَ وُ  إِلََ فِراَشِوِ فَأبََ ت أَنْ تََيءَ  لعََنَتْهاَ الَ ملائَِكَةَ  حَتَّّ تُ صْبِ حُ  أوَْ قاَلَ 
ِ إذَا كاَنَ  هَا إِذَا دَعَاىَا الرَّجلُ  إِلََ حَاجَتِوِ أَنْ تَُِ يْ بَوُ  إِلَِّ حَتَّّ تَ رْجِعَ  وَذَلِكَ أَنَّ الوَاجِبَ  عَلَي ْ
ىُ نَاكَ عُذْرِ شَرْعِي كَمَا لَوْ كَانَتْ مَريِْضَةُ  لَِ تَسْتَطِيْعَ  مَعَاشَرَتِ وِ  إِيَّاىَ ا أوَْ كَانَ  عَلَ يْهاعَُذْرِ  
 يََنَ عُهَامِنْ  الُِضُوْرِ  إِلََ  فِراَشِوِ  فَ هَذَا لَِبأَْسَ                                             

Artinya :  

(Rasulullah Saw), bersabda : Ketika seorang suami mengajak istrinya 

untuk berhubungan intim kemudian perempuan tersebut enggan untuk 

melakukannya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat hingga pagi atau 

beliau bersabda:hingga perempuan tersebut kembali, dari ini disimpulkan 

bahwa istri wajib menunaikan hajat suami kecuali terdapat udzur syar’i, 

tatkala istri dalam keadaan sakit sehingganya tidak bisa untuk 

berhubungan intima tau ada udzur yang mencegah istri untuk mendatangi 

suaminya di tempat tidur.
68

  

Selanjutnya di atas dilanjutkan oleh hadis lainnya yang sejenis atau sama 

yakni penjelasan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu : 

                                                           

67
Musto‟in Romli, Adakah Penjelasan Tentang Marital Rape Dalam Islam, (Bincang 

Syariah:2020), h. 8 

68
Riyadh Shalihin, Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, (Beirut:Dar Ibn Katsir, 2007), h. 6851 



70 
 

 

رِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ وْ ن ُّ اشِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الت َّ زَوْجِهاَ اِذَا دَعاىَاَ اِلََ فِرَ  وَعَلَى الزَّوْجَةِ طاعََةُ 
رَهِ  قَ تَب,كَماَ رَوَاهُ أَحَْْدُ  ليَْسَ  هِ وَنََْوِ  لَأنَّ الضَررُ ,أَوْ يَضُرُّىاَ :لِ ا عَنْ الفَراَئِضِ هَ يَشْغَلَ  ا لَْ مَ  وَغَي ْ

رُوْفِ.وَوُجُوْبِ اشَرَةِ مِنْ المعَ 
َ
نَُّ لقَِوْلوِِ تَعاَلََ  هاَ لَوُ طاعََتَ  باِالم  (رُوْفِ عْ ثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلممِ :)وَََ

                         
 

Artinya:  

Bagi istri wajib taat kepada suami ketika suami mengajak untuk 

berhubungan intim sekalipun istri dalam keadaan memasak atau berada di 

atas pelana kuda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan 

Ulama lainnya, wajib taatnya tersebut selama istri tidak dalam kewajiban 

yang lain atau akan menimbulkan bahaya, karena kondisi membahayakan 

tidak termasuk dalam kategori hubungan intim suami-istri yang baik. Dan 

kewajiban istri taat kepada suami berlandaskan firman Allah ; “dan para 

wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, dengan cara 

yang benar”.
69

 

Dalam mu‟asyaroh (Jima‟) dengan istri ada tata cara yang ditetapkan oleh 

syariat seperti, tidak membahayakan bagi seorang istri, istri tidak senang dengan 

cara suami dalam melakukan hubungan badan. Karena, seperti dikatakan Ibn 

„Asyur dalam tafsirnya at-Tahriw wa at-Tanwir ketika menjelaskan wa 

„Aasyiruuhunna bi al-ma‟ruuf, seharusnya kedua belah pihak bisa merasakan 

kesenangan yang sama bukan malah kesenangan sebelah pihak. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibn al-Jauzi dalam Kasyfu al-Musykil „ala Hadits as-

Shahihayn:  

لَِ يَ نْبَغِيْ  أَنْ يََْ تَ مَ عَا إِلَِّ عَلَى أَحْسَنِ  حَالَ لِ تَ دُ وْ مِ  الْمَ حَ بَّة؛ فإَِنَّ  ظهُُورَ  الْعُيُوبِ  تَسَ لَّ ي  ٌَ و
عَنْ  المْ ب ُ وْ بِ ، وَيَ نْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ الْفِراَشِ  قَريِْ بً ا مِنْ الآخِ رِ  لِ يَ جْ تَ مَ عَ ا إِذَا أرَاَدَا وَ ي َ ن ْ فَ صِ لَا  إِذَا 
شَ اءَ ا إِلََ أَنْ قاَلَ : قاَلَ ابْن عَبَّاسِ : إِنِِّّ لَِ حَ بُّ  أَنْ  أَ تَ زِ يْ نَ  لِ لْمَرْأةََ   كَمَا ت َ تَ زِ يْ نَ  لِ ، وَقاَلَتْ  

بَ دُ وِ يْ ةُ  لِِ ب ْ نَ تِ هَ ا حِيَْْ  أرَاَدَتْ  زَ فَ اف َ هَ ا: لَِ يَ طْ لَ عَ نَّ  مِنْكِ  عَ لَ ى قبَِيْ حِ ، وَلَِ يَ شْ مَ نَّ  إِلَِّ طَ يْ بُ  رِ يْ حِ   
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Artinya: 

Tidak selayaknya suami dan istri berhubungan intim kecuali dengan 
kondisi terbaik agar rasa kasih sayang menjadi kekal. Terlihatnya beberapa 
aib akan menghilangkan rasa kasih sayang. Dan hendaknya keduanya tidur 
berdekatan agar mudah jika ingin berhubungan dan mudah berpisah 
(ketika sudah selesai). Ibn ‘Abbas berkata: “saya sangat senang berhias 
untuk istri selayaknya istri berhias untuk saya”. Seorang perempuan Badui 
berkata kepada putrinya tatkala melangsungkan resepsi perkawinan: 
“orang-orang tidak melihat sedikitpun kejelekan dirimu dan tidak 
mencium bau kecuali harum”.

70
 

Berdasarkan penjelasan hadis-hadis di atas, memang ketika dilihat tidak 

ditemukan unsur-unsur yang memperhatikan kondisi seorang istri, namun 

selanjutnya terdapat penjelasan atau penafsiran dari hadis tersebut yang 

menjelaskan tentang kondisi istri. Dan dari uraian penjelasan mulai dari al-quran 

dan hadis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa istilah marital rape 

(pemerkosaan dalam perkawinan) dalam hukum islam memang benar 

keberadaannya. Dalam teori pemerkosaan, ada yang dinamakan teori consent 

(persetujuan kedua belah pihak). Dalam artian, ketika pihak satunya menolak dan 

pihak lainnya tetap memaksakan, maka terjadilah yang namanya pemerkosaan. 

Dan jika melihat penjelasan dari dali-dalil di atas, pemerkosaan dapat terjadi, jika 

memang terjadi paksaan yang dilakukan oleh suami dan penolakan yang 

dilakukan oleh istri. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa, paksaan tersebut 

dibarengi dengan unsur kekerasan seperti pemukulan, penganiayaan dan yang 

mengandung unsur kekerasan lainnya. Terdapat substansi marital rape yang akan 

penulis uraikan secara singkat dan jelas  agar dapat mudah dipahami oleh 

pembaca. Adapun substansi dari marital rape menurut hukum islam yaitu: 

a) Istilah marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan) dalam hukum islam 

ialah, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap 
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istrinya dengan unsur kekerasan, baik itu pemukulan, penganiayaan, dan yang 

mengandung unsur kekerasan lainnya.  

b) Dalam hukum islam, paksaan hubungan seksual yang dilakukan suami 

terhadap istrinya, apabila istri menolak dengan adanya udzur (alasan-alasan 

yang dibenarkan syariat) maka dikategorikan marital rape. Berbeda halnya 

jika tidak ada udzur kemudian istri menolak dan suami tetap melakukan 

pemaksakan hubungan seksual terhadap istri dan sampai melakukannya, 

maka tidak dikategorikan marital rape selama suami melakukannya tanpa 

adanya unsur kekerasan. Karena dalam kondisi ini, istri tidak boleh menolak 

suami tanpa alasan dan jika tetap dilakukan maka istri berdosa terhadap 

suaminya.  

c) Dalam hukum islam, marital rape ada unsur dosa. Dosa yang dimaksud 

adalah, ketika suami mengajak istri melakukan hubungan seksual kemudian 

istri menolaknya tanpa alasan yang jelas, maka istri yang berdosa. Akan tetapi 

jika suami yang memaksa istrinya dan sampai melakukan hubungan seksual 

dimana suami melakukannya dengan kekerasan, mana kala istri sakit, serta 

berada kondisi yang tidak memungkinkan melayani suami seperti masa nifas 

dan haid, maka suami yang mendzolimi istrinya.  

c. Marital Rape Dalam Fikih Munakahat  

Konsep marital rape dalam literature fiqih islam sulit untuk didapatkan, 

karena dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri tidak dikenal istilah 

