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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Śa Ś es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain „ apostrop terbalik„ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Namun Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis 

dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـَ

 Dammah U U ـَ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|ََ ي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 

  

 ۇ

 

 

dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di atas 
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4. Tā’ marbūṫah 

Ta‟marbutah dalam transliterasi ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan harakat dammah, transliterasinya 

ditandai dengan simbol [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau yang dikenal dengan kata tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), maka 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta‟marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walaupun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), 

akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang bagaimana penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Namun Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari 

kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan ini juga 

berlaku untuk huruf awal dari sebuah judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.    = „alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 
 

Nama  : Ayu Lestari 
NIM    : 10100120005 
Judul : Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Hukum Islam dan      

Implementasinya Di Kabupaten Luwu Timur 

 Penelitian ini membahas tentang perkawinan beda agama dan 
implementasinya di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Adapun 
permasalahan yang akan diteliti: 1) bagaimana implementasi dan persepsi tokoh 
masyarakat tentang perkawinan beda agama di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 
Timur. 2) bagaimana analisis hukum Islam tentang perkawinan beda agama di 
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian 
dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi dan 
persepsi tokoh masyarakat mengenai pernikahan beda agama di Kecamatan Wotu 
Kabupaten Luwu Timur yaitu, pada realitanya memang sudah terjadi perkawinan 
beda agama di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur memang sudah terjadi 
setidaknya ada beberapa pasangan yang melakukan pernikahan beda agama 
berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan. Namun kasus tersebut masih 
terus terjadi sehingga dalam penerapannya masyarakat masih melangsungkan 
perkawinan beda agama, bahkan mereka hidup di dalam satu keluarga yang 
berbeda agama. 2) Analisis hukum Islam tentang perkawinan beda agama di 
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu, di dalam hukum Islam bahwa 
perkawinan beda agama merupakan konsekuensi logis dari keberagaman yang 
ada. Dan salah satu upaya kecil dalam menjaga kerukunan dan toleransi umat 
beragama sesuai dengan tujuan perkawinan yakni bukan hanya menjaga 
kerukunan dalam keluarga melainkan juga relasi yang seimbang antara dua 
keyakinan berbeda agama yang dilandasi sikap menghargai dan toleransi. Namun 
di dalam al-qur‟an, undang-undang dan hukum Islam sudah ditegaskan dan 
dijelaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang dan tidak sah apabila 
dilakukan sudah jelas apabaila dilaksanakan maka status perkawinan batal demi 
hukum. 

Implikasi dari penelitian ini antara lain: Memberikan pengetahuan untuk 
mengembangkan ilmu agama dan hukum khususnya dalam hal pemahaman 
mengenai pekawinan beda agama dan implementasinya di masyarakat, 
Memberikan saran kepada tokoh masyarakat mengenai kesadaran akan 
pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai masalah perkawinan beda 
agama bagi keluarga, Memberikan saran kepada lingkup pemerintah di 
Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur bahwa pentingnya masalah pencatatan 
dan pendaftaran perkawinan, agar tidak melakukan perkawinan yang ilegal dan 
menyalahi aturan. 

 

 
 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri; mereka harus 

hidup dalam masyarakat, di mana mereka lahir, tumbuh, dan mati. Manusia, 

sebagai individu, mungkin memiliki kodrat untuk hidup menyendiri. Segala 

sesuatu diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Swt, dan naluri semua 

makhluk, termasuk manusia, adalah hidup berpasang-pasangan. Dalam hukum 

Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat, juga dikenal sebagai mitsaaqon 

ghalidzan, untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.
1
 

Aqad, atau kesepakatan, antara wali calon istri dan calon suaminya itulah yang 

merupakan perkawinan. Wali wanita harus menyatakan dengan jelas akad nikah 

kepada calon mempelai suami berupa ijab (penyerahan) dan penerimaan (kabul), 

yang harus dilakukan di depan dua orang saksi yang memenuhi syarat. 

 Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan menurut Ahmad Rofiq adalah 

peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat 

produk pemikiran hukum, yakni fikih, keputusan pengadilan, dan undang-undang 

yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. Perkawinan 

mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan 

manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan 

yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu 

keluarga.
2
 

Perkawinan juga di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 

                                                     

1
 Kementerian Agama RI. Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Pembinaan 

Peradilan Agama, 1992), h. 10. 

2 Muhammad Salehh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini) “, Jurnal Al-Qadau 2, 

No. 1, (2015),  h. 15. 
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2019 yang menyebutkan :  

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3
 

Akibatnya, pernikahan memiliki hubungan yang kuat dengan agama dan 

spiritualitas. Pernikahan memiliki komponen jasmani dan rohani serta komponen 

batin yang memainkan peran penting.
4
 Tujuan ideal perkawinan menurut hukum 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan. Sementara itu, sesuai dengan syariat Islam, selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga penting untuk membentuk 

keluarga, memelihara dan meneruskan keturunan di dunia ini, serta menghindari 

zina untuk mendatangkan ketenangan. dan kedamaian bagi mereka yang terlibat, 

serta kedamaian dalam keluarga dan masyarakat.
5
 

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dipaparkan diatas, mengenai 

pengertian keluarga bahwa keluarga merupakan hubungan dua orang yang sah 

secara hukum dan melahirkan keturunan dapat juga karena adanya hubungan 

sedarah dengan yang lain sehingga terbentuk kelompok kecil. Keluarga adalah 

brnyuk yang sangat terkecil dari suatu negara, dan yang mendambakan suatu 

pernikahan yang sah merupakan keluarga yang sejahtera serta senang yang 

senantiasa dapat ridha Allah swt.
6
 Membina rumah tangga adalah suatu hal yang 

asasi bagi setiap individu yang normal dan sudah mempu untuk menikah. Ia dapat 

menentukan pilihannya kepada siapa yang akan dijadikan pasangan hidupnya. 

                                                     

3
 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1, h. 2. 

4
 Sudarsono, Hukum perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 9. 

5
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2011), h. 11.            

6
 Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, “Konsep Kafaa‟ah Pada Perkawinan Aggota TNI 

Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Qadauna 2, No. 1 (2020). h. 2. 
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Seharusnya Islam memberikan petunjuk dan arahan bagaimana seorang pemuda 

memilih calon isterinya.
7
 Sebagaiamana sabda Rasulullah saw : 

ينِ ترَبَِتْ يَ  دَاكَ تُ نْكَحُ الْمَرْأةَُ لَِِرْبَعٍ لِمَالِِاَ، وَلَِِسَبِهَا، وَجََاَلِِاَ، وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ  
Artinya: 

“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, 
keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, nikahilah karena agamanya 
niscaya kamu bahagia”. (HR. Bukhari).

8
 

Persoalan perkawinan memang menjadi hal yang selalu menarik untuk 

dibahas dan diperbincangkan, karena perkawinan adalah bagian utama dari pintu 

gerbang terciptanya sebuah keluarga baru yang tentunya akan menentukan tatanan 

kehidupan kita selanjutnya, dari keluarga baru ini juga akan lahir generasi-

generasi penentu masa depan bangsa. 

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai 

ibadah sehingga menjadi sangat penting bagi manusia yang telah dewasa, dan 

sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk 

mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah 

tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, 

masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan 

tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah 

perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut 

mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.
9
 

Negeri Bhinneka Tunggal Ika dengan banyak perbedaan, tidak hanya 

dalam tarian atau makanannya tetapi juga dalam hatinya, memungkinkan pria dan 

                                                     

7
 Muh. Jamal Jamil, “Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Studi analisis Hukum 

Islam Terhadap PP No.10/1983-Jo PP 45/1990)”, Jurnal Al-Qadau 1, No. 2 (2014), h. 11. 

8
 Abu Abdillah Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugharah al-Bukhari, Shahih 

Bukhari (Baerut: Maktabah al-Matbhaah al-Arabiyah, t.th), h. 343. 

9
 Aulil Amri, “Konsep Keimanan Dalam Undang-Undang Terhadap Perkawinan Beda 

Agama”, Jurnal Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 22, No. 1 

(2020), h. 3. 
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wanita dari seluruh penjuru negeri untuk bertemu dan berbaur, seperti di kampus, 

di kantor atau tempat kerja, di organisasi, asosiasi lain, di acara atau pesta 

tertentu, atau dalam pertemuan yang diadakan secara online, akhirnya jatuh cinta, 

lalu ingin menikah.
10

 

 Salah satu polemik dan permasalahan yang sering kita jumpai 

dilingkungan masyarakat adalah masalah perkawinan beda agama. Isu perkawinan 

beda agama telah menjadi bahan perdebatan dalam banyak literatur hukum Islam. 

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana menafsirkan konteks 

QS al-Baqarah:221 dan QS al-Maidah:5 tentang apa maksud kedua ayat tersebut 

ketika dikatakan “kafir” dan “ahli kitab” dan apakah larangan dalam ayat tersebut 

masih berlaku untuk keadaan saat ini masyarakat. 

Pada konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak 

sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang 

menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Kemudian diperjelas dengan pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan 

dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan yang berlaku dilarang kawin”.
11

 

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan 

mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara 

tegas tertuang dalama pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan 

                                                     

10
  Agustin Sukses Dakhi, Perkawinan Beda Agama Suatu Tinjauan Sosiologi 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 4. 

11
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16). 
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perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan 

tertentu: C. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 

“Seorang perempuan islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang 

pria yang tidak beragama islam”.
12

 Larangan diperkuat dengan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda 

Agama.
13

 Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh 

Hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama. 

Pada dasarmya perkawinan beda agama akan membawa konflik, baik antar 

pasangan maupun dengan diri sendiri. Konflik semacam ini pun sejatinya dapat 

dihindarkan apabila pasangan tersebut memilih untuk menikah dengan orang-

orang yang memiliki agama yang sama. Namun pada kenyataannya masih ada 

orang yang memilih untuk menikah secara beda agama, meskipun bentuk 

perkawinan itu dapat menimbulkan konflik yang tidak dihindarkan. Kenyataannya 

banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dan mencapai tujuan 

dalam perkawinan itu sendiri yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

damai. 

Persoalam pernikahan beda agama sudah lama diperbincangkan. Adanya 

perkawinan beda agama dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan 

pelik yang perlu diselesaikan di kemudian hari karena akan terjadi perbedaan 

prinsip dalam perkawinan tersebut. Disamping itu perkara ini sudah banyak 

terjadi dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat. 

Kenyatannya pernikahan beda agama dalam realita kehidupan masyarakat 

                                                     

12
 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen 

Agama, 2001), h. 6. 

13
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang 

Perkawinan Beda Agama.  
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tidak bisa dipungkiri, masih ada orang yang melakukan pernikahan dengan orang 

yang berbeda agama. Berbagai fenomena yang melibatkan seniman sebagai figur 

publik atau anggota masyarakat lainnya, di mana mereka bertindak atas dasar 

cinta dan sekali lagi dianggap sebagai subjek yang tabu. Di Kabupaten Luwu 

Timur  khususnya di Kecamatan Wotu sendiri tempat yang akan peneliti 

melakukan penelitian perkawinan beda agama sudah banyak dijumpai, terlebih 

lagi Kabupaten Luwu Timur sendiri terkenal dengan kekhasannya yang memiliki 

berbagai macam agama didalam daerahnya. Maka dari itu, hal ini yang menjadi 

persoalan yang sangat menarik perkawinan antar pemeluk agama menarik untuk 

dikaji baik ditinjau dari hukum Islam ataupun ditinaju dari segi implementasi nya 

di masyarakat. Untuk memberikan respon yang memadai diperlukan tingkat 

pemahaman yang memadai karena hal ini selalu menjadi perhatian dan pandangan 

masyarakat. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Hukum Islam dan 

Implementasinya Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan beda agama dalam 

pandangan hukum Islam dan implementasinya di Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur. 

2. Deskripsi Fokus 

 Agar tidak terjadinya kekeliruan pada penafsiran terhadap judul penelitian 

ini, maka penulis mendeskripsikan beberapa variabel yang dianggap penting 

yaitu: 

a. Perkawinan Beda Agama 

 Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang 
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yang berlainan agama atau berbeda keyakinan, seperti perkawinan antara muslim 

dengan Musyrikah, dan Musyrikah dengan Muslim.
14

 

b. Pandangan 

Pandangan dalam KBBI adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang 

(disegani, dihormati, dan sebagainya) atau hasil perbuatan memandang 

(memperhatikan, melihat, dan sebagainya).
15

 

c. Hukum Islam 

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang 

bersumberkan dari Al-Qur‟an dan Hadist. 

d. Implementasi 

Implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan
16

. 

e. Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

Salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia 

adalah Kecamatan Wotu yang terletak di Kabupaten Luwu Timur. Pada tanggal 

25 Februari 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 mengesahkan 

pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang kemudian melahirkan Kabupaten Luwu 

Timur. Ibu kota Kabupaten Luwu Timur adalah Malili yang berada di ujung utara 

Teluk Bone. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 

di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana perkawinan beda 

agama dalam pandangan hukum Islam dan implementasinya di Kecamatan Wotu 

                                                     

14
 Misbah dan Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab 

Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny”, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam 2, No. 2  

Agustus (2020), h. 12. 

