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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengansejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi“Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, 

sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan 

“ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. 

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 

1. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai 

berikut: 

 k : ك  ḍ: ض d : د a : ا

 l : ل ṭ : ط ż : ذ b : ب

 m : م ẓ : ظ r : ر t : ث

 z: nى „ : ع z : ز ṡ : ث

 w : و g : غ s : س J : ج

 h : ھ F : ف sy : ش ḥ : ح

 y : ي q : ق ṣ : ص Kh : خ

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap 

Contoh :
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 muqaddimah = هُقَدِهَّت

رَة  al-madīnah al-munawwarah = الَوَدِيْنَتاُلَْوُنوََّ

3. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

fatḥah   _َ__ ditulis a  contoh ََقَرَأ 

kasrah   _ِ__ ditulis i  contoh ََرَحِن 

ḍammah   _ُ__ ditulis u  contoh كُتةَُ َََ  

b. Vokal Rangkap 

Vocal Rangkapََي_ (fatḥah dan ya) ditulis “ai” 

Contoh :ََُزَيْنة = zainab كَيْفَََ  = kaifa 

Vocal Rangkapَََو_(fatḥah dan waw) ditulis “au” 

Contoh : ََحَوْل = Qaula ََقَوْل = qaula 

4. Vokal Panjang (maddah) 

 qāmā = قَاهَا :ditulis ā contoh (fatḥah) _ِي dan_َا

ى ِِ  (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيْن = raḥīm 

 ulūm„= عُلوُْمَ  :ditulis ū contoh (dammah)_ُو

5. Ta Marbūṭah 

Ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/ 

Contoh :َُهَت  Makkah al-Mukarramah = هَكَّتَُالَْوُكَرَّ

 al-Syar’iyah al-Islāmiyyah = الَْشَرْعِيَّتَُألَِإسْلََهِيَّتَُ

Ta marbūţah yang hidup, transliterasinya /t/ 

الَْحُكُوْهَتَُالَِإسْلََهِيَّتَُا = al-ḥukūmatul- islāmiyyah 

لْسُنَّتَُالَْوُتوََاتِرَةَُاََ  = al-sunnatul-mutawātirah 

6. Hamzah. 

Huruf Hamzah ( ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh 

tanda apostrof ( ’) 

Contoh : إيِوَاى  = īmān, bukan ‘īmān 

تََِ ِّحَادَالَأهَُّ اتِ    = ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah 

7. Lafẓu’ Jalālah 

Lafẓu‟ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa 

hamzah. 

Contoh : عَبْداُلله ditulis: „Abdullāh, bukan Abd Allāh 
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 .ditulis: Jārullāh جَارُالله

8. Kata Sandang “al-“. 

a. Kata sandang “al-“ tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariah maupun syamsiah. 

contoh: ََلْْهَاكِيْيَالَْوُقَدَّسَتَُا = al-amākin al-muqaddasah 

يَاسَتَُالَْشَّرْعِيَّتَُ  al-siyāsah al-syar’iyyah = الَْسِّ

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, 

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh: ََْالَْوَاوَرْدِي = al-Māwardī 

 al-Azhar = الَأزَْھَر

 al-Manṣūrah = الَْوَنْصُوْرَة

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur‟ān ditulis 

dengan huruf kapital. 

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu 

Saya membaca Al-Qur‟ān al-Karīm 

Singkatan : 

saw = şallallāhu „alaihi wa sallam 

swt = subḥānahu wa ta‟ālā 

ra. = radiyallāhu „anhu 

QS. = al-Qur‟ān Surat 

UU = Undang-Undang 

M. = Masehi 

H. = Hijriyah 

t.p. = tanpa penerbit 

t.t.p. = tanpa tempat penerbit 

Cet. = cetakan 

t.th. = tanpa tahun 

h. = halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama : Muhammad Najib 

NIM : 80100221152 

Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/Syariah Hukum Islam 

 Judul : Analisis Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 

tentang Pengesahan Nikah Beda Agama Perspektif 

Hukum Islam. 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa duduk perkara, 

dasar hukum, serta pertimbangan hukum Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 

tentang pengesahan nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong library research, data yang 

dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap 

literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang 

dibahas, kemudian dikomparasikan menggunakan analisis komparatif 

(comparative analysis), lalu diulas, dan menyimpulkannya.  

Setelah mengkaji dan meneliti, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa 

pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum baik dalam Hukum Islam, 

Undang-Undang Perkawinan, maupun Undang-Undang Administrasi 

Kependudukan. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby berupa hak asasi pemohon, nikah beda agama dibolehkan, 

serta izin orang tua adalah pertimbangan hukum yang keliru. Dalam memutuskan 

perkara pernikahan beda agama hakim perlu memperhatikan sadd al-żarῑ’ah, ḥifẓ 

al-dῑn (penjagaan terhadap agama), kemampuan berpuasa, serta keadaan darurat. 

Pernikahan beda agama hanya dapat disahkan jika berada dalam keadaan darurat. 

Berdasarkan hal itu, Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terbukti keliru. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Kajian tentang pernikahan beda agama 

perlu mendapat perhatian yang lebih karena hukum dapat berubah sesuai dengan 

perubahan zaman dan tempat, 2) Kajian tentang pernikahan beda agama perlu 

untuk disosialisasikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan 

mudah dipahami, 3) Penelitian selanjutnya perlu lebih mendalami pernikahan 

beda agama karena kajian tesis ini masih menyisakan masalah-masalah penting 

lainnya yang membutuhkan kajian yang intensif dan mendalam. 
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ABSTRACT 

 

Name : Muhammad Najib 

Student’s ID : 80100221152 

Study Program/Concentration : Dirasah Islamiyah/Sharia Islamic Law 

Title : Analysis of Decision Number: 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby concerning 

Legalization of Interfaith Marriage from 

the Perspective of Islamic Law. 

 

This research aims to analyze the case, legal basis, and legal considerations 

of Decision Number: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby concerning the legalization of 

interfaith marriages from the perspective of Islamic law. 

In answering these problems, the author used a normative juridical 

approach. This research is classified as library research. The data collected was 

analyzed using content analysis on representative literature and has relevance to 

the issues discussed, then compared using comparative analysis, then reviewed, 

and concluded. 

After reviewing and researching, the results show that interfaith marriage 

has no legal basis in Islamic Law, Marriage Law, or Population Administration 

Law. The judge's considerations in Decision Number: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby in 

the form of the applicant's human rights, interfaith marriages are permitted, and 

parental consent are wrong legal considerations. In deciding cases of interfaith 

marriages, judges need to pay attention to sadd al-żarῑ'ah, ḥifẓ al-dῑn (protection of 

religion), the ability to fast, and emergencies. Interfaith marriages can only be 

legalized in an emergency. Based on that, Decision Number: 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby was proven wrong. 

The implications of this research are: 1) Studies on interfaith marriages need 

to receive more attention because laws can change according to changing times 

and places, 2) Studies on interfaith marriages need to be socialized to the public in 

simple and easy-to-understand language, 3) Further research needs to delve deeper 

into interfaith marriages because the study of this thesis still leaves other vital 

issues that require intensive and in-depth study. 
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 البحث ملخّص
يْب  :  اسم الطالب  مَُُمّد نََِ

 22122881108  :   رقم القيد
 الأحكام الإسلامية  /: الدراسات الإسلامية   القسم  /الكلية

إباحة ( عن Pdt.P/2022/PN.Sby/916القرار رقم ) تحليل : موضوع الرسالة
 .من منظور الشريعة الإسلاميةالأديان المختلفة  الزواج بين

قرار تسعمائة وستة عشر لسنة ألفين واثنين تحليل  إلى ىذه الرسالة المتواضعةتهدف 
( Pdt.P/2022/PN.Sby/916وعشرين في المحكمة المحلية بمنطقة سُوْرَبايََا وىو القرار رقم )

الأديان  باحة الزواج بينمع تحليل قضيتو وأدلتو القانونية والشرعية عليو مع اعتبارات القضاة بإ
  .من منظور الشريعة الإسلاميةفيو  المختلفة

قانونّي وشرعيّ  مكتبّي باستخدام مدخل بحثالمنهج المستخدم في ىذا البحث ىو منهج و 
تحليل المحتوى  طريقةتحليل البيانات التي تم جمعها بفقد شرع الباحث  لإجابة على أسئلة البحث.

قارنتها باستخدام التحليل المقارن بم قام بالقضايا ثم المتعلقةة و تللالم كتابات العلميةعلى ال
 .هاة منجينتالمراجعتها واستخلاص و 

أن وقوع الزواج والنكاح بين  إلى بعد المراجعة في ىذه الدراسةالبحث  ةجينت أظهرتف
الوضعي  قانونالند قانوني سواء في الشريعة الإسلامية و تسمليس لو  دينهما الشخلين مع اختلاف

حقوق  ىي اعتبارالقرار بالإباحة لهذا اعتبارات القاضي وأما السكان. الزواج وقانون إدارة  عن
. فهذا الإعتبار الذي أسند إليو القاضي لإباحتو مع وجود الإذن من لمقدم الطلب يةالإنسان

لأنو لا بدّ من اعتبار سدّ الذرائع وحفظ الدين والقدرة . اً خاطئة قانونيوالديهما ىو إعتبار باطل و 
فلا يجوز النكاح بين الشخلين مع . يةقضال الحكم على ىذه في وحالات ضرورة على الليام مع

القرار رقم . وبناء على ذلك ثبت خطأ دينهما إلا في الحالة الضرورة اختلاف
(916/Pdt.P/2022/PN.Sby .) 

الدراسات حول  الإىتمام فييجب  )أولًا(ىي: والآثار المترتبة على نتيجة ىذا البحث 
يجب تعميم  اً(ثاني) .ناوالأمك زمان الأتغيّر بالقوانين تتغير الأحكام و  لأديان لأنالزواج بين ا
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ىناك حاجة إلى  اً(ثالث)بلغة بسيطة وسهلة الفهم.  لعامة المجتمعالدراسات حول الزواج بين الأديان 
إلى تترك قضايا مهمة أخرى تتطلب  رسالةلأن ىذه ال عن ىذه القضيةمزيد من البحث للتعمق 

 اسة مكثفة ومتعمقة.در 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah agama fitrah, Allah swt. menciptakan manusia sesuai 

dengan fitrahnya. Nabi saw. bersabda, 

1مَوْلُودٍ إِلاا يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ  مِنْ  مَا 
 

Artinya: 

Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. 

Ibn al-Aṡῑr menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah setiap anak 

dilahirkan berdasarkan tabiatnya sebagai seorang manusia yaitu memiliki fitrah 

dari Allah swt. serta siap menerima kebenaran sesuai dengan tabiat mereka dan 

menerima kebenaran itu secara sukarela.2 Bentuk fitrah manusia di antaranya 

adalah ketertarikan terhadap lawan jenis sebagaimana yang disebutkan dalam al-

Qur‟an, Allah swt. berfirman dalam QS Ᾱli „Imrān/3: 14. 

ىَبِ وَالْفِضاةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوامَةِ زيُِّنَ للِنااسِ حُبُّ الشاهَوَا تِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذا
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْ يَاۖ  وَاللَّا لِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ  وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ ۗ ذََٰ

Terjemahnya: 

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 

diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 

bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan 

                                                           
1
Abū „Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‟ῑl al-Bukhārῑ, Ṣaḥῑḥ al-Bukhārῑ, Juz 1 (Cet. V; 

Dimasyq: Dār Ibn Kaṡῑr, 1414 H/1993 M), h. 456. 

2
Ibn al-Aṡῑr, al-Nihāyah fῑ Garῑb al-Ḥadῑṡ, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-„Ilmiyyah, 1399 

H/1979 M), h. 247. 
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sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat 

kembali yang baik.
3
 

Al-Qurṭubῑ menjelaskan makna “dijadikan indah” dalam ayat tersebut 

adalah Allah swt. menetapkan tabiat manusia untuk memiliki kecenderungan 

kepada hal-hal yang disebutkan dalam ayat itu.4 Pernikahan disyariatkan agar 

manusia dapat menyalurkan fitrahnya pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah 

swt. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Rūm/30: 21. 

هَا لتَِّسْكُنُ وْْٓا ازَْوَاجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  انَْ  اَٰيَٰتِو وَمِنْ  نَكُمْ  جَعَلَ وَ  الِيَ ْ اِنا  وارَحَْْةً  ماوَداةً  بَ ي ْ لِكَ  فيْ  ۗۗ  ذَٰ
ي اتَ فَكارُوْنَ  لقَِّوْمٍ  لَاَٰيَٰتٍ   

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih 

dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
5
 

Ibn Kaṡῑr mengatakan berkaitan dengan tafsir ayat ini, 

Di antara bentuk kesempurnaan rahmat Allah swt. terhadap anak cucu 

Adam adalah menjadikan istri-istri mereka dari jenis mereka (manusia) dan 

menjadikan mereka saling mencintai dan mengasihi.6 

Ibn Kaṡῑr juga mengatakan, 

Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan dan memperbanyak 

keturunan, ini adalah sesuatu yang dianjurkan dan terpuji sebagaimana 

dalam hadis-hadis yang memotivasi untuk menikah dan memperbanyak 

keturunan.7 

                                                           
3
Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media 

Corp, 2010), h. 51. 

4
Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubῑ, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz 4 (Cet. II; Kairo: 

Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 28. 

5
Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 406. 

6
Ibn Kaṡῑr, Tafsir al-Qur’ān al-‘Ażῑm, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah), h. 

278. 

7
Ibn Kaṡῑr, Tafsir al-Qur’ān al-‘Ażῑm, Juz 2, h. 15-16. 
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Pernikahan adalah satu momen penting dalam kehidupan manusia karena 

pernikahan bukan hanya berkaitan dengan pribadi antara calon suami istri, tapi 

juga berkaitan dengan urusan keluarga dan masyarakat. Pernikahan dianggap 

sebagai suatu peristiwa sakral sehingga setiap agama selalu mengaitkan antara 

pernikahan dengan kaidah-kaidah agama. Peristiwa pernikahan memerlukan 

norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Aplikasi norma hukum dalam 

peristiwa pernikahan diperlukan untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung 

jawab masing-masing anggota keluarga dengan tujuan membina rumah tangga 

yang bahagia dan sejahtera.
8
 

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin 

kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga 

kompleksitas masalah pernikahan. Berbagai jenis ataupun kasus pernikahan di 

Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena pernikahan merupakan 

perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang 

melakukan pernikahan maupun negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah 

satunya perkawinan beda agama yang merupakan akhir ini menjadi fenomena di 

Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis, 

dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.
9
 

                                                           
8
Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, 

Lex Privatum 1, No. 2 (April-Juni 2013): h. 196. 

9
Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-

Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, No. 2 (Juli-

Desember 2015): h. 206. 
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Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.
10

 Pernikahan beda agama secara khusus tercantum dalam Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam.
11

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,12 juga dalam 

pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan larangan melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama 

Islam.13 Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa seorang 

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 

beragama Islam.
14

 

Secara umum pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan berbagai 

persoalan hukum baik kepada pasangan suami istri itu maupun kepada pihak luar, 

termasuk permasalahan yang muncul adalah hak waris anak yang lahir dari 

pernikahan beda agama, hal ini berkaitan dengan keabsahan dari pernikahan beda 

agama karena anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai 

hubungan hukum dengan ibunya sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya. 

                                                           
10

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. 

11
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. 

12
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1. 

13
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 40. 

14
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 44. 
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Berdasarkan alasan itu perbedaan agama dianggap sebagai salah satu faktor yang 

menghambat seseorang mendapatkan warisan dari orang tuanya.
15

 

Jika ditinjau berdasarkan berdasarkan perspektif hukum Islam maka 

pernikahan antara kedua mempelai yang berbeda agama telah banyak dijelaskan 

oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, hal ini berdasarkan firman Allah swt. 

dalam QS Al-Baqarah/2: 221. 

رٌ  مُؤْمِنَةٌ  وَلَأَمَةٌ  ۗ   يُ ؤْمِنا  حَتّاَٰ  الْمُشْركَِاتِ  تَ نْكِحُوا وَلَا   تُ نْكِحُوا وَلَا  ۗۗ  أعَْجَبَ تْكُمْ  وَلَوْ  مُشْركَِةٍ  مِنْ  خَي ْ
رٌ  مُؤْمِنٌ  وَلَعَبْدٌ  ۗ   يُ ؤْمِنُوا حَتّاَٰ  الْمُشْركِِينَ   ۗۖ  الناارِ  إِلَى  يَدْعُونَ  أوُلََٰئِكَ  ۗۗ  أَعْجَبَكُمْ  وَلَوْ  مُشْركٍِ  مِنْ  خَي ْ

ُ  ۗۖ  بإِِذْنوِِ  وَالْمَغْفِرةَِ  الْْنَاةِ  إِلَى  يدَْعُو وَاللَّاُ  يَ تَذكَارُونَ  لَعَلاهُمْ  للِنااسِ  آيَاتوِِ  وَيُ بَ ينِّ  
 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka 

beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah 

kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) 

sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman 

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 

mereka mengambil pelajaran.
16

 

Al-Ṭabarῑ menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat perempuan 

musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah semua perempuan musyrik 

dengan bentuk kesyirikan apapun, tidak dikhususkan satu sama lain, entah dia 

penyembah berhala, majusi maupun Ahli Kitab.
17

 

                                                           
15

Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, 

Lex Privatum 1, No. 2 (April-Juni 2013): h. 197. 