“perkosaan”yang dilakukan suami kepada istri. Perkosaan (al wath’u bil ikrah) 

yang diatur dalam fiqih islam, adalah perempuan yang dipaksa untuk melakukan 

hubungan seksual kepada perempuan yang diperkosanya. Karena hubungan 

seksual dilakukan dengan orang asing, bukan istri atau budak.  
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Pembahasan mengenai perkosaan pun umumnya hanya dibatasi kepada 

had (hukuman) sebagaimana yang dijelaskan pada tulisan M. Irfan Syaifuddin 

dalam tulisannya yang berjudul “Konsepsi Marital Rape Dalam Fiqih 

Munakahat”
71

, bahwa perempuan yang menjadi korban perkosaan tidak dikenal 

hukuman atas hubungan badan yang dilakukannya dengan laki-laki yang 

memaksanya, karena dalam keadaan dipaksa maka bebas dari hukuman. Dasar 

hukumnya dalam Q.S al-baqarah (2):173:  

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَِْمَ الْْنِْزيِْرِ وَمَا رَ  ۖ  لغَِيِْْ اللىّوِ  ۖ  اىُِلَّ بوِ ۖ  اِنََّّ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
وَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  ۖ  اِثَْْ عَلَيْوِ  ۖ  باَغٍ وَّلَِ عَادٍ فَلَا   ٢٧٢اِنَّ اللىّ

Terjemahnya: 

Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkannya dan tidak 
pula melampau batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, allah maha 
pengampun, maha penyayang.

72
 

Pelaku pemerkosaan dalam fiqih islam dibagi ke dalam dua kategori. 

Pertama, perkosaan yang dilakukan tanpa ancaman senjata atau membunuh, 

pelaku akan dikenal denda mahar jika korban adalah perempuan merdeka (gadis 

atau yang sudah menikah), sedangkan jika budak dikenal denda sekurang-

kurangnya sama seperti harga budak wanita tersebut. Menjadi paradoks ketika 

perzinahan hukumannya adalah dicambuk 100 kali ditambah dengan diasingkan 

untuk pelaku zina ghaira muhson, dan dirajam untuk pelaku zina muhson baik 

laki-laki maupun perempuan. Maka diperlukan ijtihad untuk menentukan 

hukuman tegas bagi pelaku perkosaan, sehingga memberikan efek jera bagi 

pelakunya dan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan 

perkosaan. Kedua, jika melakukan dengan senjata atau ancaman membunuh, 
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maka diqiyaskan dengan had perampok yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan 

dan kaki secara silang, atau diasingkan (bisa diganti dengan penjara).  

Hubungan seksual dalam fiqih munakahat merupakan hak suami dan istri 

untuk dipenuhi, sebagai konsekuensi dari pernikahan dan merupakan sarana 

untuk mendapatkan tujuan pernikahan yaitu mendapatkan keturunan. Hubungan 

seksual antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik, jika kedua pasangan 

menyadari bahwa hubungan seksual harus dilandasi dengan kerelaan antara dua 

pihak. Maka tidak dibenarkan suami memaksakan hubungan seksual kepada istri 

yang tidak siap untuk melayani, jika demikian yang terjadi suami harus bersabar 

untuk menunggu waktu istri siap melayani, begitu pula istri juga ketika 

menginginkan hubungan sekual tidak dibolehkan memaksakan suaminya untuk 

melakukan, melainkan bersabar sampai keemudian suaminya siap untuk 

melakukan bersama-sama.  

Konsep mu’asyarah bil ma’ruf adalah konsep fiqih munakahat dalam 

hubungan suami istri. Hubungan suami-istri harus dilandasi dengan asas 

kebaikan dan kepatutan termasuk dalam hubungan seksual. Sebagaimana yang 

diperintahkan Allah dalam Q.S. an-Nisa (4):19: 

وَلَِ تَ عْضُلُوْىُنَّ لتَِذْىَبُ وْا ببَِ عْضِ  ۖ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اىمَنُ وْا لَِ يََِلُّ لَكُمْ انَْ تَرثِوُا النِّسَاءَۤ كَرْىًا ۖ  يى  
فاَِنْ   ۖ  وَعَاشِرُوْىُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ  ۖ  نَةٍ اَنْ يَّأْتِيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ ي ِّ  ۖ  اىتَ يْتُمُوْىُنَّ اِلَِّ  ۖ  مَا

راً كَثِي ْراً ۖ  كَرىِْتُمُوْىُنَّ فَ عَسى  وُ فِيْوِ خَي ْ اً وَّيََْعَلَ اللىّ  ٢١ى انَْ تَكْرَىُوْا شَيْ  
Terjemahnya: 

Dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf (patut). Selanjutnya bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.
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Kata „asyiru yang terkandung dalam ayat di atas dalam bentuk kata amr 

(perintah), yang kemudian jika menggunakan kaidah fiqih bahwa setiap perintah 

menunjukan kewajiban (al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla daillun ‘ala 

khilafihi). Perintah menggauli istri dengan baik (patut), yaitu dengan tidak 

mengganggu, tidak memaksa, berbuat ihsan, dan berbaik-baik kepada istri, 

merupakan keewajiban setiap suami dalam menjalankan kehidupan berumah 

tangga. Mahfum mukhalafah-nya adalah haram dan mendapatkan dosa dari 

Allah swt.  

Salah satu bentuk pemaksaan suami atau istri adalah melakukan 

hubungan seksual dengan ccara yang diluar batas kewajaran misalnya sex anal. 

Perilaku seksual yang menyimpang ini bisa saja dilakukan suami atas istri 

karena menganggap istri adalah “properti” milik suami, yang diperlakukan bebas 

sesuai dengan keinginan suami. Sekalipuun dalam al-quran disebutkan bahwa 

istri adalah lading bagi suami (nisa’ ukum hartsu lokum) bukan diartikan suami 

bebas menggauli istri dengan cara apapun termasuk seks anal. Kata “ladang” 

adalah tempat bercocok tanam, yaitu tempat suami meletakkan benih yang 

nantinya tumbuh menjadi anak seebagai keturunan dari bapak dan ibu. Maka 

„datangilah seesukamu” adalah dengan cara bagaimanapun suami meenggauli 

istrinya, namun masih dalam batas tempat reproduksi wanita yaitu vagina 

(qubul). 

Memaksakan hubungan seksual kepada istri adalah perbuatan yang 

melanggar syariat, karena pada dasarnya hubungan seksual antara suami istri 

dilakukan dengan saling ridho (taradhin) dan dengan cara yang patut (ma’ruf). 

Apalagi jika suami memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara 

yang tidak dibenarkan (seks anal). Selain diharamkan oleh syariat, menggauli 

istri dari dubur adalah bertentangan dengan tabiat (fitrah) manusia dan juga 

membahayakan untuk kesehatan karena dubur adalah tempat yang kotor. 
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3. Perbandingan Substansi Marital Rape (Perkosaan Dalam 

Perkawinan) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  

a. Persamaan Substansi marital rape menurut hukum positif dan hukum islam 

1) Istilah marital rape menurut hukum positif dan hukum islam sama-sama 

menekankan pada pemerkosaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh 

suami terhadap istrinya. Karena dalam teori pemerkosaan dikenal istilah 

consent (persetujuan ke dua belah pihak). Artinya ketika salah satunya 

tidak setuju (menolak), dan satunya tetap memaksa. Maka tindakan 

tersebut dinamakan pemerkosaan.   

2) Marital rape menurut hukum positif dan hukum islam sama-sama tidak 

membenarkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap 

istri.  

b. Perbedaan Substansi marital rape menurut hukum positif dan hukum islam  

1) Dalam hukum positif, disebut pemerkosaan terhadap istri apabila terjadi 

paksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, tanpa 

melihat adanya unsur kekerasan atau tidak adanya unsur kekerasan. 

Sedangkan menurut hukum islam disebut pemerkosaan yang dilakukan 

suami terhadap istri apabila adanya paksaan dengan dibarengi dengan 

unsur kekerasan. Jadi jika tidak ada unsur kekerasan dan hanya sekedar 

paksaan, maka tidak dikategorikan sebagai marital rape.  

2) Dalam hukum positif, meskipun istri tidak memiliki udzur (alasan-alasan 

yang dibenarkan syariat) untuk menolak suami, dan suami masih 

memiliki kehendak memaksakan hubungan seksual terhadap istri, maka 

tindakan tersebut tetap tergolong ke dalam jenis marital rape. Sedangkan 

menurut hukum islam, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap 

istri yang tidak memiliki udzur (alasan-alasan yang dibenarkan syariat) 
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dan menolak suaminya, maka tidak dikategorikan ke dalam jenis marital 

rape yang dilakukan suami terhadap istrinya. 

 

B. Bentuk-Bentuk Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut 

Hukum Positif Dan Hukum Islam  

1. Bentuk-Bentuk Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif  

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan 

pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-

orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT 

adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak bahkan pembantu rumah tangga. 

Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan 

struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal 

perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman 

terhadap korban serta menindak pelakunya.  

Menurut Milda Marlia dalam bukunya dengan judul “Marital Rape 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”
74

, kekerasan seksual terhadap istri sendiri 

dibagi atas tiga bagian yaitu :  

a. Kekerasan seksual berat berupa : 

1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ 

seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang 

menimbulkan rasa muak dan jijik serta terteror, terhina dan merasa 

dikendalikan.  
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2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat 

korban tidak menghendaki.  