15
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 

2008) , h. 1116.  

16
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 580.  
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Kabupaten Luwu Timur”. Adapun pokok masalah tersebut dijabarkan dalam dua 

submasalah yaitu: 

1. Bagaimana implementasi dan persepsi tokoh masyarakat tentang 

perkawinan beda agama di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang perkawinan beda agama di 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur? 

D. Kajian Pustaka 

Bedasarkan dengan permasalahan perkawinan beda agama dalam 

pandangan hukum Islam, setelah peneliti menjalankan pencarian ditemukan 

literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Skripsi dari penelitian Dhiya Fahira mahasiswa fakultas syariah dan 

hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 

dengan judul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus 

Yayasan Harmoni Mitra Madania)”.
17

 Dalam penelitian ini pada dasarnya 

saling terkait karena membahas mengenai perkawinan beda agama dalam 

pandangan hukum Islam, namun dalam hal ini penelitian tersebut berfokus 

pada perkawinan beda agama yang ada di indonesia dengan berfokus 

bukan hanya menurut hukum Islam melainkan hukum positif  dan hanya 

terkhusus di Yayasan Harmoni Mitra Madania, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada pembahasan perkawinan beda agama dalam pandangan 

hukum Islam secara spesifik khusunya di daerah Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur. 

2. Skripsi dari penelitian Muhammad Yunus mahasiswa fakultas ushuluddin 

filsafat dan politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 

                                                     

17
 Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Studi Kasus di Yaasan Harmoni 

Mitra Madania”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2021).  



9 
 

 
 

2014 dengan judul “Pernikahan Beda Agama Prespektif Al-Qur‟an (Kajian 

Tahlifi QS. Al-Maidah/5:5)”.
18

 Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan interpretatif untuk menjelaskan makna khusus dari ayat QS al-

Maidah/5:5. Penelitian ini hanya membahas secara spesifik mengenai 

perkawinan beda agama dalam segi QS. al-Maidah/5:5 saja, sedangkan 

dalam penelitian kali ini berfokus pada perkawinan beda agama dalam 

pandagan  hukum Islam dengan berbagai ayat al-qura‟an dan tidak hanya 

terfokus pada satu ayat saja. 

3. Skripsi dari penelitian Siti Rofiqotul Hidayah mahasiswa fakultas syariah 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq tahun 2022 dengan 

judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan”.
19

 Dalam penelitian ini membahas 

tentang perkawinan beda agama menurut Undang-Undang dan 

Administrasi Kependudukan, dimana dalam penelitian ini undang-undang 

perkawinan membahas tentang esensi perkawinan secara menyeluruh dan 

dalam administrasi kependudukan lebih menekankan persoalan 

kependudukan yang sederajat dalam hirarki peraturan perundang-undagan. 

Sedangkan di dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada 

perkawinan beda agama di dalam hukum Islam dan implementasinya 

terhadap lingkungan sosial.  

                                                     

18
 Muhammad Yunus, “Perkawinan Beda Agama Dalam Prepektif Al-Qur‟an (Kajian 

Tahlifi dalam QS. al-Maidah/5:5)”, Skripsi (Gowa: Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014). 

19
 Siti Rofiqotul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tnetnag Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan”, Skripsi (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai 

Haji Achmad Siddiq, 2022). 
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4. Buku dari Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph, D dengan judul “Perkawinan 

Dalam Syariat Islam”.
20

 Dalam buku ini menyebutkan bahwa walaupun 

beberapa sahabat dan tabi‟in menika dengan ahl al-kitab namun Abdullah 

bin Umar berpendapat tidak boleh menikah dengan perempuan Yahudi 

maupun Nasrani, sebab tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari pada 

seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal 

seseungguhnya Isa hanyalah seorang hamba dan Rasul Allah. Sedangkan 

dalam penelitian ini berfokus pada perkawinan berdasarkan pandangan 

hukum Islam dan implementasinya dan memfokuskan penelitian di 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

5. Jurnal dari penelitian Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam 

Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”.
21

 Fokus 

dalam penelitian ini yaitu meninjau secara yuridis mengenai perkawinan 

beda agama dalam Undang-Undang dan HAM yang dimana didalam hak 

setiap manusia untuk melangsungkan perkawinan beda agama apakah 

sudah sesuai Undang-Undang dan tidak menyalahi dari apa yang menjadi 

haknya. Sedangkan dalam penelitian ini perkawinan beda agama yang 

dibahas oleh peneliti hanya merujuk di dalam hukum Islam. 

 Berdasarkan uraian kajian pustaka yang penulis bahas dan kaitkan diatas, 

maka penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu baik dari segi lokasi 

maupun pada fokus penelitiannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

                                                     

20
 Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Cet. 2 : Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1996). h. 13. 

21
 Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda 

Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, 

Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No. 6 (2021), h. 12. 
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1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui implementasi dan persepsi tokoh masyarakat terhadap perkawinan 

beda agama di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

b. Mengetahui analisis hukum Islam tentang perkawinan beda agama di 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang bidang hukum, khususnya hukum keluarga Islam dalam masyarakat, dan 

dapat menjadi sumber bagi peneliti masa depan, khususnya yang tertarik dengan 

perkawinan beda agama dari perspektif hukum Islam dan masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi penulis agar dapat memahami lebih mendalam mengenai perkawinan 

beda agama dalam pandangan hukum Islam dan implementasinya di 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

2) Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya yang 

beragama Islam di wilayah Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

mengenai perkawinan beda agama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perkawinan Beda Agama  

1. Pengertian  Perkawinan Beda Agama 

 Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum 

agama yang berbeda dikenal dengan perkawinan beda agama.
1
 Warga negara 

Indonesia laki-laki dan perempuan yang berbeda pandangan agama atau filosofis 

dapat mengikatkan diri dalam perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama 

sudah umum terjadi, bahkan sebelum Muhammad SAW menjadi nabi. Hal ini 

karena kebutuhan untuk koneksi dan korespondensi antara individu.
2
 Penyebab 

kekerasan dalam rumah tangga sering kali adalah kurangnya kerjasama antara 

suami istri. Kerjasama ini diwujudkan dalam pemahaman hak dan kewajiban 

bersama, dalam penciptaan sikap dan praktik kesetaraan, saling menghormati, 

menghargai, dan saling membantu dalam berbagai bidang.
3
 Dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ Perkawinan ialah suatu ikatan 

lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengen tujuan 

dan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berlandaskan ketuhanan yang 

Maha Esa.
4
 

 Dalam konteks Islam, dengan asumsi kita melihat beberapa ayat Al-

qur‟an, disimpulkan beberapa alasan bahwa ada lima jenis pernikahan sepanjang 

                                                     

1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Prasada, 1997), h. 55. 

2 Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di 

Indonesia”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. 60. 

3 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h.13. 

4
 Muhammad. Jamal Jamil, “Analisis Pertimangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini 

Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A ),Jurnal Qadauna 2, 

Edisi Khusus, Oktober 2021, h.707. 
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rangkaian pengalaman umat manusia, khususnya: 

a. Hubungan antara laki-laki yang dapat dipercaya dan wanita yang tidak 

beriman, seperti hubungan nabi Luth dengan istrinya dan nabi Nuh dengan 

kekasihnya. Nabi Luth dan Nuh sangat religius dan saleh. Sementara itu, kedua 

istri nabi itu dikategorikan kafir. 

b. Pernikahan antara wanita mukmin dan pria kafir. Perkawinan Siti Aisyah 

dengan Fir'aun yang tidak hanya kafir tapi juga menganggap dirinya tuhan 

bahkan mengaku sebagai tuhan yang maha esa, adalah salah satu contohnya. 

c. Pernikahan antara laki-laki kafir dan perempuan kafir, seperti penyatuan Abu 

Lahab dengan istrinya yang setia Ummu Jamil. Selain itu, orang yang tidak 

percaya sering menikah dengan orang yang tidak percaya. 

d. Pernikahan pria Muslim dan wanita Muslim, yang merupakan pernikahan 

dengan standar setinggi mungkin dan biasanya terjadi di antara sesama 

Muslim. 

e. Beberapa sahabat terbesar Nabi Muhammad Saw melakukan pernikahan beda 

agama, antara lain pernikahan Hudzaifah bin al-Yaman dengan wanita Yahudi 

dari suku al-Mada'in, pernikahan Utsman bin 'Affan dengan Nasrani (Na'ilah 

binti Alfarafisah al-Kalabiyyah), yang kemudian masuk Islam di tangan 

Utsman, dan khususnya pernikahan antara wanita Muslim dan pria non 

muslim.5 

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang 

perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai 

                                                     

5
 M. Andri Iskandar Shaleh, “Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan 

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2018), h. 14-15. 
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definisi para pakar hukum.6 Pertama, Menurut kutipan dari jurnal tersebut, Rusli 

dan R. Tema mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai “perjanjian yang 

terikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki yang ingin membina rumah 

tangga dengan seorang perempuan karena perbedaan keyakinan masing-masing” 

sehingga aturannya perkawinan dalam ajaran agama yang dianutnya dan syarat-

syarat kedua agama tersebut diikuti dengan tujuan membangun keluarga yang 

harmonis berdasarkan rasa saling mencintai.7 

Kedua, Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi mengatakan bahwa perkawinan 

beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

yang berbeda agama dan menjaga perbedaannya sebagai suami istri guna 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan satu Tuhan. 

Mahakuasa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut berbagai agama dan 

keyakinan satu sama.8 

Pada hakikatnya, hukum perkawinan Indonesia tidak secara khusus 

mengatur perkawinan beda agama sehingga meninggalkan kekosongan hukum. 

Menurut Pasal 2 ayat 1 UUP, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut 

agama dan keyakinannya. Hal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan tunduk 

pada asas masing-masing. Pertanyaannya, di sisi lain, apakah agama masing-

masing pihak mengizinkan pernikahan beda agama atau tidak. Misalnya, menurut 

ajaran Islam, perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, 

                                                     

6
 Purwaharsanto pr, Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak (Yogyakarta: tnp, 1992), 

h. 10. 

7
 Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tuntutan 

Hukum Nasional”, Jurnal Syariah dan Hukum 2, No. 1 (2020), h. 49.  

8
 O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 35.  
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sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah/2:221:9 

                             

                            

         

Terjemahnya: 

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan 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 beriman lebih baik dari 
laki-laki musyrik meskipun dia menarik harimu. Mereka mengjak ke 
neraka, sedangkan Allah mengaja ke surga dan, ampunan dengan izin-Nya. 
(Allah) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka 
mengambil pelajaran”.10 

 Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan beda agama tidak 

diperbolehkan. Namun, Pasal 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum kedua 

agama dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Akibatnya, banyak orang 

yang memilih menikahkan pasangan yang berbeda agama dengan cara lain karena 

aturan tersebut tidak berjalan seiring. Berkaitan dengan perkawinan sebelumnya, 

yang dilakukan menurut adat masing-masing, dan tidak mengindahkan Hukum 

Nasional dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, yang menjadikannya 

sah, adalah satu lagi langkah penyelesaian. Langkah lainnya adalah mengabaikan 

aturan masing-masing agama, seperti menikah lebih dari satu kali dan mengubah 

atau berpindah keyakinan. Namun, diketahui bahwa setelah pernikahan selesai, 

                                                     

9
 Anggin Anandia Putri, Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Di 

Indonesia, h. 60-61. 

 

10
 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur‟an Hafalan dan Terjemahnya, h. 35. 
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seseorang hanya kembali ke kepercayaan aslinya.11 

2. Kedudukan Perkawinan Dalam Islam 

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, hingga 

disebut mitsaqan ghaliza yang berarti perjanjian yang amat kukuh dan kuat. 

Bahkan Al-Qur‟an dan hadist pun banyak yang membahas persoalan terkait 

perkawinan. Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa Allah Swt 

menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Mulai dari langit dan bumi, 

bulan dan matahari hingga cahaya dan kegelapan. Adapun menurut tafsir 

kemenag, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatunya diciptakan memang 

dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang saling bertentangan. Karena 

segala sesuatu memiliki pasangan yang memang memiliki tujuan untuk saling 

melengkapi. 

Ayat ini menjelaskan ke kita bahwa hidup berpasang-pasangan memang 

sudah menjadi sunnatullah, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Dan 

perkawinan adalah cara yang ditetapkan yang ditetapkan Allah Swt sebagai jalan 

bagi manusia untuk merealisasikan hidup berpasang-pasangan, dijelaskan dalam 

QS. Al-Hujurat/49:13 

                              

                  

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.12 

                                                     

11
 Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan 

Hukum Nasional”, Jurnal Syariah dan Hukum, h. 49-50. 