16
Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 35. 

17
Abū Ja‟far Muḥammad ibn Jarῑr al-Ṭabarῑ, Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wῑl Ᾱy al-Qur’ān, Juz 

4 (Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turāṡ, t.th.), h. 364. 



6 
 

 
 

Nikah beda agama juga telah dilarang berdasarkan Pasal 40 dan 44 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Namun, masih ada pengesahan 

nikah beda agama yang terjadi di Indonesia. Beragam agama dan aliran 

kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan pernikahan beda agama 

antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi, di antaranya adalah putusan 

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di mana 

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda 

agama antara kedua mempelai serta memberi izin kepada para pemohon untuk 

melaksanakan pernikahan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.
18

 

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tersebut kemudian mengundang 

reaksi dari beberapa pihak, di antaranya oleh Wakil Presiden Republik Indonesia 

yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), Ma‟ruf Amin, ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan 

fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Kalau dari segi fatwa MUI tidak 

sejalan ya, tidak sejalan dengan fatwa”.
19

 Komisi Yudisial (KY) pun turut 

memberi komentar mengenai putusan ini dan akan mendalami pengesahan nikah 

beda agama yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Akan ditelusuri 

dulu ya apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim 

                                                           
18

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia”, Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.h

tml (21 Juli 2022). 

19
“Ma'ruf Amin Tegaskan Fatwa MUI Larang Nikah Beda Agama”, Situs 

News.detik.com, https://news.detik.com/berita/d-6151335/maruf-amin-tegaskan-fatwa-mui-larang-

nikah-beda-agama (20 Juni 2022). 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html%20(21
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html%20(21
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dalam memutus perkara ini,” kata Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko 

Ginting.
20

 

Pengesahan nikah beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, 

Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP) mendata sejak tahun 2005 

telah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Jumlah itu 

disebutkan oleh Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish. “Itu data dari 2005 

sampai Sabtu (5/3) kemarin. Nah, sebetulnya Sabtu kemarin ada dua pasangan 

yang menikah, satu di Semarang, satu di Jakarta. Jadi, total sudah 1.425,” kata 

Nurcholish.
21

 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menuangkannya 

dalam penelitian tesis yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Pengesahan Nikah Beda Agama Perspektif 

Hukum Islam.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian 

yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang 

Pengesahan Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Islam” dapat dirumuskan 

beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana duduk perkara pernikahan beda agama? 

                                                           
20

“KY Dalami Pengesahan Nikah Beda Agama di PN Surabaya”, Situs Republika, 

https://www.republika.co.id/berita/re6x95430/ky-dalami-pengesahan-nikah-beda-agama-di-pn-

surabaya (21 Juli 2022). 

21
“Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan 

Kaget ya”, Situs JPNN, https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-

pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2. 21 Juli 2022. 

https://www.republika.co.id/berita/re6x95430/ky-dalami-pengesahan-nikah-beda-agama-di-pn-surabaya
https://www.republika.co.id/berita/re6x95430/ky-dalami-pengesahan-nikah-beda-agama-di-pn-surabaya
https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2
https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2
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2. Bagaimana dasar hukum pernikahan beda agama? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum pernikahan beda agama? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah penentu untuk mewujudkan perumusan masalah 

yang di dalamnya termuat perincian sebuah pertanyaan terkait topik-topik pokok 

atau cakupan yang akan digali dalam penelitian. Jika istilah yang digunakan 

adalah rumusan masalah maka fokus penelitiannya berisi pertanyaan yang akan 

dijawab dan alasan pertanyaan itu diajukan.
22

 Penelitian ini berfokus pada analisis 

putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam mengesahkan pernikahan beda 

agama sebagaimana dalam putusan nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang di 

dalamnya mencakup penelusuran terhadap duduk perkara, dasar hukum dan 

pertimbangan hukum nikah beda agama berdasarkan perspektif hukum Islam. 

2. Deskripsi Fokus 

 Deskripsi fokus dikemukakan untuk memperjelas arah dari permasalahan 

pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah persepsi atau 

penafsiran dari pembaca dalam memahami makna fokus masalah pada penelitian 

ini. 

a) Putusan nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby adalah Penetapan Pengadilan Negeri 

Surabaya berdasarkan surat permohonan tertanggal 8 April 2022, yang terdaftar di 

kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor: 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 

                                                           
22

Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 150. 
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b) Duduk perkara adalah pokok atau inti permasalahan yang sedang dikaji. 

c) Dasar hukum adalah ketentuan peraturan yang melandasi penerapan suatu 

tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan hukum. 

d) Pertimbangan hukum adalah jiwa dan intisari putusan, pertimbangan hukum 

berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum 

e) Perspektif Hukum Islam adalah pandangan syariat Islam tentang persoalan 

nikah beda agama dengan merujuk pada al-Qur‟an, hadis, buku Kompilasi Hukum 

Islam, atau penjelasan para ulama dalam buku-buku fikih. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran dari beberapa literatur untuk mengetahui 

informasi yang terkait dengan topik yang akan diteliti, juga dengan mengkaji 

kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh para akademisi atau 

peneliti lain, serta untuk menghindari terjadinya peniruan atau plagiasi, maka 

ditemukan beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang juga membahas 

tentang persoalan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, dalam hal ini 

yang dimaksud yaitu “Analisis Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang 

Pengesahan Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Islam.” 

Sehingga hasil dari penelusuran berbagai literatur tersebut ditemukan 

beberapa sumber referensi, rujukan, pendukung, pelengkap serta pembanding 

yang memadai dalam penelitian ini. Namun berdasarkan penelusuran yang 

dilakukan hingga saat ini belum ditemukan literatur baik dari jurnal, tesis, 

disertasi, artikel, skripsi, maupun buku yang membahas secara langsung mengenai 

analisis putusan nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Pengesahan Nikah Beda 
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Agama Perspektif Hukum Islam. Adapun karya ilmiah yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini di antaranya adalah: 

1. Kitab al-Mugnῑ 

Kitab al-Mugnῑ merupakan karya Abū Muḥammad „Abdullāh bin Aḥmad 

bin Muḥammad bin Qudāmah atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Qudāmah al-

Maqdisῑ. Kitab al-Mugnῑ ditulis dengan metode fikih perbandingan (muqāran) 

antara berbagai mazhab dengan mazhab hanbali menjadi yang utama. Di antara 

pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini adalah pembahasan tentang hukum 

menikahi wanita ahli kitab dan orang musyrik. Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa 

tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya menikahi wanita 

ahli kitab.
23

 Ia juga berpendapat bahwa tak ada silang pendapat di kalangan ulama 

tentang haramnya menikahi seluruh wanita yang tidak beragama Islam kecuali 

dari kalangan ahli kitab.
24

 

2. Kitab al-Majmu’ 

Kitab al-Majmu’ merupakan karya Abū Zakariyya Yaḥyā bin Syaraf al-

Nawawῑ atau yang lebih dikenal dengan nama al-Nawawῑ. Kitab al-Majmu’ 

merupakan penjelasan dari kitab al-Muḥażżab buah karya Abū Isḥāq al-Syairazῑ. 

Bagian dari pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini adalah pembahasan 

tentang hukum menikahi wanita musyrik dan ahli kitab. Penulis berpendapat 

bahwa haram hukumnya seorang muslim menikahi wanita yang tidak beragama 

                                                           
23

Ibnu Qudāmah al- Maqdisῑ, al-Mugnῑ, Juz 9 (Cet. III; Riyad: Dār „Ᾱlam al-Kutub li al-

Ṭibā‟ah wa al-Nasyr, 1417 H), h. 545. 

24
Ibnu Qudāmah al- Maqdisῑ, al-Mugnῑ, Juz 9, h. 548. 
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Islam kecuali dari kalangan ahli kitab, seperti penyembah berhala dan yang keluar 

dari agama Islam.
25

 

3. Kitab Fiqh al-Sunnah 

Kitab Fiqh al-Sunnah merupakan karya Sayyid Sābiq. Kitab ini 

merupakan di antara kitab fikih yang ditulis oleh ulama kontemporer yang 

menguraikan berbagai masalah fikih dengan landasan utamanya adalah al-Qur‟an, 

sunah serta ijmak ulama. Kitab ini juga membahas secara detail pernikahan beda 

agama lengkap dengan dalil-dalilnya. Penulis berpendapat bahwa halal hukumnya 

seorang muslim menikahi wanita ahli kitab berdasarkan firman Allah swt. dalam 

surat al-Māidah ayat kelima.
26

 Adapun untuk wanita musyrik, maka penulis 

menyebutkan bahwa para ulama bersepakat tidak halal bagi seorang muslim untuk 

menikahi para penyembah berhala, wanita zindik dan yang keluar dari agama 

Islam.
27

 

4. Kitab al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu 

Kitab al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu ditulis oleh Wahbah al-Zuḥailῑ. 

Kitab ini di antara kitab yang lengkap yang ditulis oleh ulama kontemporer yang 

membahas tentang permasalahan fikih. Kitab ini membandingkan pendapat fikih 

dari empat imam mazhab dan dan kadang juga menyebutkan mazhab lainnya 

disertai dengan rujukan dalil yang digunakan oleh setiap pendapat. Dalam kitab 

ini penulis memasukkan pembahasan pernikahan beda agama dalam al-aḥwāl al-

                                                           
25

Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawῑ, al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥażżab, Juz 16 (Beirut: Dār al-

Fikr, 1431 H), h. 232. 

26
Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-„Arabῑ, 1397 H), 

h. 100. 

27
Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 2, h. 99. 
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syakhṣiyyah. Penulis memasukkan pernikahan dengan wanita yang tidak 

beragama Islam selain ahli kitab dalam kategori pernikahan yang dianggap batil.
28

 

5. Jurnal “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia” 

Jurnal ini ditulis oleh Jane Marlen Makalew, dalam jurnal ini penulis 

berkesimpulan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia bergantung pada 

ketetapan hukum dari masing-masing agama tersebut. Pada dasarnya kelima 

agama yang ada mulai dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan 

Budha, melarang secara tegas diadakannya pernikahan beda agama kecuali pada 

keadaan tertentu dapat dibolehkan namun itu masih dalam lingkup perbedaan 

agama itu.
29

 Adapun pada penelitian tesis ini fokus pada analisis putusan 

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan nikah beda agama di 

Indonesia. 

6. Jurnal “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 

Jurnal ini ditulis oleh Mardalena Hanifah, dalam jurnal ini penulis 

berkesimpulan bahwa pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan 

nilai-nilai agama dan pada prinsipnya setiap agama tidak mengizinkan pernikahan 

yang berbeda agama. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menyatakan secara jelas bahwa seorang laki-laki dilarang melaksanakan 

pernikahan dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Hal ini lalu 

ditegaskan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan hanya sah 

                                                           
28

Wahbah al-Zuḥailῑ, al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu, Juz 9 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-

Fikr, 1433 H), h. 6613. 

29
Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, 

Lex Privatum 1, no. 2 (Juni 2013): h. 143. 
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jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
30

 

Adapun dalam tesis ini akan diuraikan landasan dan dasar pengesahan nikah beda 

agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya ditinjau dari hukum positif dan hukum 

Islam. 

7. Jurnal “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif di Indonesia” 

Jurnal ini ditulis oleh Abdul Jalil. Penulis jurnal berkesimpulan bahwa 

melaksanakan pernikahan beda agama artinya tidak memperhatikan Undang-

Undang dan ketetapan yang ada di negeri ini. Konsekuensinya adalah jelas akan 

terjadi berbagai permasalahan pada rumah tangga itu sendiri, sehingga tidak akan 

mewujudkan keluarga yang sakinah. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan 

hukum positif, pernikahan beda agama dianggap memiliki mudarat yang lebih 

besar daripada kemaslahatan yang dicapai dari nikah beda agama itu.
31

 Sedangkan 

pada penelitian tesis ini akan diuraikan analisis pengesahan nikah beda agama 

oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. 

8. Jurnal “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia” 

Jurnal ini ditulis Sri Wahyuni. Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan 

bahwa setelah berlakunya UU Perkawinan, maka pernikahan beda agama akan 

sulit dilaksanakan. Dengan tidak diakomodirnya secara tegas pernikahan beda 

agama dalam UU perkawinan, maka akan muncul permasalahan dalam 

memahami dan menerapkannya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang 

                                                           
30

Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Soumatera Law Review 2, No. 2 (November 2019): h. 306. 

31
Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif di Indonesia”, Andragogi Jurnal Diklat Teknis 6, No. 2 (Desember 2018): h. 66. 
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berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Akan tetapi, 

berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, ada yang berpendapat bahwa terdapat 

kekosongan hukum sehingga Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) dapat 

diterapkan. Oleh karena itu pernikahan beda agama dapat dilangsungkan dan 

dicatat di Kantor Catatan Sipil.
32

 

E. Kerangka Teoretis 

 Dalam penyusunan kerangka teori, peneliti melakukan kajian literatur 

dengan tujuan mencari, menelaah dan memilah sumber dan bahan pustaka yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, kerangka berpikir 

yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian disusun dengan merujuk 

kepada tinjauan pustaka. Selain itu, kerangka berpikir berfungsi sebagai kerangka 

analitis yang akan digunakan dalam memahami dan menjelaskan data yang 

diperoleh dari sumber data. Dengan kata lain, bahwa kajian pustaka/literatur 

digunakan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam melaksanakan penelitian.
33

 

Berdasarkan hal tersebut, demi memudahkan rencana penelitian dipandang 

perlu sebuah alur penelitian dalam bentuk kerangka teoretis. Berikut gambaran 

kerangka berpikir yang hendak dilalui dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

                                                           
32

Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Al-Risalah:Jurnal 

Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan 2, No. 2 (Desember 2011): h. 32-33. 

33
Cik Hasan Bisri, Metode Penelitian Fiqh Jilid 1 (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 77. 
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Analisis Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang 

Pengesahan Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Islam 

Dasar Hukum: 

- Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 

tahun 2006 

- Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 

- Pasal 10 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Duduk perkara 

Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby oleh 

PN Surabaya terbukti keliru 

Pertimbangan 

Hukum: 

- Perbedaan agama 

bukan larangan 

melangsungkan 

perkawinan 

- Izin orang tua 

- Hak Asasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dan memperjelas isi kerangka 

teoretis yang disebutkan, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu 

kerangka teoretis penelitian ini.  

1. Duduk perkara 

Pemohon I (Rizal Adikara) dan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) telah 

memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan keduanya, tetapi karena 

adanya perbedaan agama yaitu Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II 
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yang beragama Kristen maka oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan mendapatkan 

penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon. 

2. Dasar Hukum 

a) Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 

Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, perkawinan yang terjadi di 

antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan 

pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, di mana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah 

perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. 

b) Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 

Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak 

untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah. 

c) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan 

bahwa dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 

hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan 

Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
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3. Pertimbangan Hukum 

a) Perbedaan agama bukan larangan melangsungkan perkawinan 

Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa perbedaan 

agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada 

ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yentang 

Administrasi Kependudukan. 

b) Izin orang tua 

Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa para 

pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua 

orang tua mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah 

sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- 

Tuhanan Yang Maha Esa. 

c) Hak Asasi 

Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa mengingat 

pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak 

asasi para pemohon sebagai warganegara serta hak asasi para pemohon untuk 

tetap mempertahankan agamanya masing-masing. 

F. Metode Penelitian  

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini, 

maka perlu untuk menentukan metode penelitian agar setiap proses pengumpulan 

data bisa lebih terstruktur. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode library research (kepustakaan). 

Library research ialah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan banyak 

menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.
34

 Kajian pustaka berisi teori-

teori yang terkait dengan objek penelitian. Pada kajian pustaka dilakukan 

penelitian mengenai konsep yang dipakai berdasarkan literatur yang ada, terutama 

dari berbagai artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Kajian pustaka berguna 

untuk membangun teori yang menjadi dasar kajian dalam penelitian.
35

 Dengan 

kata lain, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik itu berupa buku, catatan, maupun 

laporan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu.
36

  

Sedangkan menurut sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian 

kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

dalam bentuk ucapan atau tulisan dan perilaku objek yang diamati. Pendekatan 

kualitatif bertujuan menghasilkan penjelasan yang rinci dari ucapan, tulisan, dan 

perilaku yang bisa dikaji dari pribadi, komunitas, masyarakat, atau organisasi 

tertentu dalam kondisi tertentu yang dibahas dari perspektif yang komprehensif 

dan menyeluruh.
37

 

                                                           
34

Bisri Mustofa, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis (Cet. I; 

Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 3. 