3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan 

atau menyakiti. 

4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran 

dana tau tujuan tertentu.  

5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi 

ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. 

6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau berupa bantuan alat 

yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.  

b. Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti 

komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan atau secara non 

verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang 

meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat 

melecehkan dana tau menghina korban.  

c. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan kedalam jenis 

kekerasan seksual berat.  

Sejalan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap istri menurut 

Milda Marlia di atas, adapun bentuk-bentuk marital rape yang dikemukakan oleh 

Muhammad Endriyo Susilo dalam Jurnal Media Hukum berjudul “Islamic 

Perspective On Marital Rape”.
75

   

a. Battering Rape: istri mengalami kekerasan fisik dan seksual sekaligus saat 

suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. 
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b. Force Only rape: suami menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk 

memaksa atau mengancam istri agar mau melakukan hubungan suami istri, 

hal ini dilakukan manakala istri sebelumnya menolak. 

c. Obsessive Rape: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam 

bentuk perlakuan sadis dalam melakukan hubungan seksual, seperti suami 

melakukan hubungan seksual, seperti suami melakukan kekerasan fisik 

dengan memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat 

tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual.  

Selain itu adapun bentuk-bentuk marital rape yang disebutkan dalam 

konteks sederhana antara lain: 

a. Hubungan seks yang dipaksakan 

Beberapa pasangan berpikir bahwa pernikahan menjadi jalan legal untuk 

selalu berhubungan seks. Padahal, hal tersebut tentu tidak benar. Penting untuk 

diingat bahwa hubungan senggama harus mendapatkan kesepakatan dari kedua 

belah pihak, yakni suami dan istri. Apabila pasangan memaksa hubungan seks, 

menyakiti pasangannya, hingga melukai orang yang seharusnya ia lindungi, 

hubungan seks tersebut tentu masuk ke pemerkosaan dalam pernikahan atau 

marital rape. 

b. Hubungan seks namun pasangan mereka terancam  

Seks seharusnya memberi kesenangan untuk masing-masing pasangan. 

Apabila hubungan seks disertai ancaman penyerangan, esensi seks yang bersifat 

konsensual akan hilang dan menjelma menjadi bentuk pemerkosaan. 

c. Hubungan seks dengan manipulasi  

Manipulasi dapat berarti tuduhan bahwa pasangannya yang tidak setia, 

tidak baik, dan tidak memahami kebutuhan pasangannnya. Manipulasi tersebut 

juga termasuk mengancam secara verbal untuk meninggalkan pasangan jika hasrat 
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seksualnya tidak dipenuhi. Apabila manipulasi ini membuat pasangan merasa 

tidak ada pilihan, hubungan seks yang dilakukan tergolong pemerkosaan karena 

sebenarnya ada pihak yang tidak setuju.  

d. Hubungan seks saat pasangan tidak sadar  

Consent atau persetujuan berarti kedua pihak memiliki kesadaran penuh 

untuk menyutujui  segala aktivitas yang dilakukan, termasuk seks. Apabila 

pasangan berhubungan seks dengan istri atau suaminya yang tidak sadarkan diri 

(dicekoki obat tidur dan perangsang, alkohohol, racun, pingsan, atau tidur), jelas 

bahwa hubungan seks tersebut merupakan bentuk marital rape. Bahkan, walau 

suami atau istri mengatakan “Ya” saat ia tidak sepenuhnya sadar, hal itu tetaplah 

bukan bentuk persetujuan. Sebab, kembali, pasangannya tidak sadar secara penuh.  

e. Hubungan seks saat pasangan korban tidak ada pilihan  

Mengatakan “Ya” karena terpaksa dan seolah ia tidak ada pilihan, berbeda 

dengan memberikan persetujuan untuk sama-sama mau berhubungan  seks. 

Misalnya, korban tidak ada pilihan karena mempertahankan pernikahan setelah 

diancam untuk bercerai, sehingga mengiyakan permintaan pasangannya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan marital rape 

dikategorikan ke dalam beberapa bentuk dimana marital rape tersebut 

mengandung unsur kekerasan fisik, unsur kekerasan psikis dan unsur kekerasan 

ekonomi. Adapun bentuk-bentuk marital rape menurut penulis antara lain: 

a. Bentuk marital rape dengan kekerasan fisik  

 Berdasarkan bentuk-bentuk marital rape menurut pakar hukum yang telah 

diuraian sebelumnya, maka ada pun bentuk-bentuk marital rape dengan kekerasan 

fisik penulis kategorikan ke dalam dua bentuk yaitu berat dan ringan.  

1) Bentuk marital rape dengan kekerasan fisik berat  
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Berdasarkan uraian bentuk-bentuk marital rape di atas yang termasuk ke 

dalam marital rape dengan kekeraan fisik berat antara lain: 

a) Pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan luka berat seperti dengan 

menganiaya istri, seperti memukuli, menampar, mencekik, diikat diranjang 

kemudian digauli padahal istri merasa keberatan. 

b) Selain itu pemaksaan hubungan seksual yang termasuk kategori berat antara 

lain ketika suami memakasa berhubungan seksual dan dengan kekerasan, 

melukai istri hingga mendapat luka berat, menggunakan benda-benda tajam 

atau benda-benda tertentu lainnya yang dapat memuasakan hasrat seksualnya. 

c) Pemaksaan hubungan seks oral dan anal yang tidak dikehendaki istri, 

manakala istri merasa dilecehkan harga dirinya sebagai wanita. 

d) Pemaksaan hubungan seksual disaat istri sakit atau dengan alasan yang 

membuat fisik istri tidak sanggup melayani suami.  

2) Bentuk marital rape dengan kekerasan fisik ringan 

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk marital rape di atas yang termasuk ke 

dalam marital rape dengan kekeraan fisik ringan antara lain: 

a) Pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan istri mengalami luka 

ringan, seperti memar pada bagian tubuh tertentu akibat paksaan. 

b) Suami melakukan hubungan seksual dengan cara membuat istri tidak sadar. 

Misalnya suami memberikan obat-obat tertentu yang membuat istri tidak 

sadarkan diri hanya untuk melampiaskan hasratnya, sehingga berakibat, istri 

ketika terbangun merasa kelelahan,serta merasakan efek samping dari obat 

tersebut (pusing, mual, alergi dan lain sebagainya).  

b. Bentuk marital rape dengan kekerasan psikis  

Ada pun bentuk-bentuk marital rape dengan kekerasan psikis penulis 

kategorikan ke dalam dua bentuk yaitu berat dan ringan. 
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1) Bentuk marital rape dengan kekerasan psikis berat  

Adapun bentuk-bentuk marital rape yang termasuk kedalam jenis 

kekerasan psikis berat antara lain: 

a) Pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan seperti yang dijelaskan pada 

kekerasan fisik di atas sehingga istri mengalami gangguan terhadap psikisnya 

akibat pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan yang dilakukan suami. 

b) Pemaksaan hubungan seksual dimana suami menghilangkan rasa percaya diri 

istri, sehingga istri tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak. Misalnya 

istri merasa minder bertemu dengan orang lain karena hilangnya kepercayaan 

dirinya akibat suami. 

2) Bentuk marital rape dengan kekerasan psikis ringan  

a) Melakukan hubungan seksual dengan manipulasi. Misalnya suami meminta 

berehubungan seksual padahal istri menolak, akan tetapi karena tidak adanya 

pilihan lain istri terpaksa melakukan hubungan seksual tersebut.  

b) Melakukan hubungan seksual dimana suami mengancam tanpa kekerasan. 

Misalnya mengancam akan menceraikan istri, mempoligami istri dan lain-lain 

sehingga istri selalu merasa takut dan ketergantungan terhadap suami. 

c) Melakukan hubungan seksual dimana suami tidak memperhatikan kepuasan 

istri. Artinya suami menghentikan hubungan seksual  disaat istri belum 

sampai pada akhir dari seks tersebut.  

c. Bentuk marital rape dengan kekerasan ekonomi  

Terkait bentuk kekerasan marital rape yang satu ini, mungkin tidak 

banyak yang tahu bahwa kekerasan ekonomi adalah juga salah satu bentuk dari 

marital rape menurut hukum positif. Pasalnya, berdasarkan bentuk atau jenis 

marital rape yang telah dikemukakan oleh Muhammad Endrio Susilo bahwa, 

salah satu bentuk marital rape adalah suami mengancam istrinya untuk 
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melakukan hubungan seksual. Dan kata ancaman tersebutlah yang penulis 

kategorikan ke dalam marital rape dengan kekerasan ekonomi. adapun bentuk 

dari marital rape dengan kekerasan ekonomi terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Bentuk marital rape dengan kekerasan ekonomi berat 

a) Pemaksaan hubungan seksual, dimana suami mengancam istri tidak akan 

membiayai kehidupan istri yang seharusnya dia lindungi 

b) Pemaksaan hubungan seksual, dimana suami mengancam istri tidak akan 

merawat kehidupaan istri 

c) Pemaksaan hubungan seksual, dimana suami mengancam akan 

menelantarkan istri yang seharusnya dilindunginya.  

2) Bentuk marital rape dengan kekerasan ekonomi ringan  

a) Akibat dari ancaman atas pemaksaan hubungan seksual sebagaimana yang 

dimaksud di atas mengakibatkan istri mengalami ketergantungan ekonomi 

terhadap suami 

b) Pemaksaan hubungan seksual, dimana suami mengancam akan membatasi 

atau melarang istri bekerja dengan layak layak. 