12
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 517. 
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Abu Dawud menjelaskan asbabaun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristia 

yang terjadi pada seseorang sabahat bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat 

kepada nabi Muhammad unutk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan 

bekam, yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah memerintahkan kabilah 

Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan kalangan 

mereka. Mereka bertanya “apakah patut kami menikahkan gadis-gadis kami 

seorang budak-budak?”, maka Allah menurunkan ayat ini agar tidak mencemooh 

seseorang karena memandang kabilahnya.13 Asas hubungan fisik antara laki-laki 

dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang. Yang 

ideal dalam suatu hubungan adalah bahwa kedua belah pihak menikmati dengan 

penuh semangat dan masing-masing menerima keadilan sebagai pribadi. Dalam 

arti laki-laki harus memberi berdasarkan hak-hak perempuan dan sebaliknya.
14

 

Dalam hal seksualitas, tidak perlu ada yang bekerja keras untuk mendapatkan apa 

yang diinginkan. Karena setiap orang berhak untuk menjalin hubungan. Apalagi 

jika kebenaran dan keadilan dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam, maka perdamaian dan kesejahteraan pasti akan lahir 

dalam masyarakat, terutama bagi keluarga.
15

 

Setidaknya ada lima hukum yang terkait dengan perkawinan, yang 

disesuaikan dengan keadaan setiap orang yaitu: 

a. Wajib  

 Perkawinan adalah wajib hukumnya bagi orang yang sudah mempunyai 

kemauan dan kemampuan untuk menikah dan ditakutkan akan tergelincir ke 

                                                     

13
 Jalaluddin As-Syuti, Abdul Hayyie, Terjemahan Lubabun Nuqul Fii Asbabin Nuzul 

(Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 529. 

14 Marilang, “Hukum dan Keadilan”, Jurnal Konstitusi (PKK UIN Alauddin Makassar) 

III, No. 1 (Juni 2011), h. 68. 

15 Lomba Sultan, “Penegakan Keadilan Hakim Dalam Perspektif Alquran”, Jurnal Al-

Qadau 1, No. 2 (2014), h. 13. 
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dalam perbuatan perselingkuhan jika tidak menikah, maka hukum melangsungkan 

perkawinan bagi orang tersebut adalah diperlukan. Hal ini didasarkan pada prinsip 

hukum bahwa setiap muslim harus melindungi dirinya dari pelanggaran iman. 

Penting untuk menjaga diri sendiri jika mempertahankan diri dan membutuhkan 

pernikahan.16 

 Ulama Malikiyah kemudian mengatakan bahwa orang yang menyukai 

mereka dan takut zina jika tidak menikah, padahal saat puasa ia mampu maka 

wajib menikah. Kemudian Malikiyah memberikan beberapa standar tentang 

kewajiban menikah bagi seseorang, khususnya:  

1) Apabila khawatir tentang kemungkinan bahwa akan jatuh ke dalam rana 

perzinahan. 

2) Menghentikan puasanya atau mampu berpuasa tetapi tidak menghentikan 

nafsunya. 

3) Tidak mampu bergabung dengan kelimpahan umat manusia.17 

b. Sunnah 

 Menikah adalah sunnah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan 

kemampuan untuk menikah tetapi tidak melakukannya karena mampu 

mengendalikan diri dan tidak takut melakukan zina. Perkawinan bagi orang-orang 

seperti ini masih dianjurkan meskipun yang bersangkutan merasa sanggup untuk 

menjaga jaraknya dari pelanggaran seksual, terutama perzinahan, karena untuk 

menunda pernikahan tidak sah dalam Islam. 

c. Haram  

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mampu dari segi materi, 

                                                     

16
 Ali Yafie, Pandangan Islam Kependudukan dan Keluarga Berencana (Jakarta: 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.  

17
 Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 124.  
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fisik, namun memiliki niat untuk menikah. Akan tetapi, niat menikahnya semata-

mata karena ingin menyakiti diri dan hati perempuan maka haram baginya untuk 

menikah.  

d. Makruh 

Makruh juga diartikan apabila seseorang tidak mampu materi, dan non 

materi tetapi tidak memiliki niat menikah karena ingin menyakiti hati perempuan 

maka makruh banginya untuk menikah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

menikah dengan orang yang tidak mau dan khawatir tidak akan mampu mengurus 

istrinya adalah salah. Diharamkan bagi kalangan Syafi'iyah menikah dengan orang 

yang mengkhawatirkan kesejahteraan istrinya dan tidak mampu menunaikan 

tanggung jawabnya.18  

e. Mubah  

Bagi orang yang memiliki kemampuan, mereka tidak perlu khawatir 

tentang perzinahan atau menelantarkan istrinya jika tidak menikah. Perkawinan 

itu hanya bergantung pada kesenangan yang memuaskan, bukan pada niat penuh 

untuk menjaga kehormatan agamanya dan membangun keluarga yang sejahtera. 

Hukum mubah ini juga didemonstrasikan bagi individu yang motivasi dan 

hambatan pernikahannya sama. Akibatnya menimbulkan keraguan pada individu 

yang berniat menikah, seperti mereka yang memiliki keinginan tetapi tidak 

memiliki kemampuan atau yang memiliki kemampuan untuk menikah tetapi tidak 

memiliki kemauan yang kuat.19 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun adalah subjek hukum dan objek hukum yang menjadi bagian dari 

perbuatan atau peristiwa hukum (perkawinan) pada saat peristiwa hukum itu 

                                                     

18
 M.A Timahi, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), h. 19. 

19
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 541.  
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terjadi. Elemen-elemen ini melekat pada peristiwa atau tindakan hukum (seperti 

kontrak pernikahan).20 Sedangkan syarat yaitu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi 

rukun dan syaratnya adalah pekerjaan (ibadah) yang sah, tetapi tidak termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan, seperti menutup aurat untuk shalat. Kondisi itu adalah 

sesuatu yang harus ada.21 

Rukun merupakan bagian dari suatu perbuatan atau tidak, jumhur ulama 

mengatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menentukan atau menentukan 

esensinya. Seseorang yang terikat kontrak, misalnya, menurut pendapat mayoritas 

akademisi, merupakan pilar karena menentukan bagaimana sebuah kontrak 

dibuat.22 

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing 

rukun memiliki syarat tertentu, yaitu:23 

a. Calon suami, persyaratannya adalah: 

1) Agama Islam;  

2) Laki-laki;  

3) Jelas;  

4) Mampu menyetujui;  

5) Tidak ada kendala, seperti tidak ihram. 

b. Calon istri, persyaratannya adalah: 

1) Agama terlepas dari kenyataan bahwa Yahudi atau Kristen, 

2) Perempuan, 

                                                     

20
 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010), h. 90. 

21
 Tihani dan Sohrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT. Raja 

Grifando, 2009), h. 11. 

22 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, h. 90. 

23
 Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti, Al-Asybahwa Al-Nadzir (Semarang: 

Toha Putra, 1998), h. 268.  
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3) Jelas, 

4) Tidak ada penghalang untuk menikah, 

5) Telah mendapatkan izin dari wali. 

c. Wali nikah, persyaratnnya adalah: 

1) Berhak perwalian,  

2) Berjenis kelamin laki-laki,  

3) Sudah dewasa atau Baligh,  

4) Beragama Islam,  

5) Tidak ada hambatan perwalian. 

d. Saksi nikah, persyaratannya adalah: 

1) Minimal dua orang laki-laki, 

2) Hadir saat ijab kabul, 

3) Dapat mengerti maksud akad, 

4) Beragama Islam, 

5) Dewasa/baligh, 

6) Merdeka, 

7) Adil. 

e. Ijab kabul, persyaratannya adalah: 

1) Wali membuat pernyataan nikah, 

2) Calon mempelai pria membuat surat pernyataan penerimaan,  

3) Konsistensi antara ijab dan qabul, 

4) Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak ikut haji dan umrah, 

5) Sekurang-kurangnya empat orang menghadiri majelis di mana para pihak 

berkumpul,  

6) Arti ijab dan qabul jelas. 
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4. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Beda 

Agama 

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama atau 

kepercayaan tidaklah mengherankan mengingat keadaan kehidupan masyarakat. 

Hal ini tidak lepas dari dorongan dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

terjadinya perkawinan beda agama. Sebagian dari unsur-unsur ini meliputi: 

a. Interaksi sosial sehari-hari kehidupan sosial yang beraneka ragam atau yang 

terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Bergaul dan bekerjasama satu 

sama lain tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, terutama 

mengenai perbedaan yang tegas, antara satu agama dengan agama lain, 

menimbulkan rasa kasih sayang yang tidak dapat dihindarkan. 

b. Sedikit pelajaran dalam agama. Mata pelajaran agama seringkali jarang 

diajarkan kepada anak atau bahkan tidak pernah sama sekali oleh banyak orang 

tua. agar ketika dewasa tidak mempersoalkan agama yang dianutnya, yang 

penting dalam pernikahan dengan pasangan yang juga beragama. 

c. Sejarah keluarga. Ini sama pentingnya karena tidak mungkin memisahkan latar 

belakang pasangan yang menikah dalam konteks agama yang berbeda dengan 

orang tuanya. Karena masa lalu orang tuanya, mungkin tidak menjadi masalah 

bagi mereka jika menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Tentu saja 

jika kehidupan para wali menyenangkan, itu akan menjadi model bagi anak-

anak mereka dalam hubungan lintas agama. 

d. Kebebasan memilih pasangan. Tentu saja, kita hidup di era modern, di mana 

baik pria maupun wanita dapat memilih pasangannya sesuai keinginan mereka. 

Karena itu, banyak orang yang memilih pasangan berbeda agama atas dasar 

cinta dan kasih sayang karena memiliki kebebasan untuk memilih. 
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e. Cara anak-anak Indonesia yang dipengaruhi oleh kehidupan orang Barat 

berinteraksi satu sama lain mencerminkan tingkat kemandirian dari ikatan yang 

menyatukan norma-norma moral dan agama. sehingga tidak menjadi masalah 

bagi para pemuda untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.24 

5. Status Perwalian Perkawinan Beda Agama 

 Perwalian dalam kajian ini adalah hak syariat yang memperbolehkan wali 

untuk mengambil dan melakukan sesuatu secara paksa tanpa persetujuan dari 

orang yang dijaga dalam hal ini perkawinan jika diperlukan.25 

Kata “wali” yang berarti “pengurus mempelai” merupakan akar kata 

“perwalian” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan urusan wali memenuhi syarat sebagai perwalian.26
 Hal ini 

mengacu pada pengasuh mempelai wanita pada saat perkawinan, serta Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan 

bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi.27 

Dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 20 KHI sebagai berikut: “Laki-laki 

yang memenuhi syarat syariat Islam, khususnya muslim, aqil, dan baliq, menjadi 

wali nikah.28  

Permasalahan mengenai persoalan wali nikah, para ulama sepakat bahwa 

perempuan belum bisa menikahkan dirinya dan tidak pula menikahkan perempuan 

                                                     

24
 M. Andri Iskandar Shaleh, “Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan 

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha”, h. 16-17. 

25
 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Pendapat 

Para Ulama (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 56.  

26
 Departemen Pendidikan Nasional Republi Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia 

Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1361. 

27
 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 18. 

28
 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 20. 
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lainnya, karena akad perkawinan yang dilakukan itu tidak dianggap terjadi.29 

Syarat keharusan ada wali bagi perempuan, terdapat pada QS an-Nur/24:32 yaitu: 

                          

                   

 
Terjemahnya: 

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik 
laki-laki maupun  perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas dengan 
karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.30 

Mereka mengklaim bahwa ayat ini adalah Allah SWT mendesak laki-laki, 

bukan perempuan, untuk menikah sebagai wali. Bunyinya, “Hai para wali (laki-

laki), menikahlah dengan orang-orang perwalianmu yang masih sendiri, dan 

jangan menikahkan orang-orang di bawah perwalianmu dengan orang-orang 

musyrik,” seolah-olah Allah sedang menghimbau laki-laki untuk menikah.31 Hal 

ini menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya 

sendiri. 

Adapun menjadi persyaratan seseorang untuk dapat menjadi wali dalam 

pernikahan adalah laki-laki merdeka (bukan budak), berakal (tidak gila), baliq 

(telah dewasa), beragama Islam.32 Oleh karena itu, jika dalam sebuah perkawinan 

yang menjadi wali adalah orang yang tidak beragama Islam, maka perwalian 

tersebut tidak sah serta perkawinannya pun menjadi batal. Hal ini pula disebutkan 

                                                     

29
 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakina Menurut Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 105. 

30
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 494. 

31
 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 136. 