35
Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 

57. 

36
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 11. 

37
Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 19. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data pustaka atau data sekunder.
38

  

3. Sumber data 

Penelitian ini menggunakan metode library research maka pengambilan 

data diambil dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat 

dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, 

laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain 

sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.
39

 

Pada penelitian ini sumber data utama adalah al-Qur‟an, hadis, perundang-

undangan, dan putusan pengadilan, lalu literatur tertulis yang relevan dengan 

pernikahan beda agama baik itu berupa buku, berbagai jurnal hasil penelitian, 

serta koran, majalah, website, dan yang lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelaahan naskah literatur atau analisis dokumen. Dengan analisis dokumen 

peneliti diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang bisa 

menopang penelitiannya.
40

 Data penelitian ini dihimpun dari al-Qur‟an, hadis, 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal hasil penelitian, 

dan lain-lain, lalu data-data tersebut ditelaah dan dianalisis untuk diambil yang 

dianggap relevan dengan pokok pembahasan. 
                                                           

38
Soerdjono Seokanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1994), h. 51. 

39
Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 74. 

40
Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, h. 75. 
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5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi (content 

analysis) dan analisis komparatif (comparative analysis). Data deskriptif atau data 

textular seringkali hanya dianalisa berdasarkan isinya, oleh karena itu analisis 

macam ini juga diistilahkan dengan analisis isi (content analysis).
41

Adapun 

analisis komparatif (comparative analysis) yaitu dengan membandingkan putusan 

nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Pengesahan Nikah Beda Agama dengan 

hukum Islam. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui duduk perkara pernikahan beda agama yang disahkan oleh PN 

Surabaya dalam perspektif hukum Islam. 

b. Memahami dan menganalisa dasar hukum pernikahan beda agama yang 

disahkan oleh PN Surabaya dalam perspektif hukum Islam. 

c. Memahami dan menganalisa pertimbangan hukum pernikahan yang disahkan 

oleh PN Surabaya dalam perspektif hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap program 

studi dirasah islamiyah konsentrasi syariah hukum Islam dalam bidang fikih 

                                                           
41

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Cet. XXV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 

40. 
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munākaḥāt, menambah khazanah keilmuan tentang pernikahan beda agama, 

serta menjadi bahan acuan untuk penelitian yang lebih kritis dan mendalam. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak 

pengadilan dalam menetapkan putusan yang berkaitan dengan pernikahan beda 

agama.
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BAB II 

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi Nikah Menurut Islam dan Kompilasi Hukum Islam 

Secara bahasa, nikah dalam ungkapan orang-orang Arab bermakna al-

waṭ’u (bersenggama).
42

 Nikah juga bermakna al-ḍamm wa al-jam’u (menghimpun 

dan mengumpulkan).
43

 Dalam al-Qur‟an, paling tidak ada dua kata yang 

menunjukkan pengertian pernikahan atau perkawinan, yaitu kata nikāḥ dan kata 

zawj. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di berbagai surah. Bentuk fi‘il māḍi 

diulang sebanyak 2 kali, fi’il muḍāri’ sebanyak 13 kali, fi‘il amar sebanyak 3 kali, 

dan bentuk maṣdar sebanyak 5 kali. Sedangkan kata zawj, diulang sebanyak 79 

kali. Bentuk fi’il maḍi terulang 3 kali, fi’il muḍāri’ hanya terulang 1 kali, bentuk 

mufrad 17 kali, muṡannā 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk 

jamak.
44

 

Adapun secara istilah, nikah bermakna ikatan perkawinan (‘aqdu al-

tazwῑj), ketika lafaz nikah disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah 

ikatan perkawinan, kecuali jika ada dalil yang memalingkan maknanya.
45

 Menurut 

Wahbah al-Zuḥailῑ, nikah adalah akad yang berisi pembolehan bercumbu dengan 

seorang wanita dalam bentuk bersetubuh, menyentuh, mencium dan selainnya, 

                                                           
42

Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H/2010 M), h. 626. 

43
Wahbah al-Zuḥailῑ, al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu, Juz 9 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-

Fikr, 1433 H), h. 6513. 

44
Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama 

RI, Tafsir Alquran Tematik, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 19. 

45
Ibn Qudāmah al-Maqdisῑ, al-Mugnῑ, Juz 9 (Cet. III; Riyad: Dār „Ᾱlam al-Kutub li al-

Ṭibā‟ah wa al-Nasyr wa al-Tawzῑ‟, 1997), h, 339. 
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jika wanita itu bukanlah mahram baik secara nasab, sepersusuan, atau disebabkan 

hubungan nikah.
46

 Akad atau perjanjian nikah berkaitan dengan syarat dan rukun 

nikah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, berdasarkan hal itu Taqiyuddῑn 

al-Ḥiṣnῑ mendefinisikan pengertian nikah dengan, 

47وْرِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى الْأَركَْانِ وَالشُّرُوْطِ الْعَقْدِ الْمَشْهُ  عَنِ  عِبَارةٌَ ََ
 

Artinya: 

Ungkapan berupa akad masyhur yang mencakup rukun-rukun dan syarat-

syarat. 

Konsekuensi dari akad nikah bagi mempelai pria adalah kepemilikan 

khusus dalam hal istimtak (bercumbu) yang tidak halal bagi selainnya. Adapun 

bagi wanita, konsekuensi akad nikah adalah kehalalan untuk istimtak (bercumbu) 

dan bukan kepemilikan khusus baginya karena diperbolehkan seorang suami 

memiliki istri lebih dari satu. Kepemilikan istimtak itu menjadi kepemilikan 

bersama para istri, atau dengan kata lain poliandri adalah sesuatu yang terlarang 

dalam syariat. Adapun poligami, sesuatu yang dibolehkan dalam syariat.
48

  

Secara sekilas pernikahan hanyalah merupakan aktivitas duniawi belaka. 

Namun, Islam memandang nikah adalah bagian dari ibadah yang merupakan 

bagian dari sunah nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh „Ᾱisyah ra. bahwa 

nabi saw. bersabda, 

                                                           
46

Wahbah al-Zuḥailῑ, al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu, Juz 9, h. 6513 

47
Taqiyuddin al-Ḥiṣnῑ, Kifāyah al-Akhyār fῑ Ḥalli Gāyah al-Ikhtiṣār (Cet. I; Dimasyq: Dār 

al-Khair, 1994), h. 345. 

48
Wahbah al-Zuḥailῑ, Al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu, Juz 9, h. 6513. 
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، وَتَ زَواجُوا، فإَِنّيِ مُكَاثرٌِ بِكُمُ الْأُ  النِّكَاحُ  مَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا مِنْ سُناتِي، فَمَنْ لََْ يَ عْمَلْ بِسُناتِي فَ لَيْسَ مِنِّّ
يَامِ، فإَِنا اللاوْمَ لَوُ وِجَاءٌ  دْ فَ عَلَيْوِ بِاللِّ طَوْلٍ فَ لْيَ نْكِحْ، وَمَنْ لََْ يجَِ

49  
Artinya: 

Menikah adalah sunahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunahku 

maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah karena sungguh aku 

membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, barang siapa yang 

memiliki kekayaan maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu 

maka berpuasalah karena puasa itu adalah tameng baginya. (HR Ibn Mājah) 

Filosofi perkawinan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Pertama, Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral karena 

diawali perjanjian khusus yang melibatkan Allah swt. Oleh sebab itu, semua yang 

berkaitan dengan perkawinan diatur secara lengkap. Kedua, perkawinan 

merupakan jalan yang menghalalkan hubungan antara kedua lawan jenis yang 

semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium, dan berhubungan 

intim. Ketiga, perkawinan merupakan cara untuk melestarikan kehidupan umat 

manusia di muka bumi secara legal dan bertanggungjawab. Tanpa adanya 

regenerasi maka populasi manusia di muka bumi akan punah. Keempat, terdapat 

dimensi psikologis yang dalam dari perkawinan, sebab dengan perkawinan ini 

pasangan suami-istri yang semula orang asing menjadi bersatu. Mereka saling 

memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan saling mencintai dan 

menyayangi hingga terwujudnya keluarga yang sakinah. Kelima, juga terdapat 

dimensi sosiologis dalam perkawinan, sebab dengan perkawinan seseorang 

memiliki status baru di masyarakat sebagai anggota baru masyarakat yang utuh.
50
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Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 1 (Kairo: Dār Iḥyā‟ al-Kutub al-„Arabiyyah, 1431 H), 

h. 592. 
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Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 66-69. 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam, akad nikah adalah rangkaian ijab yang 

diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya 

dan disaksikan oleh dua orang saksi.
51

 Dalam Kompilasi Hukum Islam juga 

disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meraih kehidupan rumah 

tangga yang sakῑnah, mawaddah, wa raḥmah.
52

 Pernikahan dalam Islam tidak 

hanya menyangkut permasalahan biologis dan hubungan pribadi pasangan suami-

istri, tetapi juga soal psikologis, sosiologis, bahkan teologis. Jika memandang 

pernikahan hanya dari sisi biologis dan seksual semata, maka sama dengan yang 

dilakukan oleh hewan.
53

 

B. Dasar Hukum Nikah dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam 

Hukum asal menikah adalah mubah (boleh),
54

 nikah hukumnya mustaḥab 

(dianjurkan) bagi yang berhasrat untuk melakukannya, mampu untuk 

menunaikannya, dan ia merasa aman bahwa dirinya tidak terjatuh pada perkara 

yang diharamkan Allah swt., pada keadaan ini menikah lebih baik daripada 

menyendiri untuk beribadah karena kerahiban bukan merupakan ajaran Islam.
55

 

Al-Ṫabrānῑ meriwayatkan dari Sa‟ad bin Abi Waqqaṡ ra. bahwa rasulullah saw. 

bersabda, 
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Perspektif HAM”, Al-Mawarid 11, No. 2 (2011): h. 162. 
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Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawῑ, al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥażżab, Juz 16 (Dimasyq: Dār al-

Fikr, 1431 H), h. 125. 
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56أبَْدَلنََا بِالراىْبَانيِاةِ الْحنََفِياةَ السامْحَةَ  قَدْ  اللهَ  إِنا َ
 

Artinya: 

Sesungguhnya Allah swt. telah menggantikan kerahiban dengan agama yang 

lurus dan toleran untuk kita. (HR Al-Ṭabrānῑ) 

Hal ini disebabkan karena kerahiban bertentangan dengan tabiat manusia 

dan Allah swt. tidaklah menurunkan syariat kecuali sesuai dengan tabiat 

manusia.
57

 Al-Syāfi‟ῑ berpendapat bahwa seseorang yang menyendiri untuk fokus 

beribadah kepada Allah swt. lebih afdal daripada menikah karena Allah swt. 

memuji Nabi Yahya as. dalam QS Ᾱli „Imrān/3: 39. 

 وَسَيِّدًا وَحَلُوراً
Terjemahnya: 

Teladan, berkemampuan menahan diri (dari hawa nafsu).
58

 

 Makna “menahan diri” adalah tidak mendatangi (menikahi) wanita. Jika 

menikah lebih afdal maka Allah swt. tidak akan memuji Nabi Yahya as. karena 

pilihannya untuk tidak menikah. Allah swt. Alasannya lainnya karena syahwat 

terhadap wanita disebutkan dalam konteks tercela sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS Ᾱli „Imrān/3: 14. 

للِنااسِ حُبُّ الشاهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ  زيُِّنَ   
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Terjemahnya: 

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 

diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak.
59

 

Juga karena pernikahan termasuk dalam akad mu’āwaḍah (tukar-

menukar), di mana menyibukkan diri dengan ibadah lebih afdal daripada 

melakukan akad tersebut seperti halnya jual beli.
60

 Kaum muslimin sepakat bahwa 

pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan,
61

 dan dalam Mazhab Ḥanbalῑ terjadi 

silang pendapat tentang kewajibannya. Menurut pendapat yang masyhur dalam 

Mazhab Ḥanbalῑ, pernikahan hukumnya tidak wajib kecuali bagi orang yang 

khawatir jika tidak menikah, maka dirinya akan terjatuh pada hal-hal yang 

dilarang. Pada keadaan ini ia diharuskan menjaga dirinya. Ini juga merupakan 

pendapat para ahli fikih secara umum.
62

 Mar‟ῑ al-Karmῑ menyebutkan bahwa 

dianjurkan menikahi wanita yang baik agamanya, subur, perawan, berasal dari 

keturunan yang baik, dan ajnabiyyah.
63

 Juga disunahkan memilih wanita yang 

berparas cantik karena akan lebih menenangkan jiwa, lebih menundukkan 

pandangan, lebih menyempurnakan cinta. Berdasarkan hal itu, disyariatkan untuk 

melihat calon pasangan (naẓar) sebelum menikah.
64
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Wahbah al-Zuḥailῑ menjelaskan lebih rinci bahwa hukum nikah 

bergantung pada kondisi seseorang. Hukum menikah adalah wajib jika seorang 

yakin ketika ia tidak menikah maka ia akan terjatuh pada perbuatan zina padahal 

ia mampu memberi mahar dan nafkah serta mampu memenuhi hak-hak 

pasangannya, juga ia tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang keji 

dengan berpuasa, ia wajib menikah untuk menjaga dirinya dari perkara yang 

diharamkan. Hukum menikah bisa jadi haram jika seseorang yakin jika ia 

menikah maka akan menzalimi dan memudaratkan istrinya, seperti ia tidak 

mampu menanggung konsekuensi pernikahan, atau tidak mampu berlaku adil jika 

menikah lagi.
65

 Hukum menikah bisa menjadi makruh jika seseorang khawatir 

akan terjatuh pada perbuatan zalim akan tetapi kekhawatiran itu tidak sampai pada 

derajat yakin. Hal itu disebabkan ia belum mampu memberi nafkah, buruk dalam 

mempergauli istri, atau hilangnya hasrat terhadap istri. Hukum menikah 

dianjurkan dalam keadaan normal, menikah hukumnya dianjurkan jika seseorang 

memiliki tabiat yang lurus. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama selain al-

Syāfi‟ῑ. Keadaan yang normal inilah yang mendominasi pada kebanyakan 

manusia.
66

 

Hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga seseorang agar 

tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan dan menjaga eksistensi manusia 

dari kepunahan dengan melahirkan, menjaga keturunan dan menjaga nasab, 

menegakkan keluarga yang dengannya tercipta ketertiban masyarakat, dan untuk 

tolong-menolong di antara keluarga karena merupakan perkara yang makruf 

                                                           
65
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bahwa pernikahan adalah bentuk tolong-menolong di antara suami istri untuk 

memikul berbagai macam beban kehidupan, meningkatkan solidaritas masyarakat, 

menguatkan ikatan keluarga, dan dengannya pula terwujud saling tolong-

menolong untuk meraih kemaslahatan.
67

 Menikah merupakan sunah para rasul 

dan menikah lebih afdal dibanding membujang dengan tujuan melaksanakan 

ibadah sunah karena nabi saw. pernah mengingkari „Uṡmān bin Maẓ‟ūn yang 

ingin hidup membujang.
68

 

Dasar pensyariatan nikah terdapat dalam al-Qur‟an, sunah, dan ijmak.
69

 

Dalil dalam al-Qur‟an adalah firman Allah swt. dalam QS Al-Nisā‟/4: 3. 

مَثْ نَََٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَۖ  فإَِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاا تُ قْسِطوُا في الْيَ تَامَىَٰ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 
لِكَ أدَْنَََٰ أَلاا تَ عُولُوا  أَلاا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنكُُمْ   ذََٰ

Terjemahnya: 

Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika 

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang 

saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
70

 

Juga firman Allah swt. dalam QS Al-Nūr/24: 32. 

لِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَآْئِكُمْ   إِن يَكُونوُا۟ فُ قَرآَْءَ يُ غْنِهِمُ ٱللَّاُ  ىََٰ مِنكُمْ وَٱللاَٰ ُ وَأنَكِحُوا۟ ٱلْأَيََْٰ  مِن فَضْلِوِۦ ۗ وَٱللَّا
سِعٌ عَلِيمٌ   وََٰ

Terjemahnya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-

laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan 
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kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 

(pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
71

 

Adapun dalil dari sunah adalah hadis nabi saw. yang diriwayatkan oleh 

„Alqamah ra. 