Sebenarnya bentuk-bentuk marital rape di atas tidaklah mutlak 

sebenarnya. Hal ini bisa berubah setiap saat, bahkan bisa dilihat semakin hari 

bentuk marital rape semakin variatif. Hal ini juga dikaitkan sebenarnya terhadap 

bagaimana responsitas seorang istri atau yang berpotensi sebagai korban. Jika ada 

sebuah bentuk kekerasan seksual yang mungkin ketika orang normal melihat akan 

menganggap bahwa itu adalah sebuah bentuk marital rape. Padahal sebenarnya, 

menurut penulis disini sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai marital rape 

apabila ada rasa keberatan atau ada yang merasa dirugikan. Karena dalam kasus 

ini, ada seorang istri yang menyukai hubungan seksual dengan pasangan apabila 

dilakukan dengan dibumbui unsur kekerasan. 
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Menurut salah seorang pengamat teori seksual, Ikhsan Aryo Digdo dalam 

tulisannya “perempuan ingin diperlakukan dengan kasar di atas ranjang”
76

,  

mengatakan bahwa seks perempuan memang ada-ada saja jika ditelusuri. Di satu 

sisi ketika melakukan hubungan seksual, terkadang perempuan ingin diperlakukan 

dengan kasar, meskipun pada umumnya wanita lebih suka diperlakukan lembut 

dan penuh kasih sayang. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Bahkan sains 

membuktikan ada perempuan yang ingin melakukan aktifitas seks secara kasar. 

Misalnya, mata yang tertutup, diikat diranjang, ditampar pada bagian tubuh 

tertentu, dicekik, hingga melucuti pakaian secara paksa. Mengutip Men’s Health 

sebuah survey yang dilakukan terhadap 4.000 orang di Amerika. Hasil survey 

mengatakn seks yang kasar merupakan hal yang paling umum diimpikan oleh 

banyak orang, terutama kaum hawa. Kaum hawa sangat mendambakan seks kasar 

karena mereka mudah mencapai pelepasan mereka. Perempuan memang lebih 

sulit mendapatkan pelepasannya dibandingkan laki-laki. Dalam hal ini perempuan 

bila diperlakukan dengan kasar akan merasa nyaman dan mereka lebih senang bila 

perempuan tertarik melakukan hubungan seks secara kasar, karena hal tersebut 

kembali dilihat pada variasi seks. Banyak wanita yang merasa bosan dengan gaya 

seks yang begitu-begitu saja, sehingga seks kasar menjadi solusi bagi perempuan. 

Selain itu, pasangan yang sudah bertengkar biasanya juga cenderung 

melakukan seks kasar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi dari 

pertengkaran menjadi sebuah gairah seksual. Namun perlu kita ingat bahwa, seks 

kasar bukan berarti kekerasan seksual yang bisa melukai pasangan. Ini hanya 

salah satu bentuk variasi dalam hubungan seksual. Tentunya saat melakukan seks 

kasar, seorang suami juga harus memperhatikan batasan yang tetap 

memperlakukan istri sebagaimana mestinya.   
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2. Bentuk-Bentuk Marital Rape Menurut Hukum Islam 

Perkawinan dalam islam memiliki tujuan untuk mencapai sakinah, 

mawadah dan rahma. Dalam hal ini segala aktifitas yang terkait di dalam 

hubungan perkawinan, harus dilakukan atas dasar ikhlas dan ridho, baik itu suami 

maupun istri dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Demikian pula, 

terkait urusan seksual dalam rumah tangga, islam mengajarkan untuk dilakukan 

berdasarkan dengan cinta dan kasih sayang sehingga terhindar dari perbuatan-

perbuatan yang mencederai hakekat perkawinan. Islam melarang keras terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga yang dibina, apakah itu kekerasan yang dilakukan 

oleh suami atau bahkan dilakukan oleh istri itu sendiri, seperti halnya kekerasan 

seksual  dalam perkawinan (marital rape). Adapun bentuk-bentuk marital rape 

menurut kaca mata pandang penulis antara lain:  

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan  

Islam mengajarkan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan a’ruf. 

Hal ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, 

penganiayaan dan sebagainya. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa, tidak 

diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan 

bahaya bagi istrinya. Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar dari pendapat 

beliau terdapat pada Q.S Al-Nisa/4:19  

وَلَِ تَ عْضُلُوْىُنَّ لتَِذْىَبُ وْا ببَِ عْضِ  ۖ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اىمَنُ وْا لَِ يََِلُّ لَكُمْ انَْ تَرثِوُا النِّسَاۤءَ كَرْىًا ۖ  يى 
فاَِنْ   ۖ  وَعَاشِرُوْىُنَّ باِلْمَعْرُوْفِ  ۖ  انَْ يَّأْتِيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ ي ِّنَةٍ  ۖ  اىتَ يْتُمُوْىُنَّ اِلَِّ  ۖ  مَا

راً كَثِي ْراً ۖ  تُمُوْىُنَّ فَ عَسى كَرىِْ  وُ فِيْوِ خَي ْ اً وَّيََْعَلَ اللىّ  ٢١ى انَْ تَكْرَىُوْا شَيْ  
Terjemahnya:  

Dan bergaullah dengan mereka secara patut Maka bersabarlah karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.

77
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Keharusan menggauli istri dengan cara yang ma’ruf ini berlaku untuk 

suami disemua keadaan. Hal ini dapat dipahami dari kelanjutan ayat tersebut. 

Adapun hadis bahwasanya hubungan seksual antara suami istri merupakan 

kewajiban istri yang harus dilakukan dan dipenuhi karena jika seorang suami 

mengajak istrinya ke tempat tidur, maka ia akan dilaknat oleh malaikat hingga 

pagi jika menolak.
78

 

Jika dilihat secara tekstual, hadis di aats mewajibkan istri melayani suami 

kapanpun dan dimanapun suami berkeinginan, karena dosa bagi seorang istri 

menolak suami. Selain itu, jika dipahami secara teks saja terhadap hadis demikian, 

maka dikatakan tidak adil bagi seorang perempuan (istri) yang tidak mempunyai 

hak akan kepuasan seksual. Banyak dari kalangan pembela wanita yang memiliki 

hadis tersebut, karena dianggap sebagai hadis yang hanya mementingkan kaum 

laki-laki (suami) saja.  

Hadis di atas memang tidak berlaku jika istri dalam keadaan yang tidak 

bisa disentuh oleh suaminya. Misalnya istri dalam keadaan sakit, kelelahan, dalam 

keadaan menstruasi, nifas dan lain sebagainya. Dan jika memang suami masih 

tetap memaksa, maka dalam islam hal inilah yang disebut sebagai marital rape 

karena suami melanggar prinsip mu’asyarah bilma’ruf. Namun demikian, hadis 

ini bukan berarti hanya menjadi pajangan saja dalam islam. Karena sejatinya 

aturan atau sebuah regulasi dibuat karena memang memiliki tujuan dan mengikat 

pada tahanan tertentu. Hadis ini akan berlaku bagi istri yang sengaja menolak 

suaminya dengan alasan yang tidak jelas atau hanya karena selera seksual istri 

yang tidak ada. Misalnya istri dalam keadaan tidak bernafsu melihat suaminya, 

istri dalam keadaan marah kepada suaminya karena mungkin suami memberikan 

uang yang kurang, atau balas dendam istri kepada suami karena sebab-sebab 
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tertentu sehingga membuat istri enggan untuk menjalankan kewajibannya, maka 

hal inilah yang dilarang oleh islam dan menurut kami hadis di atas akan berlaku 

untuk istri 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri melalui dubur  

Pemaksaan hubungan seksual berupa kekerasan lainnya adalah 

menyetubuhi istri melewati duburnya. Dalam sebuah dalil-dalil al-quran yang 

telah disebutkan bahwa, suami dianjurkan mendatangi istrinya untuk bercocok 

tanam, karena istri adalah tempat bercocok tanam bagi suami. Namun jika melalui 

dubur, bukanlah tempat bercocok tanam tapi tempat , bukanlah tempat bercocok 

tanam tapi tempat membuang kotoran. Oleh karena itu dilarang keras dalam islam 

menyetubuhi istri pada duburnya, karena itu merupakan dosa besar dan maksiat 

yang terang-terangan dalam syariat islam yang suci. Imam Abu Daud dan An-

Nasaa‟I meriwayatkan dari nabi Muhammad saw: 

 دُبُ وْرىَِا فِْ  امْرأَةًَ  أتََى مَنْ  مَلْعُوْنٌ 
Artinya: 

Dilaknat orang yang mendatangi perempuan melalui duburnya.
79

 

Begitupula yang dijelaskan oleh Ibnu At-Turmudzi dan An-Nasaa‟I 

meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: 

وَعَنْ اَبِ ىُرَيْ رَةَ رَضِي الله عَنوُ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ الله صَلي الله عَلَيْو وَسَلَّم:اِذَا دَعاَ الرَّجلُ 
فَ لَمْ تأَْتوِِ فبَاَتَ غَضْباَنَ عَلَيْهاَ لَعَنَتْهاَ الْملائِكَةُ حَتَّّ تُصْبِحَ.)مُت َّفَقٌ عَلَيْوِ(   اِمْرأَتََوُ اِلََ فِراَشِوِ   

Artinya: 

Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh dengan sesama laki-
laki atau orang laki-laki yang menyetubuhi wanita di duburnya.