32
 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Pendapat 
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dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1), sebagai berikut: “Yang bertindak 

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, 

yakni muslim, aqil dan baliq.33 

Jika seorang wanita Muslim menikah sedangkan penjaga yang 

menikahinya beragama selain Islam, maka dalam hal ini wali hakim akan berlaku. 

Persyaratan untuk menjadi wali hakim otoritas yang ditunjuk sama dengan 

persyaratan untuk penjaga pernikahan pada umumnya, yaitu Islam, baliq, laki-laki 

dan bebas. Penempatan wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yang tertuang dalam 

Pasal 1 butir (b), “wali hakim  pejabat yang ditunjuk adalah wewenang yang 

dilimpahkan Menteri Agama atau otoritas yang dipilih olehnya untuk bertindak 

sebagai wali dalam pernikahan bagi wanita yang direncanakan dan calon suami”.34 

Menurut pasal dan penjelasan undang-undang tersebut, status perwalian 

dalam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena orang yang menjadi 

wali nikah telah ditentukan syarat-syaratnya, antara lain laki-laki, muslim, atau 

wali nasab. Demikian pula seorang perempuan yang dibawah perwalian beragama 

Islam. 

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

 Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur 

bagaimana orang berperilaku. Norma atau peraturan ini dapat berupa fakta yang 

berubah dari waktu ke waktu di masyarakat, atau dapat dibuat dengan cara 
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tertentu dan ditegakkan oleh pemerintah. Strukturnya bisa berupa peraturan tidak 

tertulis, misalnya peraturan baku, bisa juga peraturan tertulis dalam pedoman 

hukum. Manusia membuat hukum dengan maksud untuk mengontrol bagaimana 

orang berinteraksi satu sama lain dan dengan properti mereka sendiri. 

 Bagi setiap muslim, segala yang dicapai dalam hidupnya harus sesuai 

dengan keinginan Allah Swt sebagai pengakuan atas keyakinan-Nya. Al-Qur'an 

dan penjelasan Nabi Muhammad tentang wahyu Allah Swt, disebut sebagai as-

Sunnah, mengandung kehendak Allah Swt. Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu 

yang diturunkan melalui Nabi-Nya, Muhammad Saw. 

 “Hukum syara” merujuk pada pengaruh ketetapan Allah Swt terhadap 

perbuatan manusia yang  tertuang dalam Al-Qur‟an dan penjelasannya dalam 

sunnah Nabi, sedangkan “hukum syara” merujuk pada kehendak atau perintah 

Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Al-Qur'an memuat 

norma-norma hukum, tetapi bukan kitab hukum dalam pengertian ahli fiqih 

karena hanya memuat perintah-perintah berupa perintah dan larangan atau 

ungkapan-ungkapan lain yang berhimpitan dengannya dalam istilah lain. Al-

Qur'an bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena tidak 

mengandung.35 

 Dengan demikian, regulasi Islam adalah regulasi yang berawal dari 

kennyataan esensial bagi agama Islam. Allah telah menetapkan konsepsi, 

landasan, dan kerangka hukum Islam. Hukum tidak hanya mengatur hubungan 

antara manusia dengan manusia dan barang-barang di mata publik, tetapi juga 

hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara manusia dan manusia 

dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dan orang-orang yang berbeda 

di arena publik, dan hubungan antara orang-orang dan hal-hal normal yang 
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melingkupinya.36 Menurut Kutbuddin Abaik, yang mengutip Amir Syarifuddin, 

hukum Islam adalah seperangkat aturan tentang bagaimana seseorang harus 

berperilaku yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat Islam. Aturan-

aturan ini diturunkan oleh Allah dan Sunnah Nabi.37 

2. Tujuan Hukum Islam 

 Penataan hukum Islam bertujuan untuk mengakui keutamaan manusia 

dengan menjamin kebutuhan hakiki (dharuriyyah), kebutuhan tambahan 

(hajiyaah) dan kebutuhan yang sesuai (tahsiniyyat). Kebutuhan dharuriyyah 

disebut primer dalam wacana umum, kebutuhan hajiyyah disebut sekunder, dan 

kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier. Berkonsentrasi pada regulasi Islam harus 

menyadari terlebih dahulu tujuan dan alasan pembuat undang-undang dan kondisi 

atau peristiwa yang memerlukan pengungkapan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. 

Berikut ini adalah tujuan utama syariat, dan tujuan hukum Islam sebagai berikut: 

a. Dharuriyyah 

Dalam keberadaan manusia, kebutuhan ini sangat penting sehingga tidak 

bisa diabaikan. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, akan terjadi kebingungan dan 

kekacauan di mana-mana. Literatur hukum Islam menyebut lima syarat utama 

kehidupan (dharuriyyah) ini sebagai al-maqashid al-khamsah atau juga sebagai 

al-kulliyyat al-khoms (lima hal inti/pokok). Persyaratan tersebut adalah hifdz ad-

din (menjaga agama), hifd an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-'aql (menjaga).38 

1) Hifdz ad-Din (Memelihara Agama), hukum positif bahkan memberikan 

perlindungan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus 
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dilindungi dari ancaman atau gangguan dari pihak atau pihak. Keberadaan 

agama merupakan fitrah bagi setiap manusia. Selama tidak saling 

mengganggu, pemeluk agama lain selalu diperlakukan dengan tasamuh 

(toleransi) dalam keragaman hukum Islam.39 

2) Hifdz an-Nafs (Memelihara Jiwa), Allah Swt memerintahkan manusia 

untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit 

dan risiko. Selain itu, Allah Swt melarang tindakan yang mengancam jiwa 

manusia, seperti bunuh diri dan pembunuhan. 

3) Hifdz al-Aql (Memelihara Akal), Allah Swt memerintahkan manusia untuk 

melakukan hal-hal yang membantu menjaga dan menumbuhkan 

keberadaan akal. Allah Swt memberikan perintah untuk mencari ilmu 

sebagaimana hasilnya. Kemudian, orang dilarang melakukan sesuatu yang 

melenyapkan jiwa, seperti minum minuman keras. 

4) Hifdz an-Nasl (Memelihara Keturunan), manusia diperintahkan oleh Allah 

Swt untuk secara sah mengasuh dan melanjutkan anak. Karena itu, Allah 

Swt memberi orang nafsu, yang mendorong mereka untuk menikah dan 

punya anak  dan pernikahan ditahbiskan oleh Allah Swt.  

5) Hifdz al-Mal (Memelihara Hak Milik/Harta), Islam menganjurkan 

berbagai transaksi dan perjanjian, seperti mu'amalah, dalam pandangan 

(tujarah), barter (mubilah), bagi hasil (mudharabah), dan sebagainya, 

untuk menjaga aset seorang muslim dan menjamin kehidupan yang 

sejahtera. Pencurian, korupsi, menghambur-hamburkan harta, penipuan, 
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dan perampokan semuanya dilarang keras dalam Islam karena akan 

menghancurkan pihak-pihak yang berseberangan.40 

b. Hajiyyat  

  Tujuan selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang disebut 

juga dengan kebutuhan sekunder atau hajiyyat (kebutuhan). Ini menggabungkan 

dasar-dasar pengaturan berbagai penjelasan untuk memenuhi dan memfasilitasi 

diri agar upaya rajin dan beban tanggung jawab mereka. Islam telah memberikan 

hukum rukshah (keringanan), kemudahan, dan keluasan ketika ada kesulitan 

dalam menjalankan hukum Allah Swt dalam rangka menunaikan hajiyat di bidang 

ibadah. Misalnya, jika seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka berbuka puasa 

dengan janji mengqadhanya di hari lain diperbolehkan.41 

c. Tahsiniyyat (Tersier) 

Selain yang bersifat primer dan sekunder yang harus diselenggarakan dan 

dipelihara untuk kepentingan kehidupan manusia dalam masyarakat, seperti 

sandang, pangan, perumahan, dan sebagainya, itu adalah kebutuhan hidup 

manusia.42 

3. Ruang Lingkup Hukum Islam 

a. Ibadah, yaitu aturan yang langsung mengatur hubungan dengan sang pencipta 

Allah Swt, diantaranya sebagai berikut: 

1) Rukun Islam: membaca syahadat, membayar zakat, berdoa, puasa selama 

bulan Ramadhan, dan jika seseorang memiliki kemampuan fisik atau 

spiritual untuk melakukan ibadah haji. 
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2) Ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam dan jenis ibadah lainnya, 

pertama-tama ibadah jasmani (jasmani) seperti mencuci, wudhu, mandi, 

tayammum, aturan menghilangkan najis, aturan air, istinja, dan lain-lain. 

Iqamat, i'tikaf, sholat, shalawat, adzan, khitanan, pemakaman, dan lain-

lain.  

b. Muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain 

dalam hal jual beli harta (termasuk jual beli), pinjam meminjam, sewa, jual 

beli, hutang, warisan, wasiat, nafkah, titipan barang, pesanan, dan transaksi 

sejenis lainnya. 

c. Jinayah, secara khusus aturan tentang hukuman Islam, seperti: qishash, diyat, 

kifarat, pembunuhan, perzinahan, mengkonsumsi minuman yang memabukkan 

(khamar), murtad, pengkhianatan dalam pertempuran, kesaksian, dan 

pelanggaran serupa lainnya. 43 

4. Sumber-Sumber Hukum Islam 

a. Al-Qur‟an 

  Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw melalui malaikat Jibril dalam lafal bahasa Arab yang benar 

sehingga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Dia adalah Rasulullah. sebagai 

hukum yang menjadi pedoman bagi umat manusia dan dibaca sebagai ibadah. 

Semua umat Islam sepakat bahwa Al-Qur'an adalah kumpulan pesan-pesan Allah 

Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Mushaf itu benar, artinya semua yang ada di 

dalamnya berasal dari Allah Swt. Keabsahan Al-Qur'an dapat ditunjukkan dari 

pertimbangan para sahabat Nabi dalam menjaganya sebelum dikumpulkan dan 

didemonstrasikan. Sebelum disimpan dalam sebuah buku, bagian-bagian Al-

Qur'an ada dalam catatan para sahabat, baik melalui zikir yang kuat atau melalui 
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komposisi yang terisolasi. Melalui transmisi, Al-Qur'an disampaikan dan 

disebarluaskan oleh banyak individu yang tidak mungkin bersekongkol untuk 

berbohong. Transmisi semacam ini disebut transmisi mutawatir yang 

menyampaikan realitas yang tidak pasti. 

  Al-Qur'an terdiri dari tiga aturan. Pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu tata 

cara bertingkah laku yang berhubungan dengan mukallaf untuk bertakwa kepada 

Allah Swt, utusan-utusan surgawi-Nya, kitab-kitab-Nya, kurir-kurir-Nya, dan hari 

berikutnya. Kedua, hukum akhlaqiyah, yang mengatur perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhannya dan mencakup hal-hal seperti shalat, puasa, zakat, 

dan haji. Ketiga, peraturan amaliyah, yaitu peraturan yang berkaitan dengan 

perkataan, perbuatan, pengaturan dalam perdagangan, pertukaran mata uang, 

peraturan kebendaan, jinayat, dan uqubat. Peraturan amaliyah adalah 

mengarahkan orang secara terpisah, dalam pertemuan global dan antara 

pertemuan berjamaah (asosiasi).44  

b. As-Sunnah atau Al-Hadits 

  Al-Hadits dan kata as-Sunnah sering digunakan secara bergantian. Kata al-

Hadits sering digunakan oleh para ahli hadits dengan makna yang sama dengan 

“sunnah” sesuai dengan makna yang digunakan oleh para peneliti ushul. Di antara 

para peneliti ada yang mengakui as-Sunnah dari al-Hadits karena dari segi 

derivasi kedua kata tersebut memang unik. Perkataan Nabi Muhammad Saw lebih 

banyak dipengaruhi oleh istilah “Hadits”, sedangkan “as-Sunnah” mengacu pada 

perbuatan dan perbuatannya yang telah menjadi tradisi agama. Semua ulama 

ahlusunnah, serta anggota kelompok ahli fiqh, ulama ushul fiqh, dan ilmuwan 

hadits, sepakat bahwa istilah "sunnah" atau "hadits" hanya boleh digunakan untuk 

merujuk dan diterapkan pada Nabi Muhammad. 
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  Menurut syara, as-Sunnah berarti bahwa Nabi Muhammad Saw adalah 

sumber dari segala perbuatan, termasuk perkataan, perbuatan, dan pengakuan. 

Selama as-Sunnah disampaikan dalam sanad yang benar dengan hukum yang 

bersumber dari Nabi Muhammad Saw, maka umat Islam telah sepakat bahwa 

apapun yang dikatakan, dilakukan, atau diakui oleh Nabi Muhammad Saw adalah 

sumber hukum Islam. Akibatnya, fungsi utama as-Sunnah adalah menunjukkan 

bagaimana penerapan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat universal.45 

c. Ijtihad 

  Ijtihad adalah jenis pemikiran utama setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad 

berasal dari kata dasar ijtihad. Arti etimologisnya adalah mengerahkan banyak 

upaya, menegangkan pikiran, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bekerja 

sekeras mungkin. Sesuai dengan pentingnya istilah, ijtihad adalah memanfaatkan 

semua kemampuan mengingat untuk menyusun peraturan Islam.  