72وِجَاءٌ  لَوُ  فإَِناوُ  بِاللاوْمِ؛  فَ عَلَيْوِ  يَسْتَطِعْ  لََْ  وَمَنْ  فَ لْيَ تَ زَواجْ،  الْبَاءَةَ  مِنْكُمُ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الشابَابِ،  مَعْشَرَ  يَا َ
 

Artinya: 

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk 

menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan 

pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Barang siapa yang tidak 

mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng 

bagi dirinya. (HR Al-Bukhāri) 

Hadis yang diriwayatkan Anas bin Mālik ra. ketika nabi saw. mendengar 

orang yang mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah, tidak akan makan daging, 

dan tidak akan tidur di atas kasur, nabi saw. lalu mengatakan, 

رَغِبَ عَنْ سُناتِي  فَمَنْ  رُ، وَأتََ زَواجُ النِّسَاءَ، مَا بَالُ أقَْ وَامٍ قاَلُوا كَذَا وكََذَا، لَكِنِّّ أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأفُْطِ 
73فَ لَيْسَ مِنِّّ   

Artinya: 

Ada apa dengan mereka hingga berkata begini dan begitu, padahal aku 

sendiri salat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga 

menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunahku maka ia bukan 

golonganku. (HR Muslim) 

Hadis yang diriwayatkan oleh Sa‟ad bin Abῑ Waqqāṣ ra. 

نَارَدا رَسُولُ اِلله صَلاى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلامَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الت ابَ تُّلَ، وَلَوْ أذَِنَ لَوُ لَاخْتَلَ  ي ْ
74  

Artinya: 

Rasulullah saw. tidak mengizinkan „Uṡmān bin Maẓ‟ūn untuk hidup 

membujang. Jika beliau mengizinkannya niscaya kami akan melakukan 

pengebirian (untuk hidup membujang). (HR Al-Bukhārῑ) 
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Penyebutan “akan melakukan pengebirian” adalah bentuk kiasan untuk 

menunjukkan mereka akan sepenuhnya hidup melajang dan tidak bermaksud 

benar-benar akan melakukan pengebirian karena pengebirian adalah sesuatu yang 

diharamkan dalam Islam.
75

 

Nabi saw. melarang keras dari tabattul (hidup membujang selamanya) dan 

memotivasi untuk menikah. Nabi saw. bersabda, 

76تَ زَواجُوا الْوَدُودَ الوَلُودَ، فإَنَِّ مُكاثرٌِ بِكُمُ الْأمَُمَ   
Artinya: 

Nikahilah wanita wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga 

dengan banyaknya umatku. (HR Abū Dāwūd) 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan hanya sah jika 

dilaksanakan menurut hukum Islam, ini berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
77

 Dalam hal pencatatan 

perkawinan, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1954.
78

 Dasar pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Buku 1 

(Hukum Perkawinan), pada Bab II (Dasar-Dasar Perkawinan) Pasal 2 disebutkan 

bahwa perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
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sangat kuat atau miṡāqan galῑẓā untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
79

 

C. Pandangan Ulama tentang Nikah Beda Agama 

Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah untuk menikahi pria yang 

tidak beragama Islam (kafir). Wahbah al-Zuḥailῑ menyebutkan bahwa para ulama 

telah ijmak (bersepakat) dalam hal ini.
80

 Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam 

QS Al-Baqarah/2: 221. 

 وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتّاَٰ يُ ؤْمِنُوا 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 

yang beriman) sebelum mereka beriman.
81

 

Adapun jika seorang pria muslim menikahi wanita yang tidak beragama 

Islam, maka sebagian ulama membedakan antara hukum menikahi wanita yang 

musyrik dan wanita yang tidak beragama Islam dari kalangan Ahli Kitab. Untuk 

wanita musyrik, maka tidak ada silang pendapat dari para ulama tentang 

haramnya menikahi wanita musyrik. Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS 

Al-Baqarah/2: 221. 

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبَ تْكُمْ   وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتّاَٰ يُ ؤْمِنا   وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَي ْ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. 

Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 

perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.
82
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Juga firman Allah swt. dalam QS Al-Mumtaḥanah/60: 10. 

 وَلَا تُُْسِكُوْا بعِِلَمِ الْكَوَافِرِ 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan 

perempuan-perempuan kafir.
83

 

Ibn Kaṡῑr menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan pengharaman Allah 

swt. kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menikahi wanita-wanita 

musyrik dan meneruskan ikatan pernikahan dengan mereka.
84

 Ibnu Jarῑr al-Ṭabarῑ 

menyebutkan bahwa ada yang menafsirkan maksud perempuan musyrik dalam 

QS Al-Baqarah/2: 221 adalah wanita musyrik Arab.
85

 Pendapat ini sejalan dengan 

pendapat Muhammad Abduh. Pendapat ini beralasan bahwa bangsa Arab pada 

waktu turunnya al-Qur‟an tidak mengenal kitab suci, dan mereka menyembah 

berhala. Seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita musyrik dari bangsa 

non-Arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai 

kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, 

Konghucu, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup 

setelah mati dan sebagainya.
86
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Adapun menikahi wanita Ahli Kitab, Ibn Qudāmah menyebutkan pendapat 

dari ulama yang membolehkan menikahi wanita Ahli Kitab yang merdeka. 

Pendapat ini diriwayatkan dari „Uṡmān, Ṭalḥah dan selain mereka. Ibn Munżir 

mengatakan bahwa tidak ada dari kalangan orang terdahulu yang mengharamkan 

hal itu (menikahi wanita Ahli Kitab).
87
َIbn Kaṡῑr menyebutkan bahwa sekelompok 

sahabat nabi saw. menikahi wanita Ahli Kitab dan tidak memandang itu adalah 

hal yang terlarang.
88

 Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS Al-Māidah/5: 5. 

 وَالْمُحْلَنَٰتُ مِنَ الاذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتَٰبَ مِنْ قَ بْلِكُمْ 

Terjemahnya: 

Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga 

kehormatan (muḥṣanāt) di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum 

kamu.
89

 

Ayat ini adalah pengkhususan dari ayat dalam surat al-Baqarah ayat 221 

jika dikatakan wanita Ahli Kitab masuk dalam larangan menikahi wanita musyrik 

secara umum. Sebagian ahli tafsir menyebutkan makna muḥṣanāt dalam ayat 

tersebut adalah wanita yang menjaga kesucian dirinya, sebagian berpendapat 

wanita dari Bani Israil, dan sebagian yang lain berpendapat wanita żimmῑ dan 

bukan wanita ḥarbῑ.
90

 Dalam Tafsῑr al-Jalālain disebutkan bahwa makna 

muḥṣanāt adalah wanita merdeka (bukan wanita budak).
91

 

Sebagian ulama memakruhkan menikahi wanita Ahli Kitab. Pendapat ini 

dipilih oleh ulama Mazhab Ḥanafῑ dan Syāfi‟ῑ. Adapun ulama Mazhab Ḥanbalῑ 
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berpendapat bahwa hal itu adalah khilāf al-aulā karena „Umar bin Khaṭṭāb ra. 

mengatakan kepada para sahabat yang menikahi wanita Ahli Kitab, “ceraikan 

mereka”. Mereka pun menceraikan istri-istri mereka kecuali Ḥużaifah ra.
92

 Di 

antara alasan „Umar memerintahkan para sahabat untuk menceraikan istri mereka 

yang dari kalangan Ahli Kitab adalah karena terdapat kemudaratan padanya, yaitu 

kekhawatiran mereka akan menikahi wanita tunasusila dari kalangan Ahli Kitab 

dan kekhawatiran kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan menikahi wanita 

Ahli Kitab dan meninggalkan wanita kaum muslimin tanpa suami.
93

 

Di antara ulama Mazhab Mālikῑ yang berpendapat makruhnya menikahi 

wanita Ahli Kitab adalah al-Qarāfῑ, ia mengatakan, 

Orang kafir itu ada tiga jenis, yang pertama adalah Ahli Kitab, halal 

menikahi wanita Ahli Kitab meskipun hal itu dimakruhkan karena 

berdampak buruk pada pendidikan anaknya.
94

 

Al-Nawawῑ dari Mazhab Syāfi‟ῑ mengatakan, 

Diharamkan menikahi wanita yang tidak memiliki kitab (samawi) seperti 

wanita penyembah berhala dan wanita Majusi. Adapun wanita Ahli Kitab, 

maka halal dinikahi akan tetapi hukumnya makruh, baik wanita ḥarbῑ 

maupun wanita żimmῑ menurut pendapat yang sahih.
95

 

Pendapat makruhnya menikahi wanita Ahli Kitab juga dipilih oleh Sayyid 

Sābiq karena seorang muslim dikhawatirkan akan terfitnah agamanya dan jika 
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wanita tersebut adalah wanita ḥarbiyyah maka kemakruhannya lebih ditegaskan 

lagi karena hal itu dapat menambah jumlah mereka.
96

 

Ibn Rusyd menyebutkan pendapat dari para ahli fikih yang membolehkan 

menikahi wanita Ahli Kitab yang merdeka, kecuali pendapat yang diriwayatkan 

dari Ibn „Umar ra.
97

 Al-Bukhāri meriwayatkan perkataan Ibn „Umar ra. ketika ia 

ditanya tentang hukum menikahi wanita yahudi dan nasrani, Ibn „Umar 

mengatakan,  

Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita musyrik bagi orang-orang 

beriman, dan aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar dari seorang 

wanita yang mengatakan bahwa „Isa adalah Rabbnya padahal ia adalah 

hamba dari hamba-hamba Allah swt.
98

 

Namun, pendapat dari Ibn Ibn „Umar ra. dibantah oleh al-Nuḥḥās yang 

mengatakan bahwa pendapat Ibn „Umar tersebut keluar dari pendapat sekelompok 

ulama yang pendapat mereka menjadi hujah. Di antara tabiin yang berpendapat 

bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab adalah Sa‟ῑd bin al-Musayyib, Sa‟ῑd bin 

Jubair, al-Ḥasan, Mujāhid, Ṭāwūs, „Ikrimah, al-Sya‟bῑ, al-Ḍaḥḥāk.
99

 Al-Ṭabarῑ 

menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat perempuan musyrik yang 

dimaksud dalam QS Al-Baqarah/2: 221 adalah semua perempuan musyrik dengan 

bentuk kesyirikan apapun, tidak dikhususkan satu sama lain, entah dia penyembah 

berhala, majusi maupun Ahli Kitab.
100
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Al-Māwardῑ menjelaskan bahwa wanita Yahudi dan Nasrani dari kalangan 

Ahli Kitab yang boleh dinikahi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Bani Israil 

dan selain Bani Israil. Bani Israil adalah Ya‟qūb bin Ishāq bin Ibrāhῑm as., semua 

keturunannya yang masuk dalam agama Nabi Musa as. ketika beliau berdakwah, 

dan ada pula yang masuk dalam agama Nabi Isa as., mereka semua berada di atas 

agama yang hak, mereka masuk dalam agama tersebut sebelum mengalami 

penyelewengan, maka dibolehkan untuk mengambil jizyah dari mereka, memakan 

sembelihan mereka, serta menikahi wanita mereka. Adapun selain dari Bani Israil 

yang masuk dalam agama Yahudi dan Nasrani dari kalangan bangsa Arab dan 

non-Arab, maka mereka terbagi menjadi tiga kelompok: 

1. Kelompok pertama 

 Mereka yang masuk ke dalam salah satu dari dua agama tersebut (Yahudi 

atau Nasrani) sebelum terjadi penyelewengan sebagaimana pasukan Romawi 

masuk ke dalam agama Nasrani. Perlakuan kepada mereka sama seperti perlakuan 

terhadap keturunan asli Bani Israil, yaitu dibolehkan untuk mengambil jizyah dari 

mereka, memakan sembelihan mereka, serta menikahi wanita mereka. 

2. Kelompok Kedua 

 Mereka yang masuk ke dalam salah satu dari dua agama tersebut (Yahudi 

atau Nasrani) setelah agama tersebut mengalami penyelewengan. Mereka tidak 

berada di atas agama yang hak dan tidak berpegang teguh pada kitab yang benar. 

Sikap terhadap mereka adalah tidak diterima jizyah dari mereka, sembelihan 

mereka tidak dimakan, dan wanita mereka tidak boleh dinikahi. 

3. Kelompok Ketiga 
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 Mereka yang diragukan apakah mereka masuk ke dalam salah satu dari 

dua agama tersebut (Yahudi atau Nasrani) sebelum atau setelah terjadi 

penyelewengan, seperti beberapa suku di Arab. Keraguan terhadap mereka 

membuat „Umar ra. bermusyawarah dengan para sahabat dan bersepakat untuk 

menerima jizyah dari mereka sebagai bentuk penjagaan terhadap darah mereka. 

Akan tetapi, sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak 

boleh dinikahi. Ini disebabkan persoalan darah adalah sesuatu yang dijaga, tidak 

boleh ditumpahkan disebabkan keraguan. Adapun persoalan kemaluan wanita 

adalah sesuatu yang dilarang maka tidak diperbolehkan disebabkan keraguan.
101

 

Yūsuf al-Qarḍāwῑ menyebutkan bahwa bolehnya pria muslim menikahi 

wanita Ahli Kitab agar wanita tersebut tertarik pada Islam, untuk mendekatkan 

Kaum Muslimin dan Ahli Kitab, juga untuk menjaga toleransi, keharmonisan, 

serta pergaulan di antara keduanya. Namun, Yūsuf al-Qarḍāwῑ menyebutkan lebih 

rinci beberapa syarat bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu: 

1. Memastikan wanita itu benar-benar Ahli Kitab 

Maksudnya adalah wanita itu beriman pada agama samawi yang asli 

seperti Yahudi dan Nasrani, juga wanita itu secara umum beriman kepada Allah, 

risalah-Nya, dan hari akhir. Wanita tersebut bukanlah seorang ateis yang murtad 

dari agamanya. Hal ini disebabkan karena sekarang di Barat tidak semua wanita 

yang lahir dari kedua orang tua yang beragama nasrani juga menjadi wanita 

nasrani, dan tidak semua yang tumbuh di lingkungan nasrani pasti akan beragama 
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nasrani, bisa jadi ia menjadi seorang komunis, atau beragama dengan agama yang 

pada dasarnya bertentangan dengan Islam seperti agama bahā‟i. 

2. Wanita yang menjaga kehormatannya 

Allah swt. tidak membolehkan untuk menikahi semua wanita Ahli Kitab, 

akan tetapi Allah swt. mempersyaratkan wanita tersebut adalah wanita muḥṣanāt. 

Ibn Kaṡῑr menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan muḥṣanāt 

adalah yang menjaga dirinya dari perbuatan zina. Ini pendapat yang dipilih oleh 

Ibn Kaṡῑr dan merupakan pendapat mayoritas ulama. Maka tidak boleh seorang 

muslim menikahi wanita yang rela menyerahkan dirinya kepada setiap pria, akan 

tetapi wajib baginya memilih wanita yang istikamah, bersih, dan jauh dari 

syubhat. 

3. Wanita itu tidak berasal dari kaum yang memusuhi Islam 

Para ahli fikih membedakan antara wanita żimmiyyah dan wanita 

ḥarbiyyah, mereka membolehkan menikahi wanita żimmiyyah dan tidak untuk 

wanita ḥarbiyyah. Pendapat ini yang dipegang oleh sahabat Ibn „Abbās ra. Allah 

swt. telah menjadikan hubungan keluarga melalui pernikahan termasuk di antara 

hubungan yang paling kuat di antara manusia. Hubungan tersebut berada setelah 

hubungan nasab dan hubungan darah. Berdasarkan hal itu Allah swt. berfirman 

dalam QS Al-Furqān/25: 54, 

 وَىُوَ الاذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَراً فَجَعَلَو نَسَبًا واصِهْراًۗ وكََانَ رَبُّكَ قَدِيْ راً
Terjemahnya: 

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

manusia itu (mempunyai) keturunan dan muṣāharah dan Tuhanmu adalah 

Mahakuasa.
102
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Tidak mungkin ikatan ini terealisasi di antara Kaum Muslimin dan kaum 

yang memusuhi Islam, sebagaimana tidak mungkin Kaum Muslimin bisa merasa 

aman bahwa mereka (Ahli Kitab) tidak akan menyebarkan aib Kaum Muslimin 

kepada kaum mereka, 

4. Tidak adanya fitnah dan mudarat yang muncul 

Segala hal yang dibolehkan dalam syariat terikat pada tidak adanya 

kemudaratan. Jika jelas padanya terdapat kemudaratan yang bersifat umum, maka 

hal itu terlarang secara umum, dan jika padanya terdapat kemudaratan yang 

khusus maka hal itu terlarang secara khusus. Semakin besar kemudaratan tersebut 

maka semakin tegas larangan dan pengharamannya.
103

 

Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa rasulullah saw. menekankan 

agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan di dalam menentukan pasangan ke 

jenjang pernikahan. Rasulullah saw. bersabda, 

104ينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَربَِتْ يدََاكَ الْمَرْأةَُ لِأَرْبعٍَ: لِمَالِهاَ وَلِحَسَبِهَا وَجَماَلِهاَ وَلِدِ  تُ نْكَحُ َ
 

Artinya: 

Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya niscaya kamu 

akan beruntung. 