80
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Mendatangi perempuan pada duburnya adalah perbuatan liwath yang 

diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, berdasarkan firman Allah swt yang 

mengisahkan tentang kaum Luth a.s pada surah Al-Ankabut/28: 

لَمِيَْْ ۖ  الْفَاحِشَةَ  لتََأْتُ وْنَ  انَِّكُمْ  ۖ  ۖ  وَلُوْطاً اِذْ قاَلَ لقَِوْمِو مَا سَبَ قَكُمْ بِِاَ مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعى
٢٢ 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah 

dilakukan oleh satu orangpun sebelum kalian di alam ini.
81

 

Menurut Syaikh Abdul Asiz Bin Baaz yang dikutip pada tulisannya yang 

berjudul “Hukum Menyetubuhi Istri Dari Dubur”, pemaksaan hubungan seksual 

dan juga dibarengi dengan kekerasan adalah hal yang benar-benar dibenci oleh 

islam.
82

 Demikian pemaksaan hubungan seksual terhadap istri bentuk-bentuknya 

jelas dilihat bahwa apabila mengandung kekerasan maka islam tidak akan 

membenarkannya. Seperti pemaksaan hubungan seksual dengan cara kekerasan 

seperti memperkosa istri dengan cara abnormal atau cara brutal yakni memukul, 

menganiaya dan lain sebagainya serta menggauli istri disaat istri sedang dalam 

keadaan tidak sehat yakni saat haid, nifas dan lain-lain serta menggauli istri di 

area terlarang seperti dubur.  

c. Pemaksaan hubungan seksual tanpa memperhatikan hak istri (kepuasan) dalam 

berhubungan seksual  

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terhadap batasan-

batasan hak dan kewajiban antara suami dan istri, maka suami harus pandai 

membedakan yang mana saja hak istri dan yang mana saja kewajiban istri. 

Misalnya, dalam hubungan seksual, suami meminta haknya untuk dilayani oleh 
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istri dan istri berkewajiban melayani suami. Sebaliknya dalam pemenuhan 

kewajiban istri terhadap hak suami, maka suami dalam menerima haknya 

berkewajiban memberikan kenyamanan terhadap istri dalam berhubungan seksual. 

Dan kenyamanan dalam berhubungan seksual adalah hak istri.  

Dalam menjalankan aktifitas seksual antara suami dan istri, istri berhak 

mendapatkan kepuasan dalam mengejar tujuan dari hubungan seksual itu. Dalam 

artian seseorang yang melakukan aktifitas seksual mengejar sebuah akhir dari 

aktifitas seks tersebut. Tentunya dalam hal ini, kepentingan istri harus 

diperhatikan, karena dalam bersenggama antara laki-laki dan perempuan, maka 

yang mengakhirinya adalah laki-laki. Dalam hal ini, apabila istri belum mencapai 

puncak dari aktifitas seks tersebut, sedangkan suami sudah mengakhirinya maka 

otomatis aktifitas seks akan berakhir. Dan disinilah kegagalan suami dalam 

menunaikan kewajibannya terhadap istri untuk memberikan  kepuasan. Padahal 

dalam aktifitas seksual istri selain berkewajiban melayani suami, istri juga berhak 

memperoleh kepuasan seksual.  

Ulama Madzhab memandang azl’ (couitusinterruptus) yaitu menarik 

dzakar (penis) keluar dan fajri (vagina) pada saat-saat mau keluar mani 

merupakan bagian dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kemudian dapat 

mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap berkelanjutan dilakukan. Tiga 

dari empat ulama mazhab yaitu imam Hanafi, imam Maliki dan Hambali sepakat 

bahwa ‘azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan 

alasan dapat merusak kenikmatan suami istri.
83

 Umar berkata bahwa Rasulullah 

saw melarang mengeluarkan mani di luar fajri istri yang merdeka tanpa izinnya.
84
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Sejalan untuk melindungi hak istri dalam menikmati hubungan seksnya, 

dengan merujuk pada hadis tersebut jelas bahwa hubungan seks dan detik-detik 

kenikmatannya, istri sama sekali bukan hanya objek melainkan subjek. Dari sini 

jelaslah perspektif al-quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan suami terhadap istri karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar 

islam tentang hubungan seksual dalam perkawinan. Dalam perspektif agama 

secara luas, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap 

kemanusiaan. Apalagi jika pemaksaan tersebut dilakukan suami tanpa 

memperhatikan hak-hak istri dalam bersenggama.  

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap 

laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal di atas, bisasanya yang dibuat 

rujukan adalah Q.S Al-Nisa/4:34 

وُ بَ عْضَهُمْ عَلىى بَ عْضٍ وَّبِاَ َِِمْ  ۖ  الَرِّجَالُ قَ وَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِاَ فَضَّلَ اللىّ  ۖ  انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَا
فِظىتٌ لِّلْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللىّوُ  تُ قىنِتىتٌ حى لِحى وَالىّتِِْ تََاَفُ وْنَ نُشُوْزَىُنَّ فَعِظُوْىُنَّ ۖ  فاَلصىّ

غُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا  ۖ  رُوْىُنَّ فِِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ وْىُنَّ وَاىْجُ  اِنَّ اللىّوَ  ۖ  فاَِنْ اطَعَْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ
راً    ٢٣كَانَ عَلِيِّا كَبِي ْ

Terjemahnya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat pada Allah 
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 
memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya 
maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha 
tinggi lagi maha besar.

85
  

Makna teks di atas jika dipahami secara tekstual, menunjukan bahwa 

suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual 

sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun di dalamnya. Seperti pemukulan, 

seringkali dimaknai secara eksplisit sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-
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akan diletimigasi agama. Misalnya hadis-hadis yang menekankan istri untuk tidak 

menolak ajakan suami, seringkali aturan tersebutlah yang digunkan suami untuk 

melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah seksual terhadap istrinya. 

tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukan perempuan menyebabkan 

terjadinya pemaksaan, akan tetapi suami melakukan hak-hak istri.  

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk marital rape menurut hukum islam di 

atas,  perlu disadari bahwa terkadang ada dalam hubungan aktifitas seks suami 

dan istri dibenarkan meski dengan cara kekerasan. Seperti dalam bentuk-bentuk 

marital rape dari segi hukum positif yang telah dijelaskan sebelumya bahwa, ada 

aktifitas seksual yang meskipun ada unsur kekerasan namun dinikmati oleh kedua 

belah pihak. Terutama istri yang sering kali disebut sebagai korban dari marital 

rape, jika ia dalam kondisi menerima segala bentuk kekerasan disaat melakukan 

senggama maka islam membenarkan itu. Kecuali kekerasan seperti yang 

dijelaskan pada bentuk-bentuk marital rape sebelumnya yakni, seks oral dan anal, 

maka hal ini tetap dilarang oleh islam karena melanggar hadis rasulullah yang 

telah diuraikan sebelumnya.   

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk marital rape di atas, dapat penulis 

simpulkan bentuk-bentuk marital rape  dengan kekerasan fisik dan kekerasan 

psikis.  

a. Bentuk-bentuk marital rape dengan kekerasan fisik  

1) Bentuk-bentuk marital rape dengan kekerasan fisik berat 

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk marital rape di atas yang termasuk ke 

dalam marital rape dengan kekeraan fisik berat antara lain:   

a) Pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan luka berat seperti dengan 

menganiaya istri, seperti memukuli, menampar, mencekik, diikat diranjang 

kemudian digauli padahal istri merasa keberatan. 
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b) Selain itu pemaksaan hubungan seksual yang termasuk kategori berat antara 

lain ketika suami memakasa berhubungan seksual dan dengan kekerasan, 

melukai istri hingga mendapat luka berat, menggunakan benda-benda tajam 

atau benda-benda tertentu lainnya yang dapat memuasakan hasrat seksualnya. 

c) Pemaksaan hubungan seks oral dan anal yang tidak dikehendaki istri, 

manakala istri merasa dilecehkan harga dirinya sebagai wanita. 

d) Pemaksaan hubungan seksual disaat istri sakit atau dengan alasan yang 

membuat fisik istri tidak sanggup melayani suami.  

2) Bentuk marital rape dengan kekerasan fisik ringan 

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk marital rape di atas yang termasuk ke 

dalam marital rape dengan kekeraan fisik ringan antara lain: 

a) Pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan istri mengalami luka 

ringan, seperti memar pada bagian tubuh tertentu akibat paksaan. 

b) Suami melakukan hubungan seksual dengan cara membuat istri tidak sadar. 

Misalnya suami memberikan obat-obat tertentu yang membuat istri tidak 

sadarkan diri hanya untuk melampiaskan hasratnya, sehingga berakibat istri 

ketika terbangun merasa kelelahan,serta merasakan efek samping obat 

samping tersebut (pusing, mual, alergi dan lain sebagainya). 

b. Bentuk marital rape dengan kekerasan psikis  

Ada pun bentuk-bentuk marital rape dengan kekerasan psikis penulis 

kategorikan ke dalam dua bentuk yaitu berat dan ringan. 