 Ijtihad adalah perincian umum agama Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an dan Al-Hadits. Mujtahid adalah orang yang mampu melaksanakan 

perincian hukum dari ayat-ayat umum Al-Qur'an dan Al-Hadits. Akibatnya, hasil 

interpretasi disebut sebagai ijtihad. Ijtihad harus dilakukan oleh orang yang 

memenuhi syarat dari waktu ke waktu karena masyarakat Islam selalu berubah, 

artinya masalah selalu perlu dipecahkan dan aturan hukumnya perlu ditetapkan.46 

Fungsi ijtihad tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan al-ruju' atau al-iadah (kembali), secara spesifik 

mengembalikan pelajaran Islam kepada sumber yang fundamental, 

khususnya Al-Qur'an dan Sunnah Shalihah dari segala potensi terjemahan 

kurang begitu penting. 
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2) Tujuan al-lhya' (kehidupan), yaitu membangkitkan sebagian dari prinsip 

dan semangat ajaran Islam agar mampu menghadapi tantangan masa kini 

dan menjawabnya, sehingga Islam dapat menjadi furqan. , hudan, dan 

rahmatan lil'alamin. 

3) Kemampuan al-Inabah (perubahan), yaitu mengubah secara spesifik 

pelajaran-pelajaran Islam yang telah ijitihadi oleh peneliti-peneliti 

terdahulu dan memperhatikan blunder yang ditunjukkan oleh setting 

waktu, kondisi dan tempat yang kita hadapi saat ini.47 

 Adapun metode yang digunakan dalam melakukan ijtihad adalah sebagai 

berikut: 

1) Ijma, kata ijma memiliki dua arti dari segi validitas. Itu berarti "komitmen 

untuk sesuatu." Ijma menurut bahasa Arab berarti pemahaman atau 

penyelesaian atas sesuatu, mirip dengan ungkapan individu yang 

menyiratkan bahwa individu setuju (setuju) tentang itu. Kesepakatan 

mujtahid umat Islam tentang hukum syara, atau “peristiwa yang terjadi 

setelah Nabi Muhammad wafat”, disebut sebagai ijma.Ijmak, dari segi 

keabsahan, kata ijma mengandung dua arti. Bermakna “ketetapan hati 

terhadap sesuatu”.48 

2) Menurut etimologi, kata qiyas berarti mengukur, membandingkan, dan 

menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang serupa. Al-Ghazali 

mendefinisikan qiyas sebagai “menghubungkan sesuatu yang diketahui 

dengan sesuatu yang diketahui” baik dalam menentukan hukum keduanya 

maupun menghapus hukum karena kesamaan antara keduanya. Hukum 
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asal usul khamr adalah salah satu rukun qiyas khamr, dan hukum asal usul 

khamr adalah illat, keduanya sama-sama memabukkan.49 

3) Istihsan, yang ditunjukkan dengan bahasa berarti memikirkan yang agung 

atau mencari yang agung. Ulama fikih mengatakan bahwa karena ada dalil 

syara' yang mengharuskan meninggalkannya, maka meninggalkan hukum 

yang telah ditetapkan untuk suatu peristiwa atau kejadian adalah sama 

dengan (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau peristiwa itu.50 

4) Maslahah mursalah, berasal dari dua suku kata maslahah yang berarti 

manfaat dan mursalah yang berarti bebas. Secara etimologis, maslahah 

memiliki arti manfaat yang tidak dapat secara tegas diwujudkan, 

dipertahankan, atau bahkan ditolak. 

5) Urf, menurut etimologin, kata “urf” mengacu pada sesuatu yang disukai 

dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan kajian terminologi merupakan 

sesuatu yang sudah dibiasakan dan dilakukan oleh masyarakat secara 

berulang-ulang atau terus menerus sehingga tidak terasa asing dalam 

perkataan maupun perbuatan.51 

6) Madzhab sahabi, dalam ungkapan ushul fiqh sebagaimana diungkap oleh 

Abdul Wahab al Khalaf, adalah argumentasi para Sahabat Nabi tentang 

suatu peristiwa yang sah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan 

Sunnah Nabi. Syar'u man qablana, syar'u berarti "ketetapan", dan man 

qablana berarti "di hadapan kami", yang dapat disingkat menjadi "syar'i 

sebelum kami". Ajaran atau syariat para nabi pra-Islam tentang hukum 
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disebut sebagai syar'u man qablana. Definisi ini mencakup syariat Nabi 

Isa as, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim.. 

7) Syar'u man qablana, syar'u berarti "ketetapan", dan man qablana berarti 

"di hadapan kami", yang dapat disingkat menjadi "syar'i sebelum kami". 

Ajaran atau syariat para nabi pra-Islam tentang hukum disebut sebagai 

syar'u man qablana. Definisi ini mencakup syariat Nabi Isa as, Nabi Musa, 

dan Nabi Ibrahim. 

8) Sabdu al-Dzari‟ah, secara etimologi kata "sabdu al-dzari'ah" berarti 

"menutup", dan kata "az-dzari'ah" berarti "jalan menuju tujuan" atau 

"wasilah". Oleh karena itu, az-dzariah sengsara dapat diartikan sebagai 

menutup jalan menuju suatu tujuan. Makna etimologis sad az-dzariah 

adalah “menutup jalan” di dunia yang penuh dengan kehancuran, 

kejahatan, kesunyian, dan penyesatan.52 

 Dalam rangka menjamin kemaslahatan umat manusia, maka secara jelas 

sudah ditegaskan dan dijelaskan secara aturan negara telah membuat suatu 

perangkat yang mengatur tentang perkawinan sebagai sebuah norma yang harus 

ditaati dan dipatuhi keberadannya, namun dalam kenyataanya sangat banyak 

aturan yang membicarakan perkawinan beda agama, baik itu yang telah 

diundangkan maupun melalui buah-buah pikiran dari para pakar dan ulama, tetapi 

masih banyak kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya mentaati peraturan 

tersebt khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.  

 Dari penjelasan Al-Qur‟an maupun hadis perkawinan beda agama, baik 

dengan kaum musyrik maupun ahl al-kitab, diharamkan secara mutlak, sebab ahl 

al-kitab disingung dalam Al-Qur‟an dalam kenyataan sekarang ini tidak ada lagi. 

Sehingga sudah jelas bahwa tidak ada pembenaran atas pelaksanan perkawinan 
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Barat Dikursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer, h. 58-59. 
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beda agam dalam kalangan hidup masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian kali ini, menggunakan penelitian kualitatif yaitu salah satu 

jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan 

sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian.
1
 Singkatnya penelitian ini dilakukan 

melihat keadaan lapangan sebagi sumber data utama, seperti hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Dalam operasionalnya sumber data diambil dari hasil 

wawancara  masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana 

pandangan hukum islam dan masyarakat mengenai perkawinan beda agama. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis memilih lokasi di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur, Sulawesi Selatan untuk memeperoleh informasi mengenai bagaimana 

pandangan hukum Islam dan masyarakat mengenai perkawinan beda agama. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosisologis 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilihat secara langsung, 

fakta-fakta yang terjadi dilapangan, dalam penelitian ini penulis memilih 

penelitian di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 

2. Pendekatan Teologis Normatif  

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan terhadap ajaran Islam 

dari sudut normativitasnya menggunakan disiplin ilmu teologi sebagai pendekatan 

keagamaan yang klasik dan cenderung tekstual serta harafiah. Pendekatan ini 

                                                     

1
 Muhmamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai 

Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1 (2020).  h. 5. 
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dapat dijadikan sebagai upaya memahami keagamaan dengan menggunakan 

kerangka ilmu ketuhanan, bahwa wujud empiric dari suatu agama dianggap 

sebagai yang paling benar dibandingkan yang lainnya.
2
 

3. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis yang dimaksud untuk melihat aturan-aturan yang 

berlaku dalam kodifikasi hukum kemudian merelvansikannya dengan masalah 

yang dibahas. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yag diperoleh langsung dari sumber dilapangan 

atau data yang diperoleh dari hasil wawancara, seperti data tentang pandangan 

hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, dan data mengenai implemetasi 

perkawinan beda agama. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan 

dokumen lainnya yang behrbungan dengan masalah yang diteliti.3 Seperti buku-

buku Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan data dari jurnal-jurnal 

yang membahas mengenai Perkawinan Beda Agama. 

3. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

tehadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 

                                                     

2
 Luk Luk Nur Mufidah, “Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam”, Jurnal Misykat 2, 

No. 1 (2017). h. 156. 

3
 Muhaimin, Metode Penelitian hukum (Cet.1: Mataram: Mataram University Press, 

2020),  h. 90. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu metode yang bertujuan untuk 

memperoleh keterangan atau informasi. Metode wawancara yang akan digunakan 

pada penelitian ini yaitu metode wawancara terstruktur menggunakan pedoman 

wawancara. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhdap keadaan atau perilaku 

objek sasaran. Peranan yang paling penting dalam menggunakan  metode 

observasi adalah pengamat, pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap 

kejadian, gerak atau proses.4 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mencari 

data secara tertulis, baik berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku 

yang lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat dalam pengumpulan data yang 

dilakukan, instrumen penelitian ini berupa lembar wawancara yang berisi daftar 

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam 

pandangan hukum islam dan masyarkat yang akan diajukan ke informan unuk 

memperoleh onformasi atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat peneliti. Adapun alat-alat instrumen yang digunakan oleh penulis adalah 

alat perekam wawancara, alat tulis menulis, dan kamera. 

                                                     

4
 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodeologi Penelitian (Cet. 1: Yogyakarta: Media 

Publishing, 2015), h. 77. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari 

lapagan kemudian di reduksi, reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada pnyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar 

yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu 

didekskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif 

dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisi pendalaman 

kajian. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Menggunakan Triangulasi Metode 

Triangulasi metode digunakan dengan cara membandingkan informan atau 

data dengan cara yang berbeda. Sebgaiman dikenal dalam penelitian kualitatif 

penelitian menggunakan metode wawancara, observasi,dan survei. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi, pennelitian ini menggunakan berbagai 

informan, dalam penelitian ini misalanya penulis mewawancarai beberapa tokoh 

masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Melalui berbagai prespektif atau 

pandangan tokoh masyarakat tersebut diharapkan hasil yang mendekati 

kebenarannya. 

2. Menggunakan Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan wawancara lebih dari satu objek 

yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara 

itu akan menghasilkan bukti data yang berbeda, yang selanjutnya 

akanmemberikan pandangan (insight) yang berbeda pula mengenai fenomena 
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yang peneliti akan teliti, dalam hal ini penlis meneliti tentang pandangan hukum 

islam dan masyarkat mengenai perkawinan beda agama.5 

 

                                                     

5
 Reyvan Maulid Pradistya, Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif, 

sumber: https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitat  (Diakses 26 

Februari 2023 Pukul 20:13 WITA).  

https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitat
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur  

 Sesuai Undang-undang No. 7 Tahun 2003, tanggal 25 Februari 2003, 

Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di 

Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 3 Mei 2003, Gubernur Sulawesi Selatan 

melantik Bupati Luwu Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan 

Makassar atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan 

Undang-Undang ini. 

 Bupati Luwu Utara dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kemudian 

bersama-sama meresmikan pintu perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan 

Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Mei 2003, menandai dimulainya 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang baru 

terbentuk. Peresmian papan nama perbatasan itu terjadi di Desa Lauwo antara 

Kecamatan Burau di Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone-Bone di 

Kabupaten Luwu Utara. Di Lapanagan Andi Nyiwi Malili, pada hari yang sama 

digelar prosesi untuk menandai penyerahan penyelenggaraan pemerintahan dari 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 

 Kabupaten Luwu Timur terbentuk saat Kabupaten Luwu Utara dimekarkan 

menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan 

Tomoni, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Towuti, dan Nuh. 

Secara administratif, Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah tersendiri.  