Pesan hadis ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan 

dengan yang seagama. Namun, realitanya pernikahan beda agama tetap berjalan di 

tengah masyarakat Indonesia.
105
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nikah beda 

agama sebagaimana tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, bahwa perkawinan 

beda agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan laki-laki muslim dengan 

wanita Ahli Kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. MUI 

memilih pendapat tersebut karena dianggap cocok dengan kebutuhan dan realita 

di Indonesia sekarang, bahwa pernikahan beda agama antara pria muslim dan 

wanita non-muslim lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka 

sebaiknya dihindari. Pernikahan tersebut pada umumnya tidak berumur panjang 

dan kalaupun berumur panjang, banyak yang berpendapat karena mereka 

cenderung tidak peduli atau permisif dalam masalah keagamaan. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa mereka kurang melaksanakan tuntunan Islam dalam 

kehidupan rumah tangga mereka.
106

 

Adapun menurut Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

Ahli Kitab yang dimaksud dalam QS Al-Māidah/5: 5 adalah penganut agama 

yang menjadikan Kitab Taurat dan Injil sebagai kitab suci mereka. Sedangkan 

Taurat dan Injil yang sekarang telah banyak masuk ke dalamnya perkataan-

perkataan orang-orang yang hidup beberapa puluh tahun setelah Nabi Musa a.s. 

dan Nabi Isa a.s. meninggal dunia, sehingga tidak diketahui lagi mana yang 

merupakan firman Allah swt. dan mana yang bukan. Oleh karena itu yang paling 

baik adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak iman dan 

takwa kepada Allah swt. Menikah dengan bukan orang yang seagama dengan kita 
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akan dapat mempengaruhi iman dan takwa kepada Allah swt. Pernikahan yang 

paling baik adalah pernikahan dengan orang yang seagama dengan kita. Banyak 

ayat al-Qur‟an yang memperingatkan agar orang-orang yang beriman jangan 

sekali-kali berjudi dengan agama yang mereka anut, sebagaimana yang dipahami 

dari firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 221. Mereka mengajak ke neraka 

dengan mempengaruhi iman dan takwa kita.
107

 

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

(PWNU) Nahdlatul Ulama juga dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan beda 

agama hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ahmad Asyhar Shofyan, “PWNU Jawa Timur sudah pernah 

memutuskan bahwa nikah beda agama tidak sah. Hal itu berdasarkan dokumen 

dan referensi yang kami punya, yaitu hasil Muktamar tahun 1962 dan 1989”. 

Asyhar menjelaskan, jika mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang (UU) 1/1974 

tentang Perkawinan, menikah merupakan ajaran dari masing-masing agama. 

Undang-undang tersebut berkata harus sesuai dengan agama dan keyakinan 

masing-masing. Selain itu ia juga menilai jika dilihat dari produk hukum dunia, 

pernikahan beda agama tetap dinyatakan tidak sah. Bahkan ia mengisahkan 

sebuah hadis, di mana suami istri bisa bergandengan sampai di surga.
108

 

Para ulama yang berpendapat bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab 

menjelaskan di antara alasannya adalah sebagai bentuk toleransi Islam terhadap 
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penganut agama lain terkhusus Ahli Kitab. Toleransi tersebut diberikan karena 

antara umat Islam dan Ahli Kitab tidak terdapat perbedaan yang besar dan 

mendasar. Umat Islam dan Ahli Kitab sama-sama beriman dan menyembah Allah 

swt., beriman kepada nabi saw., beriman kepada kehidupan akhirat, kewajiban 

berbuat baik dan mengharamkan perbuatan jahat.
109

 Juga hikmahnya adalah untuk 

menghilangkan sekat yang ada antara Ahli Kitab dan Islam karena dalam 

pernikahan ada pergaulan yang dapat merekatkan sebagian keluarga dengan 

keluarga yang lain, maka akan terbuka kesempatan untuk mempelajari Islam, 

mengetahui hakikat dan prinsip ajaran Islam. Ini adalah di antara metode 

pengamalan untuk mendekatkan Kaum Muslimin dengan selain mereka dari 

kalangan Ahli Kitab dan mengajak kepada hidayah dan agama yang hak. Barang 

siapa yang ingin menikahi wanita Ahli Kitab maka hendaknya hal tersebut 

menjadi salah satu tujuan dan cita-citanya.
110

 Namun, muncul kekhawatiran 

bahwa pria muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab justru akan dipengaruhi oleh 

sang istri sehingga ia berpindah masuk ke agama sang istri disebabkan lemahnya 

keimanannya, kurangnya akhlaknya, serta rendahnya tingkat intelektualitasnya. 

Oleh sebab itu maka perlu diadakan penelitian. Jika setelah diteliti ternyata 

kekhawatiran itu menguat maka untuk menutup celah munculnya kemudaratan 

yaitu murtadnya sang suami, pernikahan tersebut dilarang.
111
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Berdasarkan hal tersebut, pernikahan dengan wanita yang tidak beragama 

Islam (baik dari kalangan musyrik maupun Ahli Kitab) di zaman ini sepatutnya 

dilarang untuk menutup celah munculnya segala bentuk kemudaratan dan 

mafsadah. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan, 

112دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَلَالِحِ   
Artinya: 

Menghindari mafsadah lebih diutamakan daripada meraih maslahat. 

Jika terjadi pertentangan antara mafsadah dan maslahat maka pada 

umumnya menghindari mafsadah lebih diutamakan kecuali jika mafsadah tersebut 

tidak memiliki pengaruh kuat. Hal itu dikarenakan perhatian syariat untuk 

meninggalkan sesuatu yang dilarang lebih besar dibandingkan perhatian syariat 

untuk melaksanakan perintah, sebab hal yang dilarang dapat menyebabkan 

kemudaratan yang menafikan hikmat syariat.
113

 Pernikahan beda agama di masa 

ini sepatutnya dilarang karena memiliki dampak negatif yang besar terhadap 

kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga rentan 

menimbulkan gesekan, apalagi terkait praktik ibadah yang tidak dapat 

dicampuradukkan.
114

 Masalah lain yang muncul adalah dalam persoalan warisan 

di mana seorang yang beragama Islam tidak dapat saling mewarisi dengan orang 

yang tidak beragama Islam karena perbedaan agama merupakan di antara 

penghalang warisan dalam Islam. Nabi saw. bersabda, 
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115لَا يرَِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يرَِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ   
Terjemahnya: 

Orang beriman tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak 

mewarisi harta orang beriman. 

Ṣāliḥ ibn Fauzān al-Fauzān menjelaskan bahwa perbedaan agama adalah 

di antara penghalang warisan yang disepakati oleh para ulama. Tidak saling 

mewarisi antara muslim dan kafir secara mutlak merupakan pendapat dari 

kebanyakan ulama.
116

 Berdasarkan hal tersebut, tidak dibenarkan untuk 

melakukan pernikahan beda agama kecuali dalam keadaan darurat atau hajat yang 

mendesak dan itu ditimbang sesuai dengan kadarnya. 

D. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi 

Hukum Islam 

Rukun nikah ada tiga, yaitu: 

1) Mempelai pria dan mempelai wanita 

Mempelai pria dan mempelai wanita harus terlepas dari penghalang-

penghalang nikah. 

2) Lafaz ijab 

Lafaz ijab adalah lafaz yang berasal dari wali (atau yang menggantikan 

posisi wali, yaitu wakil) dengan menggunakan lafaz nikah. 
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3) Lafaz kabul. 

Lafaz kabul adalah lafaz yang berasal dari suami (atau yang menggantikan 

posisinya) dengan lafaz “saya terima” atau “saya rida terhadap pernikahan ini”. 

Lafaz ijab harus didahulukan dari lafaz kabul.
117

 

Adapun syarat nikah ada lima, yaitu 

1) Memastikan calon mempelai pria dan wanita 

Tidak sah pernikahan calon mempelai yang tidak dipastikan, seperti 

perkataan, “Aku menikahkanmu dengan putriku”, jika ia memiliki putri lebih dari 

satu, maka harus memastikannya dengan nama atau sifatnya seperti “yang sulung” 

atau “yang bungsu”. 

2) Keridaan dari kedua mempelai 

Tidak sah pernikahan yang dipaksa. Ini berdasarkan hadis yang 

diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. bahwa nabi saw. bersabda, 

118تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُ نْكَحُ الْبِكْرُ حَتّا تُسْتَأْذَنَ  حَتّا  الْأَيُِّّ  تُ نْكَحُ  لَا َ
 

Artinya: 

Wanita janda tidak dinikahkan hingga dimintai pendapatnya. Seorang gadis 

tidak dinikahkan hingga dimintai izinnya. 

3) Wali 

Wali adalah pihak yang menikahkan mempelai wanita ketika akad. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya nikah. Jika 
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seorang wanita menikahkan dirinya sendiri maka nikahnya batal.
119

 Dalilnya 

adalah firman Allah swt. dalam QS Al-Nūr/24: 32. 

لِحِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَآْئِكُمْ  ىََٰ مِنكُمْ وَٱللاَٰ  وَأنَكِحُوا۟ ٱلْأَيََْٰ
Terjemahnya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan.
120

 

Pada ayat tersebut para pria diperintahkan untuk menikahkan para wanita. 

Jika perwalian itu bisa dilakukan oleh wanita maka kata perintah tidak akan 

ditujukan untuk para pria.
121

 Adapun menurut Abū Ḥanῑfah, Zufar, al-Sya‟bῑ, dan 

al-Zuhrῑ, jika wanita melangsungkan akad nikah tanpa wali dan pernikahan itu 

dengan yang sekufu, maka diperbolehkan. Adapun Dāwud membedakan antara 

gadis dan janda. Menurutnya wali nikah hanya dipersyaratkan bagi gadis dan 

tidak bagi janda.
122

 

Ulama yang tidak mempersyaratkan wali nikah berhujah firman Allah swt. 

dalam QS Al-Baqarah/2: 234. 

اَجَلَهُنا فَلَا  ذَا بَ لَغْنَ الاذِيْنَ يُ تَ وَف اوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُوْنَ ازَْوَاجًا ي اتَ رَبالْنَ بِانَْ فُسِهِنا ارَْبَ عَةَ اَشْهُرٍ واعَشْراً   فاِ وََ
رٌ  ُ بماَ تَ عْمَلُوْنَ خَبِي ْ  وَاللََّّٰ

 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَ عَلْنَ فيْْٓ انَْ فُسِهِنا بِالْمَعْرُوْفِۗ
Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri 

hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa 
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bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut 

cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
123

 

Ini adalah dalil bolehnya wanita melangsungkan akad untuk dirinya. 

Adapun dalil dari sunah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn „Abbās ra. 

bahwa rasulullah saw. bersabda, 

124مَاتُ هَاالَأيُِّّ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ في نَ فْسِهَا، وَإِذْنُ هَا صُ  
 

Artinya: 

Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Seorang 

gadis dimintai izinya dalam urusan dirinya dan izinnya adalah diamnya. 

Dengan hadis tersebut Dāwūd berhujah ketika membedakan persyaratan 

wali bagi gadis dan janda.
125

 Adapun untuk syarat-syarat seorang wali, maka para 

ulama sepakat bahwa di antara syarat wali adalah beragama Islam, balig, dan 

seorang pria.
126

 

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang urutan perwalian nikah: 

a) Menurut Mazhab Ḥanafῑ: 

Anak dari mempelai wanita, anak dari anak mempelai wanita, ayah, kakek, 

saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, paman (saudara 

kandung laki-laki dari ayah), dan anak paman. 

b) Menurut Mazhab Mālikῑ: 

Anak dari mempelai wanita, anak dari anak mempelai wanita, ayah, 

saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, kakek. 
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c) Menurut Mazhab Syāfi’ῑ: 

Ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, 

paman (saudara kandung laki-laki dari ayah), dan anak paman. 

d) Menurut Mazhab Ḥanbalῑ: 

Ayah, kakek, anak mempelai wanita, anak dari anak mempelai wanita, 

saudara kandung laki-laki, anak saudara kandung laki-laki, paman (saudara 

kandung laki-laki dari ayah), dan anak paman.
127

 

4) Saksi 

Tidak sah pernikahan tanpa dua saksi muslim yang adil. Ini berdasarkan 

hadis nabi saw. 

إِلَاّ بِوَلٍِّ وَشَاىِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَ هُوَ بَاطِلٌ، فإَِنْ تَشَاجَرُوا  نِكَاحَ  لَا َ
128فاَلسُّلْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لَا وَلِا لَوُ 

 

Artinya: 

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. 

Pernikahan yang selain itu (tanpa wali dan dua orang saksi) adalah batil. 

Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki 

wali. 

Persyaratan saksi dalam nikah sebagai bentuk kehati-hatian bagi nasab 

yang dikhawatirkan akan diingkari. 

5) Terbebasnya kedua mempelai dari penghalang-penghalang nikah 

Penghalang-penghalang nikah seperti sepersusuan, perbedaan agama, 

adanya hubungan nasab, dan lain-lain.
129
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Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun dan syarat pernikahan 

terdiri atas: 

1) Calon suami 

Dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 

calon suami/mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun, ini berdasarkan pasal 

7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan jika belum mencapai usia 21 tahun 

maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat 

(2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
130

 

2) Calon istri 

Dengan alasan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, calon 

istri/mempelai wanita harus berusia minimal 16 tahun, ini berdasarkan pasal 7 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila belum mencapai usia 21 tahun 

maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur disebutkan dalam pasal 6 

ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.
131

 

3) Wali nikah 

Wali nikah bertindak untuk menikahkan mempelai wanita dan merupakan 

rukun yang harus terpenuhi.
132

 Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah 

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, berakal dan 

balig. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
133

 Wali nasab terdiri dari 

empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari 
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kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dari calon mempelai 

wanita. Kelompok pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni 

pihak ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, kelompok 

kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan 

laki-laki mereka. Kelompok ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

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

keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan 

keturunan laki-laki mereka.
134

 

4) Dua orang saksi 

Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi,
135

 yang dapat 

menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki- laki muslim, adil, berakal, 

balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
136

 Saksi nikah harus 

menghadiri secara langsung dan menyaksikan akad nikah serta menandatangani 

Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
137

 

5) Ijab kabul 

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun 

dan tidak berselang waktu.
138

 Akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah 

yang bersangkutan. Wali nikah bisa mewakilkan kepada orang lain.
139

 Yang 

berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Pada 
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keadaan tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan 

ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam keadaan 

calon mempelai wanita atau wali nikah keberatan calon mempelai pria diwakili, 

maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan.
140
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BAB III 

NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Nikah Menurut Undang-Undang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah memiliki makna yang 

sama dengan perkawinan, yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

bersuami istri (dengan resmi).
141

 Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Esa.
142

 Ikatan lahir adalah ikatan yang terlihat, yang menunjukkan adanya 

keterkaitan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup 

bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat diistilahkan dengan 

hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu suatu 

ikatan yang tidak terlihat. Ikatan ini wajib ada dalam suatu perkawinan karena 

tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahir akan melemah. Terjalinnya ikatan 

lahir dan ikatan batin adalah pondasi dalam membentuk dan mendidik keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
143

 Ikatan lahir 

juga dapat berarti kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama 

lain dan sungguh sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga 

yang harmonis, serta saling berinteraksi dengan sesama dalam menjaga hubungan 

                                                           
141

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1003. 

142
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. 

143
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 

14-15. 



54 
 

 
 

baik di lingkungan bermasyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan 

yang saling menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling 

mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang 

kokoh dan hidup bahagia, tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

juga selalu bersyukur kepada sang Pencipta, dan rajin dalam kerohanian karena di 

dalam perkawinan unsur kerohanian juga sangatlah penting. Jika hal tersebut 

terpenuhi, maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan 

kekal.
144

 

Pada penjelasan pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa sebagai negara 

yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang 

Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan 

agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur 

lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. 