1) Bentuk marital rape dengan kekerasan psikis berat  

 Adapun bentuk-bentuk marital rape yang termasuk kedalam jenis 

kekerasan psikis berat antara lain: 
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a) Pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan seperti yang dijelaskan pada 

kekerasan fisik di atas sehingga istri mengalami gangguan terhadap psikisnya 

akibat pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan yang dilakukan suami.  

b) Pemaksaan hubungan seksual dimana suami menghilangkan rasa percaya diri 

istri, sehingga istri tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak. Misalnya 

istri merasa minder bertemu dengan orang lain karena hilangnya kepercayaan 

dirinya akibat suami. 

2) Bentuk-bentuk marital rape dengan kekerasan psikis ringan  

a) Melakukan hubungan seksual dengan manipulasi. Misalnya suami meminta 

berehubungan seksual padahal istri menolak, akan tetapi karena tidak adanya 

pilihan lain istri terpaksa melakukan hubungan seksual tersebut.  

b) Melakukan hubungan seksual dimana suami mengancam tanpa kekerasan. 

Misalnya mengancam akan menceraikan istri, mempoligami istri dan lain-lain 

sehingga istri selalu merasa takut dan ketergantungan terhadap suami. 

c) Melakukan hubungan seksual dimana suami tidak memperhatikan kepuasan 

istri. Artinya suami menghentikan hubungan seksual  disaat istri belum 

sampai pada akhir dari hubungan seks tersebut. 

3. Perbandingan Bentuk-Bentuk Marital Rape (Perkosaan Dalam 

Perkawinan) Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 

Melihat bentuk-bentuk marital rape dari perspektif hukum positif dan 

hukum islam yang telah diuraikan sebelumnya, penulis simpulkan untuk 

sementara bahwa, sebenarnya bentuk-bentuk marital rape menurut hukum positif 

dan hukum islam tidaklah jauh berbeda, bahkan cenderung sama. Maka dari itu 

penulis menyimpulkan  persamaan dan perbedaan dari bentuk-bentuk marital 

rape menurut hukum positif dan hukum islam antara lain: 
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a. Persamaan bentuk-bentuk marital rape menurut hukum positif dan hukum 

islam 

1) Menurut hukum positif dan hukum islam, bentuk-bentuk marital rape 

mengandung unsur paksaan dan keduanya tidak membenarkan adanya 

unsur kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.  

2) Hukum positif dan Hukum islam sependapat bahwa seks oral dan anal 

merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap istri (marital rape). 

3) Menggauli istri di saat udzur, menurut hukum positif dan hukum islam 

termasuk ke dalam bentuk marital rape. 

4) Hukum positif dan hukum islam memandang pemaksaan hubungan 

seksual dengan cara manipulasi ada atau tidaknya udzur hal tersebut 

tergolong ke dalam marital rape. Menurut hukum positif  berhubungan 

seksual dengan cara manipulasi dan istri merasa keberatan, maka tindakan 

tersebut tetaplah tergolong marital rape. Akan tetapi jika istri tidak 

keberatan itu bukanlah marital rape. Sama halnya dengan hukum islam hal 

tersebut tergolong ke dalam marital rape, apabila istri keberatan dan suami 

melakukan  dengan kekerasan serta istri dalam keadaan udzur. 

5) Hukum positif dan hukum islam sependapat bahwa, ada unsur kekerasan 

seksual yang tidak dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk marital rape. 

Misalnya, kekerasan dalam aktifitas seksual berupa mencekik, menampar, 

diikat di atas ranjang dan lain sebagainya jika hal ini tidak membuat istri 

keberatan. Dalam artian, tidak ada yang menjadi pelaku dan korban dalam 

aktifitas tersebut. Hal ini, sesuai dengan penjelasan pada uraian bentuk-

bentuk marital rape sebelumnya bahwa ada banyak variasi seks, dan 

umumnya disukai banyak orang. Sehingga cenderung banyak yang 

memilih seks kasar. Akan tetapi perlu diingat bahwa, seks kasar yang 
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dimaksudkan adalah yang tidak sampai melukai pasangan dan tetap dalam  

batas normal. Artinya kegiatan seks kasar bagi kedua belah pihak hanya 

semata-mata bagian dari kesenangan seksual saja.  

6) Hukum positif dan hukum islam sepakat bahwa hubungan seksual tanpa 

memperhatikan kepuasan istri adalah bagian dari bentuk marital rape. 

Sebenarnya dalam hukum positif secara umum hanya terfokus kepada 

pemaksaan dan kekerasan saja. Akan tetapi, hubungan seksual dimana 

suami hanya mendahulukan dirinya dan tidak melihat kondisi istri 

(kepuasan dalam berhubungan seksual), seperti mengakhiri hubungan seks 

sementara istri belum mamasuki tahapan dari akhir hubungan seks, maka 

hal tersebut dapat menyiksa istri. Sehingga hal inilah yang menjadi pemicu 

pemaksaan hubungan seksual, karena istri tidak merasa nyaman dan pada 

akhirnya menolak suaminya. Bahkan melakukan hubungan seksual secara 

berulang-ulang tanpa mementingkan kepuasan istri, maka hal ini dapat 

memicu tekanan batin pada istri. Sama halnya dalam hukum islam, 

mencabut dzakar (penis) dari fajri (vagina), sama saja halnya dengan 

menyiksa batin istri dan hal ini tidak dibolehkan dalam islam, dan jika 

dilakukan sampai berulang-ulang maka hal ini tergolong ke dalam marital 

rape. 

b. Perbedaan bentuk-bentuk marital rape menurut hukum positif dan hukum 

islam 

1) Pemaksaan hubungan seksual oral dan anal 

Terkait seks oral dan anal menurut hukum positif, tidak selamanya hal ini 

dikategorikan ke dalam unsur pemerkosaan terhadap istri. Hal ini dikarenakan 

adanya istilah “seks kasar sebagai variasi aktifitas seksual”. Dimana dalam hal ini, 

apabila istri tidak merasa keberatan dan justru senang diperlakukan demikian, 
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maka hal ini tidak dikategorikan sebagai marital rape. Sedangkan menurut hukum 

islam, seks oral maupun anal adalah haram hukumnya. Walaupun istri senang 

digauli melalui dubur dan tidak merasa keberatan, maka hal ini tetap tidak 

dibenarkan dalam islam. 

2) Menggauli istri ketika udzur 

Memang pada dasarnya hukum positif dan hukum islam sepakat bahwa ini 

termasuk ke dalam kategori marital rape. Namun bedanya, jika hukum positif, 

ada atau tidaknya udzur istri, asalkan ada penolakan dan keberatan dari istri, maka 

ini termasuk kategori marital rape. Sedangkan menurut hukum islam memaksa 

istri untuk melakukan hubungan seksual sementara istri tidak ada udzur dan dalam 

hal ini istri menolak maka hal ini tidak termasuk kategori marital rape.  

3) Pemaksaan Hubungan seksual dengan manipulasi (memberikan obat-

obatan tertentu yang membuat istri tidak sadar) 

Menurut hukum positif  berhubungan seksual dengan cara manipulasi 

(memberikan obat-obatan tertentu yang membuat istri tidak sadar). Ada atau 

tidaknya udzur istri dan selama istri merasa keberatan, maka tindakan tersebut 

tetaplah tergolong marital rape. Sedangkan menurut hukum islam manipulasi 

yang tergolong ke dalam marital rape adalah manipulasi dengan adanya udzur 

istri dan kekerasan yang mengakibatkan luka dan istri merasa keberatan. Dalam 

hukum positif, marital rape tidak disebutkan selama istri tidak keberatan baik itu 

adanya atau tidak adanya udzur. Selain itu, hukum positif juga tidak 

mempermasalahkan suami menggauli istri disaat udzur selama istri tidak 

keberatan.  Sedangkan  pandangan hukum islam, meskipun istri tidak menolak 

pada saat suami menggauli istri disaat tidak sadar dan dalam keadaan udzur, dan 

hal ini tidak tergolong marital rape, akan tetapi itu menjadi dosa bagi suami 
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karena menyalahi syariat, dimana tidak boleh menggauli istri yang sedang udzur 

dalam artian haid dan nifas.  

4) Pemaksaan hubungan seksual dengan ancaman bukan kekerasan 

Menurut hukum positif menggauli istri karena ancaman bukan kekerasan 

(mengancam menceraikan, mengancam mempoligami, dan lain-lain), yang 

mengakibatkan istri tidak memiliki pilihan lain, padahal sebenarnya istri menolak, 

maka ini termasuk ke dalam kategori bentuk marital rape. Hal ini baik adanya 

atau tidak adanya udzur. Sedangkan menurut hukum islam bentuk ini masuk 

kategori marital rape apabila istri  memiliki udzur. Lain halnya jika istri tidak 

memiliki udzur, maka hal ini tidak tergolong marital rape. Akan tetapi, meskipun 

dalam islam pemaksaan hubungan seksual dengan ancaman bukan kekerasan 

tanpa adanya udzur bukanlah bentuk dari marital rape, islam tidaklah 

membenarkan suami mengancam istri dan menekan istri, tanpa alasan yang jelas 

pula. Apalagi sampai suami mengancam menceraikan istri, karena hal itu sama 

saja  menjatuhkan talak satu kepada istri, dan suami harus berhati-hati dalam 

berucap terhadap istri. Contoh yang dibenarkan islam misalnya, suami 

mengancam karena istri tanpa adanya udzur menolak suami, misalnya istri tidak 

mau digauli karena sedang marah terhadap suami atau alasan-alasan pribadi. 