 Hanya ada sepuluh desa di Kabupaten Luwu Utara saat Kabupaten Wotu 

dimekarkan. Mulai tahun 2019, enam desa dibagi menjadi tiga kelompok, 

sehingga jumlah desa di Kabupaten Wotu menjadi 16 pada tahun ini. 
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No 

Nama Desa 

<2009 2010 2011 2012-2018 

1 Lera Lera Lera Lera 

2 Bawalipu Bawalipu Bawalipu Bawalipu 

3 Lampenai Lampenai Lampenai Lampenai 

4 Bahari Bahari Bahari Bahari 

5 Kalaena Kalaena Kalaena Kalaena 

6 Karambua Karambua Karambua Karambua 

7 Kanawatu Kanawatu Kanawatu Kanawatu 

8 Maramba Maramba Maramba Maramba 

9 Tarengge Tarengge Tarengge Tarengge 

10 Cendana Hijau Cendana Hijau Cendana Hijau Cendana Hijau 

11  Balo-Balo Balo-Balo Balo-Balo 

12  Pepuro Barat Pepuro Barat Pepuro Barat 

13   Rinjani Rinjani 

14   Madani Madani 

15   Tarengge Timur Tarengge Timur 

16    Tabaroge 

 

Gambar 1 

Riwayat Pemekaran Desa Tahun 2009-2018 
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2. Keadaan Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Peta Kecamatan Wotu 

 Kawasan Kecamatan Wotu lokal sangat esensial, yaitu di pertigaan jalur 

Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah 

dan Sulawesi Tenggara. Cara transportasi darat ke Palu melalui Poso dan ke 

Kendari melalui Kolaka kemungkinan besar melalui Kawasan Wotu. 

 Dengan posisi astronomis antara 1200 45' 20" dan 1200 55' 38" Bujur 

Timur dan 20 31' 58" hingga 20 39' 57" Lintang Selatan, Kecamatan Wotu berada 

di sebelah barat ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Distrik Tomoni di utara, Distrik 

Angkona di timur, Teluk Bone di selatan, dan Distrik Burau di barat Distrik Wotu. 

 Kecamatan Wotu memiliki luas wilayah 130,52 km2 atau 1,88 persen dari 

luas Kabupaten Luwu Timur. Dengan luas wilayah 22,31 km2 atau 17% dari luas 

wilayah Kabupaten, Desa Lampanai merupakan desa terluas di Wotu. Sedangkan 

kota dengan wilayah terkecil adalah Kota Kanawatu dan Kota Pepuro Barat. Desa 

Pepuro Barat seluas 2,61 km2, sedangkan Desa Kanawatu seluas 3,23 km2. Setiap 

desa hanya mencakup 2% dari luas wilayah kecamatan. 
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 Kecamatan Wotu dilintasi oleh dua sungai besar yaitu Sungai Pawosoi dan 

Sungai Kalena. Desa Kalaena dibatasi oleh kedua sungai tersebut. Sungai Kalaena 

membentang sepanjang 85 kilometer, berakhir di hulu Sulawesi Tengah dan hilir 

Desa Bahari. Selain itu, beberapa desa di Kecamatan Wotu dihubungkan oleh 

sungai kecil. Total ada 35 sungai di Kecamatan Wotu. 

 Daerah yang berada di pinggir laut ini sangat menjunjung tinggi sub-lokal 

ini untuk memahami tujuannya sebagai salah satu penghasil produk hidroponik 

dan perikanan tangkap terbesar di Kabupaten Luwu Timur. Masyarakat 

kecamatan ini berhasil bercocok tanam padi dan palawija lainnya berkat topografi 

yang datar, sungai yang banyak, dan jaringan irigasi yang memadai. Distrik Wotu 

dikenal sebagai penghasil beras, ikan, dan rumput laut. 

 Dalam waktu kurang dari satu jam, Anda bisa menempuh jarak 47 

kilometer menuju ibu kota Kabupaten dari Kecamatan Wotu. Desa Bahari 

merupakan desa yang paling jauh dari ibu kota kecamatan. Dibutuhkan waktu 

kurang lebih tiga puluh menit untuk menempuh jarak 20 km menuju Desa Bahari. 

Kecamatan Wotu memiliki jarak yang bervariasi antar desanya. Jarak Desa 

Tabaroge dengan Desa Balo-Balo adalah 31 kilometer, sedangkan jarak antara 

Desa Madani dan Desa Maramba hanya 100 meter. 
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Bawalipu 3,8 
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Kalaena 21 17 17 3 
 

5 12 12 13 15 26 17 3 12 9.5 7 

Karambua 16 11 11 8 5 
 

6.5 7 8 7 3 5 2 7.1 4.5 10 

Kanawatu 9,5 5.7 5,5 15 12 6.5 
 

0.5 7 10 15 12 5 1 2 17 

Maramba 9 5.2 5 15 12 7 0.5 
 

5 9 14 11 4 0.1 2 16 

Tarengge 8 4.2 4 16 13 8 7 5 
 

3 13 5 13 7 3,5 18 

Cendana 

Hijau 

5 5.2 6 18 15 7 10 9 3 
 

10 2 16 10 6,5 21 

Balo-Balo 5 9.2 9 29 26 3 15 14 13 10 
 

12 23 17 17 31 

Pepuro 

Barat 

7 7.2 7 20 17 5 12 11 5 2 12 
 

18 12 85 24 

Rinjani 18 13 13 6 3 2 5 4 13 16 23 18 
 

4 7 12 

Madani 8,9 5.1 4,9 15 12 7.1 1 0.1 7 10 17 12 4 
 

2 17 

Tarengge 

Timur 

12 7.7 7,5 13 9.5 4.5 2 2 3,5 6,5 17 8.5 7 2 
 

18 

Tabaroge 26 22 22 5 7 10 17 16 18 21 31 24 12 17 18 
 

Gambar 3 

Jarak Antar Desa di Kecamatan Wotu, 2017 

3. Pemerintahan 

 Tingkat desa, dusun, dan lingkungan merupakan wilayah administrasi 

Kecamatan Wotu. Ada 197 RT, 16 desa, 70 dusun, dan semuanya berstatus 

definitif di Kecamatan Wotu. Sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Luwu Timur membagi beberapa wilayah menjadi pihak desa 

guna memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan administrasi di 

tingkat desa. Di Kecamatan Wotu selama delapan tahun terakhir, ada enam 

pemekaran desa. Setelah Desa Cendana Hijau dimekarkan menjadi Desa Cendana 
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Hijau dan Desa Pepuro Barat pada tahun 2010, Desa Lera dimekarkan menjadi 

Desa Lera dan Desa Balo-Balo. Pada tahun 2011, Desa Maramba, Desa 

Karambua, dan Desa Tarengge dimekarkan menjadi Desa Rinjani dan Desa 

Tarengge Timur keduanya merupakan desa sipil. Desa Tabaroge dan Desa 

Maritim menyusul pada tahun 2012, saat Desa Maritim lepas landas. 

 

Gambar 4 

Jumlah Dusun dan RT per desa 

4. Penduduk 

 Pada tahun 2017, sebanyak 30.878 jiwa bertempat tinggal di Kecamatan 

Wotu, terdiri dari 15.420 laki-laki dan 15.458 perempuan. Rasio jenis kelamin 

mengungkapkan rincian gender populasi. Rasio penduduk laki-laki terhadap 

perempuan di suatu wilayah dikenal sebagai rasio jenis kelamin. Sebaliknya, nilai 

rasio jenis kelamin di bawah 100 menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih 

besar daripada penduduk laki-laki di suatu daerah. Nilai rasio jenis kelamin di atas 

100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada 

penduduk perempuan. Pada tahun 2017, sex ratio di Kecamatan Wotu adalah 

99,75 banding 1. 

 Rasio kepadatan populasi, yang berkorelasi kuat dengan kapasitas 
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menangis suatu wilayah, merupakan metrik penting untuk menilai distribusi 

populasi. Penanda ketebalan populasi merupakan proporsi yang 

mengkomunikasikan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Desa 

Lera dan Desa Cendana Hijau merupakan dua dari enam belas desa yang saat ini 

ada dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kecamatan dengan kepadatan 

penduduk terendah adalah Desa Balo-Balo. 

 Antara tahun 2013 dan 2017, jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan 

Wotu meningkat dari 30.305 pada tahun 2013 menjadi 30.396 pada tahun 2014, 

sebelum turun menjadi 30.393 pada tahun 2015. Meningkat sebanyak 30.386 

orang per tahun antara tahun 2016 dan 2017. Akibatnya, Kabupaten Wotu rata-

rata pertumbuhan penduduk laki-laki (LPP) dari 2013 hingga 2017 adalah sekitar 

0,3 persen per tahun.1 

5. Agama 

 Kehidupan manusia sebagian besar dibentuk oleh agama mereka. Dalam 

masyarakat yang dilandasi oleh ajaran agama, terdapat berbagai norma, nilai, dan 

adat istiadat. Di Distrik Wotu, 87% penduduk memeluk setidaknya satu dari lima 

agama besar. 

 Kebhinekaan dalam beragama berpotensi memicu konflik sosial. Oleh 

karena itu sangat penting untuk fokus pada aturan kapasitas untuk menanggung 

hal-hal termasuk keyakinan dalam setiap pendidikan yang ketat. sehingga 

kehidupan masyarakat dapat hidup damai dan harmonis. 

 Di Kecamatan Wotu, setiap agama memiliki tempat ibadah, yang 

menunjukkan toleransi agama mayoritas terhadap agama lain. Ada 3.000 Muslim, 

200 Kristen, 508 Katolik, 200 Hindu, dan 0 Buddha, menurut infografis populasi. 

                                                     

1
 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sejarah Luwu Timur, Sumber: 

https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang__/sejarah-lutim (Diakses 10 Mei 

2023 Pukul 23:15 WITA). 

https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang__/sejarah-lutim


49 
 

 
 

Data Kantor Urusan Agama menunjukkan ada 40 masjid, 18 mushola, 21 gereja, 

dan 15 pura di kota ini. 

B. Implementasi dan Persepsi Tokoh Masyrakat Tentang Perkawinan Beda 

Agama Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

Perkawinan beda agama adalah pernikahan antara pemeluk agama yang 

berbeda, namun mereka memeluk agama masing-masing. Karena Indonesia 

merupakan negara yang keadaan masyarakatnnya yang pluralistic dalam 

beragama. Yang terdiri dari agama Samawi maupun ardhi. Dengan kondisi seperti 

ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, 

Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya.2 

Setiap keluarga tentunya mendambakan untuk mewujudkan keluarga yang 

sakina, mawadah, warahmah, keluarga yang sejahtera, bahagia, harmonis, banyak 

cinta serta kasih sayang. Bertujuan melakukan hal tersebut tidak segampang 

membalikkan telapak tangan, namun memerlukan kerjasama yang sangat baik. 

Keluarga ini tidak akan bisa terjadi tidak adanya tindakan kolektif dari semua 

keluarga.
3
 Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai 

akibat-akibat hukum yang terjadi. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum 

ditentukan oleh hukum positif, yang dalam bidang perkawinan di Indonesia 

menjadi hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, 

dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang 

ada dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974: 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaan itu” 

 

                                                     

2
 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, 

Jurnal Media Syari‟ah 22, No. 1 (2020), h. 48. 

3 Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Cet. 1; 

Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5. 
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Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: 
“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada perkawinan 
di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, bagi golongan agamanya dan 
kepercayaanya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 
dalam Undang-Undang tersebut”. 

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi 

masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di 

kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak 

lama.4 Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi melainkan masalah 

bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi juga merupakan 

masalah yang akan berkaitan dengan kegamaan yang erat sekali hubungannya 

dengan kerohanian seseorang. Dianggap sebagai masalah keagamaan, kerena 

setiap agama mempunyai aturan tersendiri tentang perkawinan, maka pada 

prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran 

agama yang dianut. 

Perkawinan beda agama yang sudah sering kita dengar dan kita jumpai 

dikalangan masyarakat baik di kota maupun daerah yang melakukan perkawinan 

beda agama, dimana dalam lapisan masyarakat tidak jarang kita temui dan jumpai 

perkawinan beda agama yang dilangsungkan. Sesuai dengan aturan yang ada, 

perkawinan beda agama dilarang dari segi aspek aturan. 

Pada realitanya perkawinan beda agama yang berlangsung di Kecamatan 

Wotu Kabupaten Luwu Timur memang pernah terjadi. Tidak banyak dari mereka 

yang hidup dalam ikatan keluarga dengan dua keyakinan, yakni yang satu 

beragama Islam dan yang lainnya beragama Kristen begitupun sebaliknya. 

Keadaan seperti ini terjadi karena masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur adalah masyarakat yang sangat majemuk dengan datangnya para 

                                                     

4 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, 

Jurnal Media Syari‟ah 22, No. 1 (2020), h. 50. 
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imigran dari luas pulau sulawesi serta banyaknya transmigrasi dari pulau Jawa, 

Bali, dan Nusa Tenggara  Barat. Karena itu hubungan sosial kemasyarakatan 

sudah terjalin erat, kemudian menumbuhkan semanagat solidaritas yang tinggi, 

pergaulan antar masyarakat semakin erat, yang pada akhirnya turut memberikan 

andil terjadinya perkawinan beda agama. Di samping itu, tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap hukum perkawinan yang masih rendah, juga kurangnya 

sosialisasi tentang pemahaman ajaran Islam, khususnya berkaitan dengan 

perkawinan beda agama baik dengan musyrik, ahl al-kitab maupun dengan 

golongan kafir.  