Hal ini berbeda dengan konsep hukum perdata barat di mana perkawinan itu 

dipandang dalam hubungan keperdataan saja, maksudnya undang-undang tidak 

ikut campur dalam keterkaitan dengan adat istiadat atau agama, undang-undang 

hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai catatan 

sipil.
145

 

Pengertian kawin atau perkawinan juga dapat dipahami dengan jalinan 

kehidupan yang baru dengan bersuami atau beristri, menikah, melakukan 
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hubungan seksual, dan bersetubuh.
146

 Pernikahan merupakan kesepakatan antara 

dua belah pihak, dengan demikian berlaku pula asas-asas perjanjian dan 

cakupannya berada dalam pembahasan hukum keluarga. Perkawinan adalah 

sesuatu yang penting karena dengan sahnya perkawinan akan menjadikan 

hubungan antara pria dan wanita menjadi terhormat di tengah masyarakat. Selain 

itu dalam hubungan keluarga terdapat juga makna pembinaan dan pengaturan 

sebagai tatanan hubungan antar manusia yang tertib dan teratur,
147

 sehingga 

pemahaman tentang perkawinan dan keluarga dapat dimanfaatkan manusia untuk 

menjalankan kehidupannya di dunia.
148

 Masyarakat pada dasarnya telah 

menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-

aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai 

kekuasan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari 

pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang 

dianut masyarakat yang bersangkutan.
149

 Manusia adalah makhluk hidup mulia 

yang dikaruniai akal dan pikiran, mereka memandang proses perkawinan yang 

sebagai sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan 

hewan membutuhkan proses perkawinan itu hanya sebagai alat berkembang biak 

dalam memperbanyak keturunan. Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling 
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membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, 

saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta 

memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.
150

 

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat 

dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara 

suami dan istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang 

lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius 

yaitu dengan adanya istilah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar 

pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Aspek religius ini juga terdapat 

dalam pasal‐pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan, dan larangan‐

larangan perkawinan.
151

 Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari 

aspek yuridis, yaitu tentang keabsahan perkawinan beda agama tersebut serta 

status anak dalam perkawinan beda agama, begitu juga dengan perceraian yang 

terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah 

tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat diterima 

oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.
152

 

B. Dasar Hukum Nikah Menurut Undang-Undang 

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang 

sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan 
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kepercayaan yang berbeda-beda. Masing-masing adat dan kepercayaan tentu 

memiliki aturan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan perkawinan. Budaya 

perkawinan yang beraneka ragam serta aturan di dalamnya tidak lepas dari 

pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari masyarakat serta para 

pemuka agama yang ada dalam lingkungan di mana masyarakat itu berada. Untuk 

menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka dibuatlah 

hukum perkawinan nasional yang menjadi dasar hukum serta aturan pokok dalam 

perkawinan di Indonesia yaitu, Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.
153

 

UU Perkawinan adalah perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara 

hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum pada Pasal 29 

ayat (1) UUD 1945.
154

 UU Perkawinan mulai berlaku secara resmi sejak tanggal 

diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada 

tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi 

bangsa Indonesia dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang 

perkawinan ini selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip 
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dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai 

golongan masyarakat Indonesia di mana dalam undang-undang tersebut mengatur 

prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami istri dalam 

perkawinan, pembatasan talak dan rujuk, hubungan orang tua dengan anak dan 

lain-lain sebagainya.
155

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterbitkan 

dengan tujuan adanya unifikasi hukum dan kepastian hukum di bidang hukum 

perkawinan di Indonesia.
156

 Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 

bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi 

Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 

No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken 

S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 

sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
157

 

Berdasarkan pasal 66 tersebut, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa terjadi 

kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama karena UU 

Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan 

bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku 

selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh 
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Purwanto S. Gandasubrata bahwa perkawinan campuran antara agama selama 

belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan 

menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas‐asas dalam UU 

Perkawinan.
158

 Maria Ulfa Subadio berpendapat bahwa meskipun perkawinan 

warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU 

Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat 

dipergunakan dalam perkawinan antar agama.
159

 

Tujuan diaturnya pernikahan dalam undang-undang adalah agar 

terciptanya ketertiban masyarakat pada bidang hukum keluarga dan perkawinan, 

artinya perilaku individu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya pada 

perkawinan dapat teratur dalam satu sistem kaidah. Kaidah hukum lazimnya 

dimaknai sebagai aturan hidup yang mengatur bagaimana seharusnya manusia 

berperilaku di tengah masyarakat agar kepentingan orang lain dapat terjaga dan 

pada hakikatnya tujuan dari kaidah hukum adalah menjaga kepentingan manusia 

atau kelompok manusia kemudian untuk terciptanya ketertiban masyarakat.
160

 

Sebagai negara yang berlandaskan konsep negara hukum Pancasila sebagaimana 

tertuang dalam perubahan kedua UUD NRI 1945, setidaknya negara mempunyai 

kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak warga negara yang mencakup 

hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan, hak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas pengakuan, 
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jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di depan hukum, hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 

hati nuraninya.
161

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar ada kejelasan mengenai 

tingkah laku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di bidang perkawinan, 

sehingga dapat tercipta ketertiban masyarakat serta dapat menyelesaikan berbagai 

permasalahan masyarakat dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan bukan 

justru menciptakan masalah baru di tengah masyarakat. Landasan hukum agama 

dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam UU Nomor 

1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan 

agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak 

boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam perkawinan beda 

agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya.
162

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 

Perkawinan) mengandung suatu norma bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak 

dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan tidak dicatatkan secara 

administratif oleh negara, seperti dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa, 
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1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.
163

 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
164

 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menghendaki tidak terjadinya perkawinan 

beda agama antara calon suami dan calon istri. Ketentuan ini dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
165

. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) 

PP. No. 9 Tahun 1975, yaitu: 

1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 

menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan 

Nikah, Talak dan Rujuk.
166

 

2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan 

perkawinan.
167
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Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa perkawinan hendaknya 

tidak dilaksanakan apabila calon suami dan calon istri berbeda agama. Namun 

faktanya masih banyak terjadi perkawinan beda agama dengan berbagai macam 

modus. Modus yang dipergunakan oleh pelaku perkawinan beda agama adalah 

mencari celah hukum dengan cara mengenyampingkan hukum positif atau 

menyimpang dari hukum agama, seperti melangsungkan perkawinan di luar 

negeri atau melangsungkan perkawinan secara adat, atau menundukkan diri pada 

hukum perkawinan dari agama dan kepercayaan salah satu pihak, atau berpindah 

agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan beda 

agama.
168

 

Pembolehan pernikahan beda agama ini adalah dalam rangka menegakkan 

pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi, dan kemaslahatan yang 

antroposentris. Pembolehan ini cenderung pada asas kebahagiaan dan manfaat 

(utilitaritatif) bagi pelaku pernikahan yang dalam perspektif maqāṣid syarῑ’ah 

mereka lebih mendahulukan aspek manusia (nafs) dibandingkan agamanya (dῑn). 

Bagian yang mereka tempatkan sebagai derogable rights (hak yang dapat 

dikurangi dalam keadaan tertentu) justru agama dan bukan jiwa. Adapun yang 

menolak secara mutlak pernikahan beda agama, mereka menempatkan agama di 

atas empat komponen lain (jiwa, akal, harta, dan keturunan). Berdasarkan hal itu, 

kemaslahatan keeempat komponen lain harus mengikuti kemaslahatan agama. 

Dalam kasus pernikahan beda agama, logika hukum ini tampak. Demi menjaga 

agama Islamnya, maka seorang muslim harus memilih pasangan sesama muslim. 
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Mereka menempatkan agama sebagai bagian yang non-derogable rights (hak 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).
169

 

Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulatif telah memiliki 

kekuatan hukum. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan 

larangan menikahi pasangan yang berbeda agama, Mahkamah Konstitusi 

mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Larangan nikah beda agama 

seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun kelima pemohon uji materi 

menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif, sebab 

tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.
170

 

Kasus lain yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gani P. yang 

beragama Islam dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. 

Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta untuk mengajukan permohonan 

agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam. Namun, 

KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian 

keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catatan Sipil juga 

menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melangsungkan 

pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke 

pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 
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penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak 

permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatn Sipil.
171

 

Pada akhir Januari 2023 Mahkamah Konstitusi kembali menolak 

permohonan perkawinan beda agama. Putusan ini dituangkan dalam Putusan 

Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan diajukan oleh E. Ramos 

Petege yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah 

dengan perempuan beragama Islam. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih 

menjelaskan bahwa agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan negara 

menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Hak asasi 

manusia (HAM) merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian 

tertuang dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. 

Penerapan HAM di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, 

sosial, budaya rakyat di negara masing-masing.
172

 

Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama 

yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri atau masuk agama 

pihak lain, baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non-

muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan 
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menggunakan hukum Islam, dengan pencatatan oleh KUA, sebelumnya harus 

mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama 

Islam. Adapun bagi orang‐orang kaya, dapat saja melaksanakan perkawinan beda 

agama ke luar negeri untuk menghindari sulitnya prosedur dan pelaksanaan 

perkawinan beda agama di Indonesia ini. Di sisi lain, hingga saat ini perkawinan 

beda agama tetap menjadi realita di masyarakat yang sulit dihindari.
173

 

Terjadinya pernikahan beda agama disebabkan seorang muslim tidak 

berpegang teguh pada ajaran agamanya padahal sebagai umat beragama kita 

dituntut untuk selalu mematuhi ajaran agama karena pada hakikatnya perintah 

agama dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh tiap agama juga bertujuan untuk 

kemaslahatan umatnya. Pelanggaran terhadap ajaran agama akan menimbulkan 

kesulitan bagi diri pribadi, keluarga, maupun orang lain.
174

 Berdasarkan hal itu, 

agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan 

perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama 

dan bagaimana prosedur pelaksanaanya, maka perlu ada pedoman yang pasti 

berupa petunjuk pelaksanaan dari instansi‐instansi yang berwenang seperti 

Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung.
175

 

C. Syarat Sahnya Nikah Menurut Undang-Undang 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan hal 

                                                           
173

Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Al-Risalah: Jurnal 

Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan 11, No. 2 (Desember 2011): h. 26. 

174
Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Soumatera Law Review 2, No. 2 (November 2019): h. 306. 

175
Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Al-Risalah: Jurnal 

Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan 11, No. 2 (Desember 2011): h. 18. 



66 
 

 
 

itu, UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya seseorang 

melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu perbuatan hukum yang 

memiliki akibat hukum. Apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan 

menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap 

sah menurut hukum. Syarat-syarat perkawinan diperlukan untuk terciptanya 

kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu 

akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, kelua
rga

 para pihak, 

masyarakat dan negara.
176

 Syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam Bab II UU 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mulai dari pasal 6 hingga pasal 11, yaitu: 

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Adanya izin dari orang tua/ wali bagi calon mempelai yang belum berumur 

21 tahun 

3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita 

sudah mencapai umur 16 tahun. 

4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan 

keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan 

lain yang berlaku. 

5. Tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain. 

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang 

hendak dikawini 
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7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu 

tunggu.
177

 

Syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan 

syarat formil. 

1. Syarat materil 

Syarat materil adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama terutama 

mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh 

para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat ini terbagi menjadi dua, 

yaitu syarat materiil yang mutlak dan syarat materiil yang relatif. Syarat materil 

yang mutlak merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak 

lagi berwenang melangsungkan perkawinan jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi 

oleh para pihak.
178

 Syarat materiil mutlak mencakup lima hal: 

a. Kedua belah pihak masing-masing tidak terikat pada perkawinan. Ini 

berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada 

dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. 

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 

b. Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Ini 

berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa 

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
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c. Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Ini 

berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan umur 19 (sembilan 

belas) tahun bagi pihak pria dan umur 16 (enam belas) tahun bagi pihak wanita. 

d. Seorang wanita tidak boleh/dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu 

sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Ini berdasarkan pasal 11 ayat (1) UU 

Perkawinan yang menyebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

e. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga. Ini berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU 

Perkawinan yang menetapkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua 

orang tua. 

Adapun syarat materiil relatif adalah syarat yang mengandung larangan 

perkawinan tertentu,
179

 yaitu: 

a. Larangan perkawinan antara dua orang yang ada hubungan kekeluargaan atau 

antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lain yang berlaku dilarang kawin. Ini berdasarkan pasal 8 UU Perkawinan. 

b. Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti 

melakukan perzinaan. Seorang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan salah 

karena perzinaan, tidak boleh kawin dengan kawan zina tersebut. Hal ini 
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walaupun suami atau istrinya sudah meninggal, ia tetap tidak boleh kawin dengan 

kawan zina tersebut.
180

 

c. Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu. Ini berdasarkan pasal 10 

UU Perkawinan. 

2. Syarat formil 

Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan tata 

cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.
181

 Syarat ini terbagi 

menjadi empat tahap, yaitu: 

a. Tahap pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua 

calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan 

dilangsungkan. Ini berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. 

b. Tahap pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Ini berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. 

c. Tahap pelaksanaan perkawinan. Ini berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. 

d. Tahap penandatanganan akta perkawinan. Ini berdasarkan pasal 13 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. 
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D. Nikah Beda Agama Menurut Undang-Undang 

Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, 

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.
182

 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
183

 

Dalam pasal tersebut dipahami bahwa syarat sah perkawinan adalah 

dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dalam 

penjelasan pasal 2 ayat (1) bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, 

tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap‐tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.
184

 

Berkaitan dengan tidak adanya perkawinan di luar hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu, Hazairin menyatakan bahwa orang Islam tidak ada 

kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian 

juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai 

di Indonesia.
185

 Maksud pernyataan “menurut hukum agamanya masing-masing” 
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adalah bergantung pada sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan 

dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Undang-undang memberikan 

kepercayaannya secara penuh kepada agama dan agama memiliki peranan penting 

terhadap perkawinan berbeda agama. Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa 

dalam melaksanakan perkawinan diharuskan untuk seagama agar tidak terdapat 

hambatan maupun penyelewengan agama dalam pelaksanaannya karena menurut 

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak boleh 

dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti 

agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan 

dapat dilangsungkan dan dianggap sah.
186

 Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat 

meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan beda agama. 

Undang-undang ini memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama 

masing-masing yang sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat 

(1) jo Pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang larangan 

perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinan antar orang yang berlainan 

agama akan bergantung pada ketentuan hukum agama yang dianut bagi calon 

suami istri yang bersangkutan.
187

  

Adapun pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, 

Wantjik Saleh berpendapat bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan 

sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan 
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terjadi, jadi semata‐mata bersifat administratif.
188

 Walaupun pencatatan bukan 

merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi syarat pencatatan 

ini juga harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan 

perkawinan ini merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya 

perkawinan yang dilakukan oleh para pihak. Dengan pencatatan perkawinan 

berarti bahwa negara telah mengakui secara resmi adanya kekuatan hukum sipil 

kepada para pihak di dalam perkawinan. Hal ini karena pada prinsipnya di dalam 

UU Perkawinan ditentukan harus adanya keseimbangan antara hukum agama dan 

hukum negara sesuai hukum formal yang harus dipenuhi.
189

 

Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut 

menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain. Hal 

tersebut disebabkan pencatatan perkawinan dituangkan dalam suatu surat yang 

bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu, 

sehingga dapat dibaca oleh yang berkepentingan dan sewaktu-waktu dapat dipakai 

sebagai alat bukti yang otentik. Dengan surat tersebut dapat dibenarkan atau 

dicegah suatu perbuatan lain.
190

 Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan 

Umum UU Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama 

halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, 

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu 

akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perlu diketahui bahwa di 
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dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memuat ancaman 

pidana bagi mempelai dan Pegawai Pencatat Perkawinan yang melakukan 

pelanggaran ketentuan-ketentuan pencatatan. 

Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki 

kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan 

Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-

XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Berdasarkan hal itu, Kantor 

Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan 

administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda 

agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di 

negeri ini.
191

 Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa 

setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus 

dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan 

masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap konstitusi.
192

 

Berdasarkan penjelasan perkawinan beda agama menurut UU Perkawinan, 

tentu akan rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agamanya atau 

kepercayaannya masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan 

mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Melihat keadaan 
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masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran 

apabila banyak dari masyarakat di Indonesia yang memilih kawin dengan 

pasangan yang berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor 

dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di 

Indonesia.
193

 

Mahkamah Agung telah menerbitkan larangan pencatatan perkawinan 

beda agama. Ketetapan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili 

Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama 

dan Kepercayaan. Surat Edaran yang diterbitkan pada 17 Juli 2023 tersebut 

menyebutkan dengan jelas pada ketentuan poin dua bahwa pengadilan tidak 

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda 

agama dan kepercayaan.
194

 

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari banyak 

kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin 

beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu 

dianggap mereduksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, walaupun 

dalam pertimbangannya hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan 

dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dijadikan bahan tabayun para 

hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara perkawinan. Hakim ketika 
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memeriksa kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum 

perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan.
195

 

Dari pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda 

agama setelah berlakunya UU Perkawinan akan sulit dilaksanakan di Indonesia. 

Selain itu, tidak disebutkannya perkawinan beda agama secara tegas dalam UU 

Perkawinan menimbulkan polemik di tengah masyarakat dalam memahaminya. 

Berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan, ada yang berpendapat bahwa perkawinan 

beda agama tidak boleh. Namun, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, ada pula 

yang berpendapat bahwa terjadi kekosongan hukum, sehingga peraturan GHR 

dapat diberlakukan, maka perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan 

pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Terlepas dari diskursus tentang perkawinan 

beda agama, dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2023 telah memberikan kepastian hukum dan menjadi rujukan untuk menutup 

celah perkawinan antar agama yang selama ini menjadi polemik di tengah 

masyarakat.
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG 

PENGESAHAN NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Duduk Perkara 

Pemohon I (Rizal Adikara) dan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) telah 

memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan keduanya, tetapi karena 

adanya perbedaan agama yaitu Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II 

yang beragama Kristen, maka oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya perkawinan para pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan mendapatkan 

penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para pemohon. 

Berdasarkan putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, Pengadilan Negeri Surabaya 

mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon 

yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, serta memerintahkan 

kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya 

untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon 

tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. 

 Dalam putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby disebutkan bahwa di antara dasar 

dan alasan pemohon mengajukan permohonan adalah bahwa asas hukum yang 

berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama 

bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, juga berdasarkan 
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Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 

2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

Maksudnya adalah semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut 

hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan 

di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya. Hal 

ini juga dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan beserta dengan 

penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya, kalau tidak, maka perkawinan 

tersebut tidak sah.
196

 

Adapun pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, 

maka dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 

ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut tidak menentukan keabsahan perkawinan, 

tetapi sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan 

terjadi. Perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat 

administratif yang bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas 

baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain. Pencatatan 

perkawinan dituangkan dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam 

daftar yang khusus disediakan sehingga dapat dibaca oleh yang berkepentingan 
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K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 
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dan sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dengan surat 

tersebut dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.
197

 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 40 KHI dengan tegas menyebutkan 

larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita 

yang tidak beragama Islam.198 Pasal 44 KHI juga menyebutkan bahwa seorang 

wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 

beragama Islam.
199

 Ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 

akhir Januari 2023 yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Putusan 

ini dituangkan dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.200 

Adapun pernikahan beda agama menurut perspektif hukum Islam, maka 

dasarnya adalah firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 221. 

 وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتّاَٰ يُ ؤْمِنُوا 
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Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, 

No. 1 (April 2020): h. 198. 
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Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 40. 

199
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 44. 
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Mahkamah Konstitusi RI, “MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama”, Situs 

Resmi MKRI. https://www.mkri.id/index.php? page=web.Berita&id=18870&menu=2. 7 Februari 

2023. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 

yang beriman) sebelum mereka beriman.
201

 

Adapun terkait pernikahan beda agama antara pria muslim dan wanita non-

muslim dari kalangan Ahli Kitab, terdapat riwayat al-Bukhāri dari Ibn „Umar ra. 

di mana ketika ia ditanya tentang hukum menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, 

Ibn „Umar mengatakan,  

Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita musyrik bagi orang-orang 

beriman, dan aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar dari seorang 

wanita yang mengatakan bahwa „Isa adalah Rabbnya padahal ia adalah 

hamba dari hamba-hamba Allah swt.202 

Pendapat larangan menikahi wanita Ahli Kitab juga dipilih oleh Majelis 

Tarjih Muhammadiyah,203 Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur,204 dan difatwakan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang 

Perkawinan Beda Agama. Majelis Tarjih Muhammadiyah beranggapan bahwa 

yang paling baik adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak 

iman dan takwa kepada Allah swt. Melakukan perkawinan dengan bukan orang 

yang seagama dengan kita akan dapat mempengaruhi iman dan takwa kepada 

Allah swt. Perkawinan yang paling baik adalah perkawinan dengan orang yang 
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Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 35. 
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Muḥammad bin „Ismā‟ῑl al-Bukhārῑ, Ṣaḥῑḥ al-Bukhārῑ, Juz 5 (Cet. V; Dimasyq: Dār 

Ibn Kaṡῑr, 1414 H), h. 2024. 
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Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih: 

Tanya Jawab Agama (Cet. IX; Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019), h. 206-207. 
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September 2022. 
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seagama dengan kita. Banyak ayat al-Qur‟an yang memperingatkan agar orang-

orang yang beriman jangan sekali-kali berjudi dengan agama yang mereka anut, 

sebagaimana yang dipahami dari surat al-Baqarah ayat 221. Mereka mengajak ke 

neraka dengan mempengaruhi iman dan takwa kita. Lain halnya dengan bergaul 

dan berteman, hal ini dibolehkan.205 

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat 

tentang larangan wanita muslimah menikahi pria yang tidak beragama Islam. Ini 

berdasarkan firman Allah swt. dalam QS surat al-Baqarah ayat 221. Wahbah al-

Zuḥailῑ menyebutkan bahwa para ulama telah ijmak (bersepakat) dalam hal ini.206
 

Adapun pendapat sebagian ulama yang membolehkan pria muslim 

menikahi wanita Ahli Kitab, maka terdapat perbedaan pendapat tentang wanita 

Ahli Kitab yang boleh untuk dinikahi karena dalam ayat disebutkan bahwa yang 

boleh dinikahi adalah wanita muḥṣanāt. Sebagian berpendapat maknanya adalah 

wanita merdeka, sebagian yang lain berpendapat wanita żimmῑ, dan yang lainnya 

berpendapat wanita yang menjaga kesuciannya. Namun, terdapat riwayat dari Ibn 

„Umar yang melarang nikah dengan wanita Ahli Kitab. Pendapat tersebut patut 

untuk dikedepankan di masa kini sebagai bentuk sadd al-żarῑ’ah. Juga dengan 

merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang dengan tegas 

menyebutkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI juga menyebutkan 

bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 
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Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih: 

Tanya Jawab Agama, h. 207. 
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Wahbah al-Zuḥailῑ, al-Fiqh al-Islāmῑ wa Adillatuhu, Juz 9 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-

Fikr, 1433 H), h. 6614. 
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pria yang tidak beragama Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga 

fatwa di Indonesia pun melarang pernikahan dengan wanita Ahli Kitab, seperti 

Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta 

Lembaga Bahtsul Masail NU, setelah mengamati realita sosial yang ada.  

Pernikahan beda agama hanya dapat dilegakan jika tidak ditemukan 

pasangan yang seagama. Adapun putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang 

pengesahan nikah beda agama terjadi di Indonesia yang berpenduduk mayoritas 

muslim. Berdasarkan hal ini, putusan PN Surabaya tersebut tidak dapat 

dibenarkan. Pernikahan beda agama antara pria muslim dan wanita non-muslim 

bisa dilegalkan dalam keadaan tidak ditemukan atau sulitnya mencari wanita 

muslimah di daerah tersebut, ini yang dikategorikan sebagai keadaan darurat. Hal 

ini sebagaimana disampaikan oleh M. Amin Suma bahwa nikah beda agama 

hanya sebagai pintu darurat.207 M. Amin suma memberikan contoh jika seseorang 

pergi ke suatu tempat yang memang jauh dan tidak bisa kembali ke keluarga 

selama bertahun‑tahun dan begitu lama, nikah beda agama diperbolehkan apabila 

di tempat itu memang tidak ditemukan wanita beragama Islam.208 Keadaan ini 

masuk dalam kategori darurat yang membolehkan sesuatu yang pada asalnya 

dilarang. 

 

 

                                                           
207

“Prof. M. Amin Suma: Nikah Beda Agama Hanya Sebagai Pintu Darurat”, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-m-amin-suma--nikah-beda-agama-hanya-sebagai-
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B. Dasar Hukum 

d) Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 

Pasal 35 huruf (a) UU Nomor 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. 

Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa perkawinan yang terjadi di 

antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan 

pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, di mana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau 

“yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah 

perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut 

pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan 

dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan agama 

setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. 

Dasar hukum yang disebutkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut 

terbukti keliru karena dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan beda 

agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu 

pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah 

perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah.
209

 Maksud pernyataan 

“menurut hukum agamanya masing-masing” adalah bergantung pada sahnya 

hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melaksanakan 
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perkawinan beda agama. Undang-undang memberikan kepercayaannya secara 

penuh kepada agama dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan 

berbeda agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nikah 

beda agama sebagaimana tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, bahwa perkawinan 

beda agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan laki-laki muslim dengan 

wanita Ahli Kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya menjadi dasar dan pertimbangan 

hukum bagi para hakim yang mengadili persoalan pernikahan beda agama. Hal ini 

dikarenakan fungsi MUI sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, pemberi 

edukasi, pembimbing, serta sebagai pemberi solusi bagi berbagai permasalahan 

agama di Indonesia. Pengabaian terhadap fatwa MUI justru menunjukkan 

rendahnya kualitas beragama dan kepercayaan masyarakat serta lembaga negara 

terhadap para ulama. 

e) Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 

Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak 

untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah. Namun, keabsahan perkawinan bergantung pada hukum agama sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Maksud pernyataan 

“menurut hukum agamanya masing-masing” adalah bergantung pada sahnya 

hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melaksanakan 



84 
 

 
 

perkawinan beda agama. Undang-undang memberikan kepercayaannya secara 

penuh kepada agama dan agama Islam telah menyebutkan larangan pernikahan 

beda agama. Ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 221. 

 وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتّاَٰ يُ ؤْمِنُوا 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 

yang beriman) sebelum mereka beriman.
210

 

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan larangan 

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak 

beragama Islam.211 Juga dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa 

seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria 

yang tidak beragama Islam.
212

 Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara 

calon suami dan calon istri berbeda agama tidak dapat dilaksanakan. 

f) Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan 

bahwa dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 

hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan 

Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, perkawinan terbukti 

dilaksanakan dengan tidak mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum 

Islam karena Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan permohonan 
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Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 35. 

211
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pernikahan beda agama antara kedua pemohon serta memberi izin kepada para 

pemohon untuk melaksanakan pernikahan beda agama di hadapan Pejabat Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. 

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor: 4/MUNAS 

VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, bahwa perkawinan beda 

agama adalah haram dan tidak sah, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita 

Ahli Kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Agama Islam 

secara tegas telah melarang pernikahan beda agama sebagaimana disebutkan 

dalam QS Al-Baqarah/2: 221. 

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 (Hukum Perkawinan) Pasal 40 huruf (c) 

juga dengan tegas menyebutkan larangan melangsungkan perkawinan antara 

seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 juga 

menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berbeda dengan UU Perkawinan 

yang tidak secara tekstual menyebutkan larangan pernikahan beda agama, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44 dengan tegas melarang 

pernikahan beda agama antara seorang yang beragama Islam dengan yang tidak 

beragama Islam. 

C. Pertimbangan Hukum 

1) Perbedaan agama bukan larangan melangsungkan perkawinan 

Putusan Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa perbedaan 

agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf ( f ) undang-undang perkawinan dan merujuk pada 
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ketentuan pasal 35 huruf ( a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

administrasi kependudukan. 

Pasal 35 huruf ( a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

administrasi kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku 

pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Wantjik Saleh 

berpendapat bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu 

perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi 

semata‐mata bersifat administratif.
213

 Walaupun pencatatan bukan merupakan 

faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi syarat pencatatan ini juga 

harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini 

merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan yang 

dilakukan oleh para pihak. 

 Adapun pasal 8 huruf (f) UU perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan 

dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal ini justru menjadi dasar 

pelarangan pernikahan beda agama Islam karena dalam agama Islam pernikahan 

beda agama adalah sesuatu yang dilarang. Allah swt. berfirman dalam QS Al-

Baqarah/2: 221. 

رٌ  مُؤْمِنَةٌ  وَلَأَمَةٌ  ۗ   يُ ؤْمِنا  حَتّاَٰ  الْمُشْركَِاتِ  تَ نْكِحُوا وَلَا   تُ نْكِحُوا وَلَا  ۗۗ  أعَْجَبَ تْكُمْ  وَلَوْ  مُشْركَِةٍ  مِنْ  خَي ْ
رٌ  مُؤْمِنٌ  وَلَعَبْدٌ  ۗ   يُ ؤْمِنُوا حَتّاَٰ  الْمُشْركِِينَ   ۗۖ  الناارِ  إِلَى  يَدْعُونَ  أوُلََٰئِكَ  ۗۗ  أَعْجَبَكُمْ  وَلَوْ  مُشْركٍِ  مِنْ  خَي ْ

ُ  ۗۖ  بإِِذْنوِِ  وَالْمَغْفِرةَِ  الْْنَاةِ  إِلَى  يدَْعُو وَاللَّاُ  يَ تَذكَارُونَ  لَعَلاهُمْ  للِنااسِ  آيَاتوِِ  وَيُ بَ ينِّ  
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka 

beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 

daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah 

kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) 

sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman 

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka 

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 

mereka mengambil pelajaran.
214

 

Berkaitan ayat ini, Ibn Kaṡῑr menyebutkan, 

Pengharaman ini datang dari Allah swt. bagi pria mukmin untuk tidak 

menikahi wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala.
215

 

Wahbah al-Zuḥailῑ menyebutkan bahwa para ulama telah ijmak 

(bersepakat) dalam hal ini.216 Al-Ṭabarῑ menyebutkan bahwa sebagian ulama 

berpendapat perempuan musyrik yang dimaksud dalam QS Al-Baqarah/2: 221 

adalah semua perempuan musyrik dengan bentuk kesyirikan apapun, tidak 

dikhususkan satu sama lain, entah dia penyembah berhala, majusi maupun Ahli 

Kitab.217 

Pernikahan beda agama akan menimbulkan dampak negatif terhadap 

kehamonisan rumah tangga. Perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga rentan 

menimbulkan perselisihan yang tentu bertentangan dengan tujuan berkeluarga 

yaitu menjadi keluarga yang sakῑnah mawaddah wa raḥmah. Persoalan lain yang 

muncul adalah dalam hal warisan di mana seorang muslim tidak dapat saling 
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mewarisi dengan orang yang tidak beragama Islam karena perbedaan agama 

merupakan di antara penghalang warisan dalam Islam. 

2) Izin orang tua 

Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa para 

pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan izin dari kedua 

orang tua mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah 

sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke- 

Tuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, izin orang tua bukan 

merupakan syarat perkawinan. Izin orang tua hanya berlaku bagi seorang yang 

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam UU Perkawinan pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin kedua orang tua. Saat putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diterbitkan, 

kedua pemohon telah berumur lebih dari 21 tahun (Pemohon 1 berumur 35 tahun 

dan Pemohon II berumur 30 tahun). 

Adapun menurut hukum Islam, orang tua bertindak sebagai wali nikah dan 

ini hanya berlaku bagi ayah mempelai wanita karena menurut Kompilasi Hukum 

Islam, akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang 

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang 

saksi.
218

 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
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Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 1. 
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bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, yang bertindak 

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam 

yakni muslim, berakal, dan balig.
219

 Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali 

hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya 

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Di antara wali nasab tersebut 

adalah ayah mempelai wanita.
220

 

Berdasarkan putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pemohon wanita 

beragama Kristen. Jika terbukti ayah pemohon wanita juga beragama Kristen, 

maka ia tidak dapat menjadi wali nasab karena di antara syarat wali yang 

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah beragama Islam. Dalam hal ini 

maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat 

berikutnya. Jika ditemukan wali nasab yang beragama Islam, maka perwalian 

diserahkan kepada wali hakim yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan 

untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
221

 

Islam memerintahkan para orang tua dan para wali untuk menjadikan 

agama sebagai pertimbangan utama dalam menikahkan anak-anak mereka. Nabi 

saw. bersabda, 

                                                           
219

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 20. 
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Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 21. 

221
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 23. 



90 
 

 
 

نَةٌ في الَأرْضِ وَفَسَادٌ  جَاءكَُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَوُ وَخُلُقَوُ  إِذَا  222فأَنَْكِحُوهُ، إِلاا تَ فْعَلُوا تَكُنْ فِت ْ
 

Terjemahnya: 

Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian rida agama dan 

akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di 

muka bumi dan kerusakan yang besar. (Diriwayatkan oleh al-Tirmiżῑ) 

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa rasulullah saw. bersabda, 

الْمَرْأةَُ لِأَرْبعٍَ: لِمَالِهاَ وَلِحَسَبِهَا وَجَماَلِهاَ وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَربَِتْ يدََاكَ  تُ نْكَحُ  
223  

Artinya: 

Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya niscaya kamu 

akan beruntung. 

Berdasarkan hal tersebut, putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang 

mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan pertimbangan izin 

orang tua kedua pemohon merupakan hal yang keliru karena izin orang tua 

bukanlah syarat bagi mempelai pria, selain itu perbuatan orang tua kedua 

pemohon bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjadikan baiknya 

kualiatas agama sebagai prioritas dalam memilih pendamping hidup. 

c) Hak Asasi 

Putusan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menyebutkan bahwa mengingat 

pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak 

Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk 

tetap mempertahankan agamanya masing-masing. 

Pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan yang sah 

merupakan hak asasi para pemohon, akan tetapi keinginan para pemohon untuk 
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Muḥammad bin „Ῑsā al-Tirmiżῑ, Sunan al-Tirmiżῑ, Juz 3 (Cet. II; Mesir: Maṭba‟ah 

Muṣṭafā al-Bābῑ al-Ḥalabῑ, 1975), h. 387. 
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Abū „Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‟ῑl al-Bukhārῑ, Ṣaḥῑḥ al-Bukhārῑ, Juz 5, h. 1958. 
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menikah dengan pasangan yang berbeda agama merupakan hak non-asasi. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh M. Amin Suma dalam Forum Group 

Discussion (FGD) Nikah Beda Agama yang diadakan oleh Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada 

tanggal 28 September 2022, M. Amin Suma berpendapat bahwa yang menjadi 

Hak Asasi Manusia adalah akad perkawinan karena yang melekat dari Tuhan 

adalah bolehnya manusia untuk kawin. Berdasarkan hal tersebut, putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadikan hak asasi pemohon sebagai 

pertimbangan hukum dalam mengabulkan pernikahan beda agama adalah keliru. 

Pertimbangan hukum yang tepat bagi para hakim dalam memutuskan 

perkara nikah beda agama di antaranya: 

1) Sadd al-Żarῑ’ah 

Sadd al-żarῑ’ah bermakna larangan terhadap wasilah yang mengantarkan 

pada mafsadat.
224

 Definisi lain sadd al-żarῑ’ah yang disebutkan oleh para ulama 

uṣūl fiqh adalah larangan terhadap sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan 

pada sesuatu yang tidak boleh.
225

 Pernikahan beda agama dapat menjadi wasilah 

munculnya berbagai mafsadat, seperti akan mempengaruhi keimanan dan akidah 

dari pasangan yang beragama Islam dan keturunannya, serta munculnya berbagai 

masalah dalam hak waris karena perbedaan agama merupakan salah satu faktor 

yang menghambat seseorang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Jika 

memilih pendapat sebagian ulama yang membolehkan pernikahan beda agama 

                                                           
224

„Iyāḍ bin Nāmῑ al-Salmῑ, Uṣūl al-Fiqh allażi Lā Yasa’ al-Faqῑh Jahluh (Cet. I; Riyad: 

Dār al-Tadmuriyyah, 2005), h. 211. 

225
Ibn „Ᾱsyūr, Maqāṣid al-Syarῑ’ah al-Islāmiyyah, Juz 2 (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-

Syu‟ūn al-Islāmiyyah, 2004), h. 101. 
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antara pria muslim dan wanita non-muslim dari kalangan Ahli Kitab, maka 

dengan penerapan sadd al-żarῑ’ah berupa pertimbangan munculnya berbagai 

mafsadat dalam hal warisan hingga akidah, pernikahan beda agama di zaman ini 

sepatutnya dilarang. 

2) Ḥifẓ al-Dῑn (Penjagaan terhadap agama) 

Penjagaan terhadap agama (hifẓ al-dῑn) merupakan salah satu dari lima hal 

pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams) yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh 

syariat berkaitan dengan penciptaan manusia. Bentuk penjagaan terhadap agama 

adalah dengan mencegah segala hal yang dapat merusak pokok akidah.
226

 

Pernikahan beda agama di zaman ini selayaknya dilarang karena bisa menjadi 

sebab munculnya kemudaratan dan mafsadah terkhusus dalam akidah. Terlebih 

rasulullah saw. dalam sebuah hadis telah menyebutkan penekanan agar kualitas 

agama menjadi prioritas pilihan di dalam menentukan pasangan ke jenjang 

pernikahan. Perbedaan agama dalam sebuah keluarga akan rentan mempengaruhi 

kualitas agama anggota keluarga tersebut, terutama sang anak yang agamanya 

akan dipengaruhi oleh pendidikan dan pengajaran dari orang tuanya. Sebagaimana 

sabda nabi saw. 

سَانوِِ  راَنوِِ أوَْ يَُْجِّ 227مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاا يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرةَِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانوِِ أوَْ يُ نَلِّ  
Artinya: 

Tidak ada seorang anak yang dilahirkan kecuali di atas fitrah. Orang tuanya 

yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 
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Ibn „Ᾱsyūr, Maqāṣid al-Syarῑ’ah al-Islāmiyyah, Juz 2, h. 139. 
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Abū „Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‟ῑl al-Bukhārῑ, Ṣaḥῑḥ al-Bukhārῑ, Juz 1, h. 456. 
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Oleh sebab itu, pernikahan beda agama akan membuka celah tumbuh dan 

berkembangnya anak keturunan yang tidak berpegang teguh pada agama Islam. 

3) Puasa 

Jika seorang muslim belum untuk mampu menikah namun ia tidak bisa 

mengendalikan gejolak syahwatnya, maka nabi saw. mengarahkannya untuk 

berpuasa karena dengan puasa akan membantunya untuk mengekang syahwatnya, 

nabi saw. bersabda. 

 يَسْتَطِعْ  لََْ  وَمَنْ  للِْفَرجِْ  وَأَحْلَنُ  للِْبَلَرِ  أَغَضُّ  فإَِناوُ  فَ لْيَ تَ زَواجْ  الْبَاءَةَ  مِنْكُمُ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الشابَابِ  مَعْشَرَ  ياَ 
228وِجَاءٌ  لَوُ  فإَِناوُ  بِاللاوْمِ  فَ عَلَيْوِ   

Artinya: 

Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka 

menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga 

kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena 

puasa itu obat pengekang nafsunya. 

Jika seseorang belum mampu untuk menikah maka solusi pertama yang 

ditempuh adalah dengan berpuasa karena puasa dapat meminimalisir syahwat 

seseorang walau tidak dapat menghilangkannya secara keseluruhan. Anjuran 

untuk berpuasa adalah solusi yang bersifat sementara bagi mereka yang belum 

mampu menikah dengan sebab tertentu karena kemampuan seseorang untuk 

berpuasa pun berbeda-beda. Adapun jika sudah sampai pada puncak syahwatnya 

dan ia tidak lagi mampu berpuasa serta dikhawatirkan akan terjatuh pada 

perbuatan yang diharamkan maka membujang hukumnya haram menurut 

mayoritas ulama. 

                                                           
228

Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrῑ, Ṣaḥῑḥ Muslim, Juz 4 (Turki: Dār al-Ṭibā‟ah al-

Ᾱmirah, 1334 H), h. 128. 
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Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan pada Journal of the American 

Heart Association dijelaskan bahwa dengan melajang resiko terkena penyakit 

kardiovaskular dan stroke akan lebih tinggi dibandingkan yang telah menikah, 

sehingga orang yang melajang memiliki resiko kematian yang lebih tinggi 

dibandingkan yang menikah.229 Abu Bakar bin Zakaria berkata, 

Aku pernah melihat satu kaum yang mana mereka memiliki jumlah sperma 

yang sangat banyak. Di saat mereka menahan diri dengan tidak 

berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin, mereka bersedih 

tanpa sebab. Aku pernah melihat seorang laki-laki yang menjauhi hubungan 

seks dan akibatnya ia kehilangan nafsu makan. Ia mencoba sedikit makan 

namun tidak dapat menyembuhkan dan menyehatkannya. Lalu ia kembali 

melakukan hubungan seks, maka penyakit itu pun hilang seketika.230 

Dampak negatif lain dari melajang adalah berpengaruh pada psikologis 

seseorang berupa konflik diri, seperti merasa malu, tidak percaya diri, dan minder. 

Konflik diri akan mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang. Status lajang pada 

wanita seringkali menjadi beban pikiran bagi individu yang mengalaminya di 

mana beban tersebut seringkali membuat kualitas hidup seseorang menjadi tidak 

baik. Status lajang akan menimbulkan perasaan outgroup karena berada di 

lingkungan yang mayoritas orangnya adalah orang-orang yang sudah menikah.231
 

Lajang di Indonesia juga kerap mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. 

Lajang dianggap kesepian, tidak menarik, dan kurang pandai bersosialisasi. 

Pandangan negatif serta kurangnya penerimaan membuat lajang merasa tertekan. 

Dalam jangka panjang peningkatan jumlah lajang juga dapat memicu 
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William M. Schultz, “Marital Status and Outcomes in Patients With Cardiovascular 

Disease”, Journal of the American Heart Association 6, no. 12 (2017): h. 3. 

230
Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Kado Perkawinan (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 

h. 22. 

231
Luthfi Anjar Jati Pratama dan Achmad Mujab Masykur, “Interpretative 

Phenomenological Analysis tentang Pengalaman Wanita Dewasa Madya yang Masih Melajang”, 

Jurnal Empati 7, no. 2 (2018): h. 357. 
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permasalahan baru. Meningkatnya jumlah lajang berpotensi menurunkan angka 

kelahiran yang kemudian mengakibatkan rendahnya persentase penduduk usia 

produktif di masa mendatang.232 

Berdasarkan hal tersebut, kemampuan berpuasa dan dampak kesehatan 

yang ditimbulkan hendaknya menjadi salah satu pertimbangan hukum bagi hakim 

dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama. 

4. Keadaan Darurat 

Pernikahan beda agama hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. 

Keadaan darurat yang dimaksud adalah tidak ditemukannya pasangan seagama 

sedangkan syariat Islam melarang untuk berzina. Allah swt. berfirman dalam QS 

Al-Isrā‟/17: 32. 

 وَلَا تَ قْرَبوُا۟ ٱلزِّنَََْٰٓ ۖ إِناوُۥ كَانَ فََٰحِشَةً وَسَآْءَ سَبِيلًا 
 

Terjemahnya: 

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

keji dan suatu jalan yang buruk.233 

Sebagaimana diketahui baik dari laki-laki maupun perempuan bahwa 

pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dasar yang merupakan kebutuhan 

primer (pokok) dan tidak tergantikan. Laki-laki dan perempuan yang mengalami 

sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya dapat berakibat melakukan 
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Dwi Hardani Oktawirawan dan Ananta Yudiarso, “Analisis Dampak Sosial, Budaya, 

dan Psikologis Lajang di Indonesia”, Jurnal PAMATOR 13, no. 2 (Oktober 2020): h. 213. 
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Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 285. 
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penyimpangan seks.234 Seks merupakan kebutuhan asasi yang eksistensinya tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Agar tidak terjadi penyimpangan, 

dibutuhkan aturan dan norma yang jelas.235 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. bahwa nabi 

saw. bersabda, 

كَاتَبُ الاذِي يرُيِدُ الَأدَاءَ، وَالنااكِحُ الاذِ  ثَلَاثةٌَ  
ُ
، وَالم ُجَاىِدُ في سَبِيلِ اللَّاِ

ي يرُيِدُ حَقٌّ عَلَى اللَّاِ عَوْنُ هُمْ: الم
236العَفَافَ   

Artinya: 

Ada tiga orang yang Allah wajibkan atas diri-Nya untuk menolong mereka; 

orang yang berjihad di jalan Allah, budak yang memiliki perjanjian yang 

berniat memenuji perjanjiannya, dan orang yang menikah dengan niat 

menjaga kesucian diri dari zina. 

Al-Ṭibbῑ mengatakan bahwa ketiga perkara tersebut merupakan urusan-

urusan yang berat. Jika bukan karena pertolongan Allah swt. niscaya seorang 

hamba tidak mampu mengerjakannya, dan yang paling berat di antara ketiganya 

adalah menjaga kesucian diri dari zina karena itu berarti memutus syahwat 

alamiah yang melekat kuat pada manusia.237 

Pada kasus di mana seorang muslim kesulitan atau tidak menemukan 

pasangan yang seagama sedangkan kebutuhan biologisnya harus dipenuhi, maka 

berlaku sebuah kaidah fikih, 

                                                           
234

Rahmat Hidayat Djati, dkk., “Arus Balik Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemasyarakatan (Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan melalui 

Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang)”, Jurnal MODERAT 7, no. 1 

(2021): h. 32-33. 
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 Muḥammad Ṡidqῑ al-Burnū, Al-Wajῑz fῑ Ῑḍāḥ Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kuliiyah (Cet. 

V; Beirut: Mu‟assasah al-Risalah, 2002), h. 234. 
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Muḥammad bin „Ῑsā al-Tirmiżῑ, Sunan al-Tirmiżῑ, Juz 4 (Cet. II; Mesir: Maṭba‟ah 

Muṣṭafā al-Bābῑ al-Ḥalabῑ, 1975). h. 184. 
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5 (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.), h. 242 
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حْظوُْراَتِ 
َ
238الضارُوْراَتُ تبُِيْحُ الم  

Artinya: 

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang/dicegah. 

 Hal ini sebagaimana disampaikan oleh M. Amin Suma bahwa ketentuan 

perkawinan antara laki‑laki muslim dengan wanita Ahli Kitab itu adalah apabila 

keimanan dari laki‑laki itu sempurna dan dalam keadaan kondisi darurat, seperti ia 

ke suatu tempat yang memang jauh dan tidak bisa kembali ke keluarga selama 

bertahun‑tahun dan di tempat itu memang tidak ditemukan wanita beragama 

Islam. Hazairin (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) mengatakan 

hal yang sama. Pada intinya di Indonesia tidak ada alasan untuk seorang laki‑laki 

muslim menikah dengan wanita yang bukan Islam karenanya banyaknya 

perempuan-perempuan di Indonesia dari berbagai kalangan.239 Berdasakan hal 

tersebut, putusan nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak dapat dibenarkan karena 

kasus tersebut terjadi di Indonesia yang merupakan negara penduduk mayoritas 

beragama Islam. 

Hal ini dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili 

Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat yang Berbeda Agama 

dan Kepercayaan. Surat Edaran yang diterbitkan pada 17 Juli 2023 tersebut 

menyebutkan dengan tegas pada ketentuan poin dua bahwa pengadilan tidak 

mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda 
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Muḥammad Ṡidqῑ al-Burnū, Al-Wajῑz fῑ Ῑḍāḥ Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kuliiyah, h. 234. 
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Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 24/PUU-

XX/2022, h. 10. 
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agama dan kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 

Tahun 2023 ini telah memberikan kepastian hukum dan menjadi rujukan para 

hakim untuk menutup celah perkawinan antar agama yang selama ini terus 

menimbulkan polemik yang berkepanjangan di masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada 

bab ini akan disebutkan beberapa kesimpulan: 

1. Pemohon I (Rizal Adikara) dan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) 

memberitahukan akan dilaksanakan pernikahan antara keduanya kepada 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tetapi 

karena adanya perbedaan agama (Pemohon I beragama Islam dan 

Pemohon II beragama Kristen) maka Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya menolak permohonan tersebut. Berdasarkan 

penolakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya itulah 

para pemohon mengajukan penetapan pernikahan beda agama kepada 

Pengadilan Negeri Surabaya. 

2. Pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum baik dalam hukum 

Islam, Undang-Undang Perkawinan, maupun Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal itu, putusan Pengadilan 

Negeri Surabaya nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terbukti keliru. 

3. Pertimbangan hakim berupa hak asasi pemohon, pernikahan perbedaan 

agama bukanlah larangan melangsungkan perkawinan, serta izin orang tua 

adalah pertimbangan hukum yang keliru. Dalam memutuskan perkara 

pernikahan beda agama hakim perlu memperhatikan sadd al-żarῑ’ah, ḥifẓ 
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al-dῑn (penjagaan terhadap agama), kemampuan berpuasa, serta keadaan 

darurat. Pernikahan beda agama hanya dapat disahkan jika berada dalam 

keadaan darurat. 

B. Implikasi Penelitian 

 Setelah melalui kajian berbagai literatur berkenaan dengan putusan nomor: 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang pengesahan nikah beda agama, maka berikut akan 

disebutkan beberapa hal yang merupakan implikasi penelitian dalam bentuk saran 

dan rekomendasi: 

1. Kajian tentang pernikahan beda agama perlu mendapat perhatian yang 

lebih karena hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan 

tempat. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pendapat para ahli fikih klasik 

dan kontemporer tentang hukum nikah beda agama, juga perbedaan 

hukum nikah beda agama di negeri mayoritas muslim dan negeri minoritas 

muslim. 

2. Kajian tentang pernikahan beda agama sepintas merupakan konsumsi bagi 

para akademisi dan pegiat hukum Islam. Namun, hasil kajian ini perlu 

untuk disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat dengan bahasa 

yang sederhana dan mudah dipahami karena dampak negatif dari 

perbedaan pendapat mengenai nikah beda agama seringkali muncul di 

tengah masyarakat awam. 

3. Kepada peneliti selanjutnya agar lebih mendalami pernikahan beda agama 

karena kajian tesis ini fokus pada analisa hasil putusan Pengadilan Negeri 
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Surabaya, sehingga menyisakan masalah-masalah penting lainnya yang 

masih membutuhkan kajian yang intensif dan mendalam. 
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