Bahkan dalam hal ini, Buya Yahya mewajibkan suami mendiami istrinya apabila 

istri menolak suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat.  

 

C. Sanksi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Islam 

1. Sanksi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum 

Positif 

Sebelum melangkah ke sanksi, perlu kita lihat kembali bentuk-bentuk 

marital rape yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Alasannya, tidak 
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semua bentuk-bentuk marital rape memiliki sanksi yang sama. Hal ini 

dikarenakan, jenis marital rape memiliki kategori ringan dan berat. Tentu 

perbedaan kategori ini memiliki sanksi yang berbeda pula.  

Adapun sanksi marital rape diatur dalam Undang-undang Penghapusan 

Kekerasan Seksual (UU PKS) dimana sebelum di sah kan nya RUU PKS menjadi 

UU PKS saat ini sanksi marital rape masih merujuk kepada ketentuan UU 

PKDRT. Dalam UU PKS, sebagaimana aturan pasal 11 ayat (2) huruf e tentang 

Perkosaan, sanksi tindak pidana perkosaan ini baik di luar maupun di dalam 

perkawinan terdapat  pada Bab XIII ketentuan pidana bagian ke tujuh UU PKS. 

Sanksi tersebut yakni :  

a) Pasal 108  

Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan tambahan ganti 

kerugian.
86

 

           Berdasarkan sanksi yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa sanksi 

tersebut merupakan sanksi dengan kategori ringan. Setiap jenis-jenis marital rape 

yang termasuk ke dalam kategori ringan maka sanksi yang berlaku adalah aturan 

pasal 108.  

b) Pasal 109  

Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap korban dalam keadaan tidak sadar atau 

tidak berdaya dan diketahui sedang hamil, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 16 (enam belas) tahun dan 

pidana tambahan ganti kerugian.
87
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            Ketentuan pasal di atas, merupakan sanksi marital rape kategori sedang. 

Dimana setiap jenis marital rape yang masuk kategori sedang, maka sanksi nya 

merujuk pada ketentuan pasal 109.  

c) Pasal 110 

1) Pasal 110 ayat (1)  

Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e 

mengakibatkan seseorang mengalami kegoncangan jiwa, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) tahun dan paling lama 17 (tujuh 

belas) tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.
88

 

 

2) Pasal 110 ayat (2)    

Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e 

mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau gangguan kesehatan 

yang berkepanjangan, dipidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun 

dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana tambahan ganti 

kerugian.
89

 

3) Pasal 110 ayat (3)  

Apabila perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e 

mengakibatkan seseorang meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling 

singkat 11 (sebelas tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 

tambahan ganti kerugian.
90

 

Pasal 110 UU PKS ini, merupakan sanksi yang paling berat dijatuhkan 

kepada pelaku tindak pidana perkosaan baik itu di luar maupun di dalam 

perkawinan. Bisa kita lihat di atas, terdapat sanksi yang berbeda-beda tergantung 

jenis marital rape yang dilakukan. Misalnya pada pasal 110 ayat (1), pelaku 

marital rape dijatuhkan sanksi karena tindakannya mengakibatkan penderitaan 
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mental terhadap korban. Kemudian pada pasal 110 ayat (2), pelaku marital rape 

dijatuhkan sanksi karena telah memberikan luka berat terhadap korban dan pasal 

110 ayat (3), pelaku marital rape dijatuhkan sanksi yang berat karen telah 

membuat korban sampai meninggal dunia. Ketiga jenis marital rape yang 

dilakukan, sudah jelas adalah marital rape dengan kategori berat karena 

mengakibatkan kerusakan mental sampai meninggal dunia.  

2. Sanksi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum 

Islam  

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang 

dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul 

yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai 

korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Hal ini tentu 

saja jika dilihat dapat dikaitkan dengan marital rape, apabila hubungan seksual 

yang dilakukan tanpa adanya kehendak oleh istri. Adapun sanksi hukum bagi 

pelaku pelecehan seksual telah diatur dalam pasal 46 s/d pasal 48 Qanun No. 6 

Tahun 2014 tentang hukum jinayat: 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, 
diancam dengan „Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh 
lima) kali atau denda paling banyak 459 (empat ratus lima puluh 
Sembilan) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh 
lima) bulan. 

91
 

Sejalan dengan hal itu, marital rape juga apabila ditinjau oleh Qanun No. 

6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat juga sesuai dengan aturan pemerkosaan. 

Adapun aturan tersebut dapat dilihat pada pasal 49 yaitu:  

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan 
terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam 
dengan ‘uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, 
paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu 
lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas 

                                                           

91
Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Kencana,2019), h. 137 



101 
 

 

murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling 
lama 200 (dua ratus) bulan.

92
 

Selain itu, menurut penulis sanksi berdasarkan bentuk marital rape,apakah 

termasuk ke dalam kategori berat ataupun ringan telah dapat dinaungi oleh pasal 

49 pada Qanun No. 6 Tahun 2014 yang sebelumnya telah disebutkan. Alasannya 

sanksi yang ada, baik itu berupa sanksi kategori berat maupun ringan telah 

disebutkan pada satu ketentuan pasal.  

Pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun marital 

rape tidaklah secara khusus diatur di dalam hukum pidana islam, akan tetapi jika 

ingin diterapkan sanksinya, maka akan dapat merujuk pada pasal 49 dalam Qanun 

No. 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat. Alasannya pada pasal 49 jelas 

mendeskripsipsikan bahwa pemerkosaan yang dilakukan adalah pemerkosaan 

terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram, dan itu bisa merujuk 

kepada pasangan suami dan istri. 

Dalam hukum islam hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah 

seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri 

wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling 

adalah meyangkut hubungan seskual, (hubungan badan). Selama tidak ada uzur 

syar’i seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak 

boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Menurut penulis, bahwa 

dalam kasus kekerasan seksual dimana seorang suami pastinya dikatakan 

melanggar hak istri, karena dalam hal ini istri memiliki hak yang sama dalam 

berhubungan badan. 

Sebelum menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus mengetahui dengan 

seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kekerasan seksual dalam 

rumah tangga. Bahwa perbuatan seorang pelaku terhadap istrinya merupakan 
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suatu hubungan yang tidak diketahui oleh satu pihak, yaitu istri. Selanjutnya harus 

dipahami bahwa hubungan tersebut diawali dengan ancaman-ancaman dan 

kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap istrinya dan perbuatan tersebut 

bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi, sementara yang dilakukan oleh pelaku 

terhadap istrinya dan perbuatan tersebut bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi 

semata yang dilakukan di tempat yang terbuka.
93

  

Karena dalam hukum islam ada beberapa klarifikasi hukuman bagi pelaku 

jarimh antara lain jarimah hudud, qishos, diyat, rajam, serta ta‟zir. Perbuatan 

kekerasan seksual terhadap istri tersebut termasuk dalam kategori pidana islam 

yaitu jarimah ta’zir. Sedangkan menurut hukum islam jarimah takzir adalah 

hukuman yang belum ditentukan oleh syara‟, melainkan diserahkan kepada ulil 

amri baik penentuanya maupun pelaksanaanya. 

Pertimbangan yang lain, hakim juga harus memutuskan terlebih dahulu, 

apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif dan jarimah negative. Jarimah 

positif (jarimah ijabiyyah) adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu 

yang dilarang, seperti mencuri,zina, pemukulan dan lain sebagainya. Sedangkan 

jarimah negative (jarimah salabiyah), adalah jarimah yang terjadi karena 

mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi 

sanksi, tidak melakukan zakat dan lain sebagainya.
94

  

Apabila dilihat dari jarimah di atas, kekerasan seksual masuk dalam 

jarimah negative. Adapun jika ditinjau dari jenis jarimah kekerasan seksual 

termasuk kedalam jarimah ta’zir. Menurut hukum islam hukuman kekerasan 

seksual termasuk kedalam jarimah ta’zir karena bahwa setiap perbuatan maksiat 

yang tidak dapat dikenai sanksi hudud (termasuk di dalamnya qhisas) atau 
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kaffarah dikualikasikan sebagai jarimahta’zir. Para fuqaha sepakat bahwa yang 

dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang 

diharamkan oleh syara‟ dan meninggalkan perbuatanya. 

Pandangan hukum islam memandang bahwa, kekerasan dalam rumah 

tangga atau kekerasan kepada istri adalah perilaku tercela atau dilarang. Hukum 

islam berpandagan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang 

suami dari segi hukuman dapat dikatakan berupa bentuk jarimah ta’zir dalam 

hukuman pidana islam.
95

 

Dalam hukum islam marital rape termasuk kedalam hukum pidana islam 

karena perbuatan aniaya yang menganggu hak individu orang lain dan 

mengandung kemudharatan, bertentangan maqasyid al-syariah dengan hifz an 

nafs sekaligus prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf yang menganjurkan berbuat baik 

dalam berumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah dan 

warahmah dalam sebuah pernikahan. Marital rape juga dikategorikan sebagai 

kejahatan terhadap jiwa dalam pidana islam karena dampak fisik dan psikis yang 

dialami korban. 