Adapun hasil wawancara yang akan dipaparkan oleh penulis adalah  Bapak 

Herudin mengatakan: 

“Perkawinan beda agama disini memang pernah mi ada, ada 4 pasangan 
itu disini ada satu pasangan yang menikah pake syarat, dia bilang itu kalau 
anak pertamanya laki-laki perempuan masuk Islam tapi kalo anak 
pertamanya perempuan laki-lainya masuk Islam, waktu menikah di 
masing-masing agamanya, waktu menikah dia beda agama tapi karena 
sudah lahir anak pertamanya jadi perempuan nya yang masuk Islam”.5 

NO Nama Pasangan Agama Sebelum 
Menikah 

Agama Setelah 
Menikah 

1. - Bapak Sutrisno 
- Ibu Nona 

- Islam (suami) 
- Kristen (istri) 

- Islam (suami) 
- Islam (istri) 

2. - Bapak Badar 
- Ibu Sriwati 

- Islam (suami) 
- Kristen (istri) 

- Islam (suami) 
- Kristen (istri) 

3. - Bapak Walyono 
- Ibu Berlin 

- Islam (suami) 
- Kristen (istri) 

- Islam (suami) 
- Kristen (Istri) 

4. - Bapak Santoso 
- Ibu Mahdalena 

- Islam (suami) 
- Kristen (istri) 

- Islam (suami) 
- Kristen (istrai) 

5. - Made Swardana 
- Ibu Susanti 

- Hindu (suami) 
- Islam (istri) 

- Hindu (suami) 
- Hindu (istri) 

 

Pada kenyataannya, perkawinan beda agama memang di langsungkan di 

kalangan masyarakat di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dan mereka 

                                                     

5
 Herudin (55 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 30 April 

2023. 
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melakukan pernikahan dengan syarat atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak. Tidak jarang kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak dan 

melangsungkan pernikahan. Dalam pernikahan yang terjadi pada saat mereka 

melangsungkan pernikahan agamanya berbeda namun setelah menikah dan 

terpenuhi syaratnya maka salah satu pasangan mengikuti agama baik istri maupun 

suami. Di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan seperti ini tidak 

membolehkan atau membenarkan adanya perkawinan beda agama. 

Sejalan dengan itu di Indonesia sendiri juga sudah mengatur terkait sah 

atau tidaknya suatu perkawinan menurut negara sebagaiamana diatur dalam UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu sah apabila menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing agama. Dengan demikian, suatu 

perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik 

itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun berdasarkan aturan 

agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan.6 

Kemudian Bapak Ustadz Khaerin pada wawancara mengatakan: 

“Dalam perkawinan nak ada hukum positif yaitu dalam perundang-

undangan negara ada hukum normatif yaitu hukum yang tercantum dalam 

agama, dari sisi hukum positif saja ini pernikahan beda agama tidak sesuai 

dengan perundang-undnagan karena bunyi undang-undang terkait dengan 

itu bahwa pernikahan itu dinyatakan sah dalam dilakukan seagama itu 

undang-undang dalam KHI, lebih-lebih dari sisi normatif karena di dalam 

al qur‟an juga dilarang, jadi tidak boleh seorang muslim itu menikahi 

orang yang kafir atau musrik sampai dia beriman walaupun dia itu 

mengagumkan, jadi untuk sekarang tidak bisa kita klaim bahwa boleh 

tidaknya pernikahan beda agama sesuai dengan fersi kita tetapi dengan 2 

fersi ini sudah diatur tidak di perbolehkan, kalo ada yang nikah, berarti itu 

ilegal pasti itu nikah siri”.7 

Berdasarkan hasil wawancara dari Ustadz Khaerin selaku penyuluh 

                                                     

6
 Aris dan Iin Mutmainnah, Problematika Perkawinan Beda Agama (Pare Pare: IAIN 

Parepare Nusantara Press, 2022), h. 15. 

7
 Khaerin (50 Tahun), Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 

29 April 2023. 
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fungsional di KUA Kecamatan Wotu dijelaskan bahwa perkawinan beda agama 

yang telah diatur baik di dalam hukum positif yang tercantum dalam Undang-

undang dan hukum normatif yang tercantum di dalam agama tidak 

memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Dari dua sisi hukum yang 

dijelaskan, sudah tegas adanya larangan pernikahan beda agama, apabila ada yang 

melakukan pernikahan sudah dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan 

sudah menyalahi aturan dan bersifat ilegal. Kemudian ada beberapa faktor yang 

menjadi alasan terjadinya perkawinan beda agama: 

1. Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih. 

2. Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-

masing pasca nikah. 

3. Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama. 

4. Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola 

asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokrtatis. 

5. Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan 

mereka untuk menikah beda agama.8 

Bapak Herudin juga menambahkan pada wawancara beliau: 

“Begitu mi jaman dulu orang kalau sudah suka sama suka nak, tidak ada 
mi itu dia bilang beda agama, apalagi kalo banyak mi hartanya tidak ada 
mi lagi yang bisa cegah, anak muda sekarang saja begitu mana bisa 
dilarang kalo sudah suka mi sama anaknya orang”.9 

Pada realitanya masyarakat di Kecamatan Wotu, faktor suka sama suka 

menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu penyebab terjadinya 

perkawinan beda agama. Faktor keluarga juga mendorong adanya pernikahan 

beda agama dimana sikap toleransi yang senantiasa tertanam dalam diri 

                                                     

8
 Hutapea Bonar, “Dinamika Penyesuaiana Suami-Istri Dalam Perkawinan Berbeda 

Agama (The Dynamics Of Matrial Adjustment In The Interfaith Marriage)”, Jurnal Penelitian dan 

Pengembangan Kesejahteraan Sosial 16, No. 01 (Maret 2018), h. 111. 

9 Herudin (55 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 30 April 

2023. 
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masyarakat, karena kenyataanya Indonesia sendiri merupakan negara yang 

memiliki keanekaragaman suku, agama dan budaya yang hidup saling 

berdampingan, sehingga tidak jarang tumbuh adanya rasa cinta, suka dan kasih 

sayang antar sesama. 

Kemudian Ibu Maryani pada wawancara mengatakan: 

“menurut saya nak perkawinan beda agama itu sah dimata masyarakat tapi 
dimata Allah tidak sah, tapi kalo soal kewajiban pernikahan diwajibkan 
memang menikah sesuai aturan, tapi itu mau di apa kalo jodoh nya mi, 
kalau di suka sama suka juga, karna orang-orang dulu itu tidak kenal mi 
soal beda agama asal menikah mi sah mi dia rasa”.10

 

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Maryanui dijelaskan bahwa faktor 

suka sama suka dari dulu hingga sekarang masih menjadi faktor yang tidak bisa 

terlepas dari alasan masyarakat melakukan pernikahan beda agama, walaupun 

pada kenyataanya pernikahan yang mereka lakukan tidak tercatat dan terdaftar 

sehingga dinyatakan tidak sah di mata hukum. Kewajiban pemerintah dalam 

melakukan penertiban administrasi dan pencatatan perkawinan sangat penting 

dilakukan. Karena perkawinan yang sah bukan hanya sah menurut ketentuan 

agama, tetapi juga harus sesuai dengan hukum negara. Dengan dilakukan hal 

tersebut pencatatan penyusunan dan data diri bagi masyarakat yang 

melangungkan perkawinan jelas dan diakui oleh negara.  

Kemudian Ibu Daryanti pada wawancara mengatakan: 

“Kalau soal pengajuan perkawinan beda agama tidak pernah pi ada disini, 

belum pernah saya dapati pasangan yang mau menikah beda agama disini 

mendaftar di KUA, karena memang tidak tercatat itu memang dek kalo 

perkawinan beda agama disini itu ada, ada beberapa pasangan itu, tapi 

kalo soal pencatatan nya di KUA itu belum pernah ada pi yang ajukan”.11 

Pada realitanya masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama di 

Kecamatan Wotu sebagian besar tidak tercatat di KUA, dan belum pernah ada 

                                                     

10
 Maryani (42 Tahun), Tokoh Masyarakat Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 28 

April 2023. 

11
 Daryanti (23 tahun), Pegawai KUA Kecamatan Wotu, Wawancara, Wotu, 29 April 

2023. 



55 
 

 
 

pencatatan maupun pendaftaran perkawinan beda agama yang diajukan langsung 

ke KUA di Kecamatan Wotu. Hal ini sudah jelas bahwa perkawinan yang 

dilakukan sudah ilegal dan menyalahi aturan perkawinan. Perkawinan tanpa 

pencatatan dan pendaftaran sudah pasti tidak memiliki kekuatan hukum baik 

dimata agama maupun negara.  

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-

masing suami istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab , maka yang 

lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh 

hak masing-masing. Dan menjadi hal yang sangat penting karena pernikahan yang 

tidak memiliki kekuatan hukum atau tanpa pencatatan suami dan istri bukan 

hanya hubungan dalam ikatan lahir batin, akan tetapi memiliki hak-hak untuk 

menjaga mereka dan merupakan unsur keperdataan. Dan didalam Hukum Islam 

perkawinan yang baik sah menurut Hukum dan Agama.
12

 

  Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur memang sudah terjadi setidaknya ada beberapa pasangan yang 

melakukan pernikahan beda agama berdasarkan dari hasil wawancara yang 

dilakukan. Namun kasus tersebut masih terus terjadi sehingga dalam 

penerapannya masyarakat masih melangsungkan perkawinan beda agama, bahkan 

mereka hidup di dalam satu keluarga yang berbeda agama. Di dalam peraturan 

tentang pernikahan sendiri melarang adanya pernikahan beda agama. Bagi umat 

Islam sudah jelas tertera di dalam al-qur‟an mengenai larangan pernikahan dengan 

orang yang tidak seagama, akan tetapi di zaman yang multikultural ini dan 

Kecamatan Wotu sendiri memiliki beragam suku dan agama tidak bisa dipungkiri 

bahwa pernikaha seperti ini pasti akan terjadi karena masyarakat yang hidup 

saling berdampingan dan saling toleransi. 

                                                     

12
 Musyfikah Ilyas, “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jurnal  

Al-risalah 19, No. 1 (Mei 2019), h. 80. 
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C. Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama Di Kecamatan 

Wotu Kabupaten Luwu Timur 

Islam telah mengakui perkawinan sebagai mitsqan ghalizhan (kehidupan 

yang kuat) oleh sebab itu hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan 

dengan dimensi teologis, filosofis, serta sosiologis. Oleh karena itu UU 

Pernikahan mengandung asas mempersulit perceraian dengan mewajibkan 

pengadilan untuk menceraikan.
13

 Islam memberikan tempat yang  tinggi kepada 

akal karena manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik dan 

buruk, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan mewujudkan apa yang 

dikehendakinya.
14

 Seseorang manusia harus memiliki keinginan melaksanakan 

perkawinan dengan pasangan yang sesuai. Pernikahan harus dilandaskan pada 

rasa saling mengasihi antara kedua mempelai dalam membentuk keluarga sakinah 

mawaddah warahmah.
15

 Perkawinan antara laki-laki dan perempuan bukan 

mahram adalah akad yang membatasi hak, kewajiban, dan gotong royong. Dalam 

Firman Allah Swt  yang berbunyi dalam QS an-Nur/24:32: 

                          

                  

Terjemahnya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memapukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-

                                                     

13
 Asni, “Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Di Pengadilan Agama”, Ahkam 14, No. 1 (2014), h. 105. 

14 Muh. Rasywan Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Prespective Of Islamic Law”, 

Al-Risalah 21, No. 1 (2021), h. 14-15. 

15
 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Penuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah”, Jurnal Qadauna 1, No. 1 (2019), h. 4-

5. 
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Nya) lagi maha mengetahui”.16 

Perkawinan beda agama menurut  hukum Islam adalah perkawinan yang 

dilakukan oleh individu yang berbeda agama atau keyakinan, seperti hubungan 

antara muslim dengan musyrikah, dan musyrikah dengan muslim. Jika suatu 

perkawinan atau perkawinan telah memenuhi semua syarat, maka dikatakan sah. 

Dalam Islam, menjadi Muslim adalah salah satu syarat untuk pernikahan yang 

sah. Pembicaraan Al-qur‟an tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan 

pria muslim dengan wanita musyrik, wanita muslimah dengan pria musyrik (QS 

al-Baqarah/2:221), pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al-

Maidah/5:5). Berkaitan dengan ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang 

hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani/Kristen).17 

Menurut ajaran Islam, pernikahan yang damai hanya dapat digambarkan 

jika suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama karena mereka 

mengikuti agama yang sama, Islam. Namun di sisi lain, jika suami istri berbeda 

agama, maka akan muncul berbagai persoalan dalam keluarga, seperti bagaimana 

cara menjalankan ibadah, mendidik anak, mengatur kebiasaan makan dan minum, 

dan sebagainya.18 

Status keagamaan dalam memilih pasangan dan melaksanakan pernikahan 

menjadi pertimbangan yang sangat vital dan krusial dalam ajaran agama Islam. 