Sebelumnya, perlu penulis tekankan bahwa marital rape tidak ada 

aturannya dalam islam, baik itu dalam al-quran, hadis maupun sumber hukum 

lainnya. Karena itu hukuman yang diberlakukan untuk tindakan marital rape 

adalah jarimah takzir. Jarimah takzir adalah hukuman yang berlaku terhadap 

suatu kasus yang tidak ada penyelesaiannya di dalam al-quran, hadis maupun 

sumber hukum islam lainnya. Selain itu jarimah takzir adalah hukuman dimana 

yang diberikan amanah untuk menjalankan sanksi tersebut adalah ulil amri 

maupun hakim. Menurut penulis, karena kasus ini tidak diatur dalam al-quran, 

hadis maupun sumber hukum lainnya dan yang diberlakukan adalah hukuman 
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takzir, dimana hukuman tersebut dilihat pada kebijakan ulil amri atau hakim, 

maka sanksi marital rape menurut hukum islam diserahkan kepada hukum positif. 

Dimana hukum pidana di Indonesia tidak berlaku pidana islam secara umum, 

meskipun berlaku pada wilayah-wilayah tertentu. Karena itu, marital rape yang 

termasuk ke dalam penyimpangan yang mengandung unsur pidana , kembali 

diserahkan pada hukum negara kita dan dimana hukum yang berlaku tersebut 

adalah hukum pidana positif.  

3. Perbandingan Sanksi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  

a. Persamaan sanksi marital rape (perkosaan dalam perkawinan) menurut 

hukum positif dan hukum islam  

Berdasarkan sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas tentang marital rape 

menurut hukum positif dan hukum islam, penulis menemukan persamaan antara 

kedua hukum tersebut terkait marital rape antara lain: 

1) Hukum positif dan hukum islam sama-sama menjatuhkan sanksi hukuman 

denda pada pelaku marital rape.  

2) Pada kasus marital rape menurut hukum positif dan hukum islam sama-

sama yang menangani atau menjatuhkan sanksi adalah hakim.  

3) Marital rape baik dari segi hukum positif dan hukum islam tidak terdapat 

sanski secara khusus karena sama-sama tidak memiliki aturan khusus baik 

itu dalam KUHP dan UU PKDRT menurut hukum positif dan dalam al-

quran, hadis maupun sumber hukum islam lainnya dalam hukum islam.  

b. Perbedaan sanksi marital rape (perkosaan dalam perkawinan) menurut 

hukum positif dan hukum islam 
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Berdasarkan sanksi-sanksi yang telah diuraikan diatas tentang marital rape 

menurut hukum positif dan hukum islam, penulis menemukan perbedaan antara 

kedua hukum tersebut terkait marital rape antara lain: 

1) Marital rape jika di dalam hukum pidana penjatuhan sanksi hukuman 

pokoknya adalah pidana penjara, sedangkan menurut hukum islam 

penjatuhan sanksi pokoknya adalah hukuman cambuk.  

2) Sanksi marital rape menurut hukum positif dinaungi di dalam UU 

PKDRT, sedangkan sanksi marital rape menurut hukum islam adalah 

jarimah takzir. Artinya, tergantung bagaimana kebijakan Ulil amri  

dalam penjatuhan sanksi tersebut. Seperti yang kita ketahui hukum 

negara kita tidaklah menganut hukum pidana Islam, maka hukuman bagi 

pelaku marital rape ditentukan oleh pemerintah atau negara dalam hal ini 

Indonesia menerapkan sistem pidana positif. Jadi aturan yang 

diberlakukan tetaplah aturan pidana positif kecuali daerah-daerah khusus 

yang diberikan keistimewaan khusus untuk menerapkan sistem islam.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Perbandingan Substansi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam  

a. Menurut hukum pidana positif, marital rape (perkosaan dalam perkawinan) 

merupakan sebuah pelanggaran dan mendapatkan ancaman hukuman. 

Sedangkan menurut hukum islam, marital rape (perkosaan dalam 

perkawinan) merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, karena 

merupakan sebuah perbuatan yang di haramkan dan mendapatkan ancaman 

hukuman. 

b. Menurut hukum positif marital rape (perkosaan dalam perkawinan) 

merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan telah dipertegas 

dalam Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan 

dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut hukum 

islam, marital rape (perkosaan dalam perkawinan) merupakan tindakan yang 

hukumnya haram dilakukan karena segala bentuk kekerasan tidaklah 

dibenarkan islam karena tujuan dari perkawinan adalah sakinah, mawadah 

dan rahmah, dimana pasangan dituntut untuk saling mencintai dengan penuh 

kasih dan sayang. 

c. Menurut hukum positif, tindakan marital rape merupakan pelanggaran 

terhadap teori consent (persetujuan kdeua belah pihak). Karena jika suami 

istri dalam berhubungan seksual meneapkan konsep ini tentunya kekerasan 

tidak akan terjadi. Sedangkan menurut hukum islam, tindakan marital rape 
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merupakan pelnggaran terhadap konsep mubadalah. Konsep mubadalah ini 

merupakan toleransi yang harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri 

dalam urusan apapun termasuk urusan seksual.  

2. Bentuk-bentuk Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) 

Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 

a. Bentuk marital rape (perkosaan dalam perkawinan) menurut hukum positif 

dapat dilihat berdasarkan tingkatan tindakannya. Ada yang masuk marital 

rape kategori berat, sedang maupun ringan. Jenis marital rape ini 

diklasifikasikan karena cara suami dalam melakukan hubungan seksual 

terhadap istrinya berbeda-beda. Tindakan tersebut ada yang mengakibatkan 

luka berat bahkan sampai meninggal dunia, ada yang membuat korban 

mengalami trauma, dan tindakan kategori ringan seperti manipulatif dan 

ancaman.  

b. Sedangkan bentuk marital rape (perkosaan dalam perkawinan) menurut 

hukum islam hanya terfokus pada kekerasan dan pemaksaan hubungan seksual 

dimana istri dalam keadaan udzur. Bentuk marital rape menurut hukum islam 

tidak sespesifik bentuk marital rape menurut hukum islam. Dalam hukum 

islam, hanya terfokus pada ada atau tidaknya kekerasan yang dilakukan suami 

terhadap istrinya atau apakah suami menggauli istrinya dengan ma’ruf (baik 

atau tidak), karena dalam islam fokusnya adalah pernikahan dengan tujuan 

sakinah, mawadah dan rahmah. 

 



118 
 

 

3. Sanksi Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Menurut Hukum 

Positif dan Hukum Islam  

a. Sanksi marital rape menurut hukum pidana positif sebelumnya dapat dilihat 

pada undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

seksual dalam rumah tangga. Namun, saat ini telah di sah kan UU No. 12 

Tahun 2022 tentang PKS (undang-undang penghapusan kekerasan seksual). 

Adapun sanksinya dapat dilihat pada pasal 108-110. Dimana pada pasal 108 

mengatur sanksi untuk pemerkosaan kategori ringan, pasal 109 untuk kategori 

sedang dan pasal 110 untuk kategori berat.  

b. Sanksi marital rape menurut hukum islam dapat dilihat pada Qanun No. 6 

Tahun 2014 tentang hukum jinayah, khususnya pada pasal 49 tentang 

pemerkosaan terhadap mahram. Akan tetapi, aturan tersebut hanya berlaku 

pada wilayah khusus yang diberikan keistimewaan oleh negara untuk 

menjalankan syariat Islam. Adapun wilayah tersebut salah satu nya adalah 

Aceh. Akan tetapi secara umum untuk kasus marital rape ini sanksi 

hukumannya adalah jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir merupakan ketentuan yang 

dikembalikan kepada Ulil Amri karena tidak ada dalam Nash. Oleh karena 

itu, marital rape ini tetap sanksinya di atur oleh pidana positif secara umum 

kecuali wilayah khusus yang diberikan keistimewaan.   

B. Implikasi  

Persoalan marital rape jika dilihat dari berbagai perspektif akan 

mendatangkan bias dalam penafsiran hukum. Apalagi jika yang bertentangan itu 

adalah dari segi hukum positif yang diakui sebagai hukum negara dan hukum 

islam yang merupakan hukum yang diberlakukan khusus dan memiliki legalitas di 

Indonesia. Maka dari itu sangat penting dilakukan penelitian terhadap perbedaan 

perspektif tersebut. Demikian sebelumnya aturan hukum positif terhadap marital 
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rape tidak dapat diterima dari beberapa kalangan umat muslim, karena dianggap 

bertentangan dengan agama. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut 

apakah keduanya yakni hukum positif dan hukum islam benar-benar bertentangan, 

ternyata banyak fakta-fakta yang ditemukan bahwa islam bukanlah ajaran yang 

keras. Islam bukanlah agama yang kaku dan hanya berdasarkan pada satu dalil 

saja. Melalui penelitian ini, ditemukan fakta marital rape yang sebenarnya islam 

juga tidak membenarkan adanya kekerasan. Dan dari penelitian inilah ditemukan 

bahwa hukum positif dan hukum islam sebenarnya sama dalam memandang 

marital rape. Hasil penelitian analisis perbandingan hukum positif dan hukum 

islam terhadap marital rape (Perkosaan di Dalam Perkawinan), memberikan titik 

terang khususnya untuk umat muslim yang masih awam, yang menganggap 

bahwa marital rape adalah suatu bentuk kekerasan yang perlu diperangi. Adanya 

penelitian ini dapat membuat kita menghindari keterpakuan pada teks-teks Al-

quran tanpa pemahaman yang lebih dalam. 
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