Karena inilah yang patut dan baik menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan 

kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta 

keluarga seumumnya. Hal ini juga didasarkan pada hadist Nabi Muhammad Saw 

yang artinya yaitu: 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ : لََ تَ نْكِحُوا 
                                                     

16
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. h. 76. 

17
 Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif Di Indonesia”, Jurnal Diklat Teknis 6, No. 2, (Juli-Desember 2018), h. 49. 

18
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogakarta: UII Press, 2004). h. 1-2. 
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فَ عَسَى حُسْنُ هُنَّ أَنْ يُ رْدِيَ هُنَّ ، وَلََ تَ نْكِحُوهُنَّ عَلَى أمَْوَالِِِنَّ ؛ فَ عَسَى  النِّسَاءَ لُِِسْنِهِنَّ ؛
ينِ ، وَلََِمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أفَْضَلُ   أمَْوَالُِنَُّ أَنْ يُطْغيَِ هُنَّ ، وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّ

Artinya: 

“Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, 
karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan 
janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena 
harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu 
karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang 
mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu”. (HR. 
Ibnu Majah).19  

Hukum Islam sendiri melarang mutlak perkawinan beda agama bagi 

wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang 

muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan 

pada QS al-Mumtahah/60:10 berbunyi: 

                             

                         

                       

                       

                      

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji 
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 
mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) 
beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami 
mereka) orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu 
dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah 
kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada 
dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) 
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar 
yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah 

                                                     

19
 Ghofar Abdul Asyhari, Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, 

Kristen dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: CV. Gramada, 1992). h. 63. 
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mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di beda 
kamu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.20 

Berkaitan dengan perkawinan beda agama didalam QS al-Baqarah/2:221 

menjelaskan seorang laki-laki muslim yang beriman tidak boleh menikah dengan 

wanita watsaniyah dan wanita magi, keduanya melakukan penyembahan berhala. 

melarang keras pernikahan beda agama; Umat Islam dan mukmin dilarang 

menikahi wanita majusi dan watsaniyah. Dari penjelasannya ayat tersebuut secara 

langsung menegaskan bahwa nikah beda agama adalah haram.  

Penekanan al-Qur'an pada ayat-ayat tertentu memberikan pemahaman 

tentang larangan menikahkan kaum musyrik dengan wanita muslim atau mukmin. 

Namun di sisi lain, merujuk pada semua non-Muslim, termasuk penyembah 

berhala, orang majusi, yahudi, kristen, dan murtad.  

Hadist juga sudah menjelaskan untuk menuntut umat Islam memilih 

pasangan (istri) berdasarkan empat faktor, yaitu kecantikannya, kekayaan, garis 

keturunan, dan agama. Fakta bahwa agamanya adalah kriteria terakhir 

menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan agama ketika memilih atau 

menikahi wanita. Kriteria terakhir ini juga menunjukkan bahwa perkawinan beda 

agama dilarang atau tidak boleh untuk dilaksanakan.  

Dalam Islam, perkawinan beda agama dilarang keras karena memiliki 

dampak yang signifikan, salah satunya adalah dalam terbentuknya sebuah 

keluarga yang harmonis. Adapun dampaknya yaitu sebagai berikut: 

1. Membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah 

mensyaratkan kesamaan visi, tujuan yang sama, dan agama yang sama 

(keduanya beragama Islam), sehingga sulit tercapainya tujuan pernikahan. 

2. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah, jadi suami istri harus menganut 

agama yang sama. Akibatnya, pernikahan menjadi tidak sah. 

                                                     

20
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya.  
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3. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keturunan, maka menikah beda 

agama tidak dapat mewujdukan keturunan (Hifdh al-Nasl). 

Hidup bersama yang kita yakini "salah", menimbulkan ketidaknyamanan, 

diakui atau tidak, merupakan kelemahan perkawinan beda agama. Hal-hal lain 

juga akan terpengaruh oleh ketidaknyamanan tersebut, termasuk perasaan saling 

curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan menggunakan alsana untuk beramal 

karena dianjurkan oleh ajaran agamanya, hal ini dapat menimbulkan anggapan 

pasangan bahwa ada usaha lain di balik perbuatan baik pasangan tersebut, yang 

dapat menimbulkan rasa tidak aman. Persoalan anak hasil perkawinan beda agama 

menjadi kelemahan lain.Kelehamahan dari pernikahan beda agama antara lain, 

menimbulkan ketidaknyamanan, diakui atau tidak karena hidup bersama yang 

menurut kita “salah”.21 

Ada beberapa konsekuensi dari perkawinan beda agama menurut hukum 

Islam adalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan antara suami dan istri menjadi tidak sah dan dianggap zina. 

2. Karena ayah kandung tidak diakui sebagai wali anak karena terputusnya 

garis keturunan, maka ayah kandung dan garis keturunan anak dipisahkan. 

3. Hukum nafkah bagi bapak bilologisnya tidak ada. 

4. Antara bapak bilogis dan anak biologisnya tida ada hubungan waris. 

5. Jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah 

beda agama, status kewaliannya juga tidak sah. Dampaknya akad 

pernikahan anak itu juga tidak sah, dan hubungan suami istrinya pun tidak 

sah.22 

                                                     

21
 NNP, Kelemahan Nikah Beda Agama, sumber: https://www.hukumonline.com/ini-

empat-kelemahan-nikah-beda (Diakses 10 Juni 2023 Pukul 01:27 WITA). 

22
 Abu Zaid, Nikah Beda Agama, sumber: https://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-

agama-banyak-konsekuensi-negatif (Diakses 10 Juni 2023 Pukul 01:29 WITA). 

https://www.hukumonline.com/ini-empat-kelemahan-nikah-beda
https://www.hukumonline.com/ini-empat-kelemahan-nikah-beda
https://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-agama-banyak-konsekuensi-negatif
https://inilah.com/news/2134751/nikah-beda-agama-banyak-konsekuensi-negatif
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 Ada tiga kategori utama hukum yang mengatur pernikahan beda agama. 

Pertama, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrik. Kedua, 

wanita musyrik menikah dengan pria muslim, dan ketiga, pria muslim menikah 

dengan ahli kitab. 

1. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik 

Dalam menghukumi perkawinan beda agama antara laki-laki muslim 

dengan perempuan musyrika atau sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan 

laki-laki musyrik  para ulama bersandar pada Al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 

221. Catatan muqatil mengatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang seorang 

pria Muslim bernama Marsad bin Abi Marsad, yang bernama asli Kannaz bin 

Husain al-Ghanawi, ketika Rasul membawanya ke Mekkah. Kannaz memiliki 

'Annaq sebagai gundiknya di Mekkah, wanita kafir Jahiliyah yang dicintainya. 

Wanita itu kemudian meminta agar Kannaz menikah dengan Anaq, tetapi Kannaz 

terlebih dahulu meminta izin untuk menikahi kekasihnya dari Rasul. Terakhir, 

Rasul menolak permintaan Kannaz karena kekasihnya adalah seorang musyrik.23 

Menurut Wahbah al-Zuhayli, tidak adanya keharmonisan, ketentraman, 

dan kerjasama antara suami istri karena perbedaan keyakinan menjadi alasan 

mengapa wanita musyrik tidak boleh menikah. Kemudian, kurangnya 

kepercayaan pada suatu agama memudahkan seorang wanita untuk melakukan 

pengkhianatan, kejahatan, dan keanehan yang tumbuh di dalam negeri. Selain itu, 

karena ia dipengaruhi oleh nafsu, memiliki ciri-ciri diri yang tidak etis, dan 

percaya pada takhayul dan imajinasi, ia kehilangan rasa dapat dipercaya, lurus, 

dan merasa benar sendiri. Karena tidak ada agama yang membatasinya, dan tidak 

ada yang mendesaknya untuk bertakwa kepada Allah, Hari Kebangkitan, dan 

                                                     

23
 Ibnu Jarir al-Thabari, Al-Jami‟ Li Ahkam Al-Qur‟an (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 

2006), Cet 1. Juz 3. h. 454. 
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Pemulihan.24 

 Dengan adanya berbagai pandangan dan penjelasan yang sudah dituangkan 

melalu firman Allah maka dalam hal ini menikahi seorang perempuan musyrik 

adalah keharaman bagi seorang laki-laki muslim. 

2. Perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki musyrik 

Bagian kedua dari Surah al-Baqarah ayat 221 berbicara tentang larangan 

perkawinan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik. 

Potongan ayat yang dimaksud yaitu: 

                            

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 
budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik 
hatimu”. 

Alasan utama pengharaman perkawinan perempuan muslim dengan laki-

laki nonmuslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi 

kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran 

yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan 

kekafiran inilah yang akan menjermuskan perempuan muslim ke dalam api 

neraka.25 

Quraish Shihab menyatakan bahwa larangan perkawinan antara 

perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab diisyaratkan oleh Al-Qur‟an 

sebagaiman yang terkandung dalam Qs al-Maidah yang hanya berbicara tentang 

kebolehan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab dan 

tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya perkawinan semacam itu 

                                                     

24
 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), 

Cet 2. Juz 3. H. 152. 

25
 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet 2. Juz 3. H. 152. 
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dibolehkan pasti ayat tersebut akan menegaskannya.26 

3. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab 

Meskipun jumhur ulama manyatakan bahwa perkawinan seorang muslim 

dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh dan tidak dilarang, akan tetapi 

menurut mazhab Hambali menikah dengan perempuan ahli kitab dan ahli 

Dzimmah hukumnya makruh.27 Hal ini dilandaskan pada pendapat Umar bin 

Khattab yang melarang perkawinan dengan perempuan ahli kitab, ia 

berpandangan meskipun dalam Al-Qur‟an terdapat kebolehan mengenai hal 

tersebut, menikahi perempuan ahli kitab akan membawa kemafsadatan bagi umat 

Islam karena laki-laki muslim akan berbondong-bondong menikah perempuan 

ahli kitab dan membiarkan para perempuan muslim menjadi perawan tua serta 

adanya kekhawatiran terbongkarnya rahasia negara karena informasi mereka. 

 Alasan lain yaitu tentang parenting anak-anak yang berpotensi akan 

mengikuti akidah dan adat nonmuslim seperti ibunya.28 Dengan berbagai alasan 

ini, Umar melarang para Sahabat untuk menikahi ahli kitab. Ia menulis surat 

kepada Hudzaifah Ibn Yaman saat menjadi gubernur agar menceraikan istrinya 

yang ahli kitab.29 

Dari penjelasan dan penjabran mengenai perkawinan beda agama menurut 

Islam dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa perkawinan beda agama merupakan 

konsekuensi logis dari keberagaman yang ada. Dan salah satu upaya kecil dalam 

menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama sesuai dengan tujuan 

perkawinan yakni bukan hanya menjaga kerukunan dalam keluarga melainkan 

                                                     

26
 M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1998), h. 261. 

27
 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet 2. Juz 3. H. 152. 

28
 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet 2. Juz 3. H. 152. 

29
 Rusli Hasbi, Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan 

Rasulullah Saw (Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007), h. 154. 
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juga relasi yang seimbang antara dua keyakinan berbeda agama yang dilandasi 

sikap menghargai dan toleransi. Namun di dalam al-qur‟an, undang-undang dan 

hukum Islam perkawinan beda agama dilarang dan tidak sah apabila dilakukan 

dan secara otomatis sudah melanggar aturan hukum sehingga perkawinan yang 

dilangsunkan dikatakan batal demi hukum.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah, paparan mengenai hasil penelitian, 

serta hasil pemahaman analisis penulis, maka dalam skripsi ini dapat di tari 

kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi dan persepsi tokoh masyarakat mengenai pernikahan beda 

agama di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu, pada realitanya 

memang sudah terjadi perkawinan beda agama di Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur memang sudah terjadi setidaknya ada beberapa 

pasangan yang melakukan pernikahan beda agama berdasarkan dari hasil 

wawancara yang dilakukan. Namun kasus tersebut masih terus terjadi 

sehingga dalam penerapannya masyarakat masih melangsungkan 

perkawinan beda agama, bahkan mereka hidup di dalam satu keluarga 

yang berbeda agama. Karena masyarakat menganggap bahwa perkawinan 

beda agama dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. 

2. Analisis hukum Islam tentang perkawinan beda agama di Kecamatan 

Wotu Kabupaten Luwu Timur yaitu, di dalam hukum Islam bahwa 

perkawinan beda agama merupakan konsekuensi logis dari keberagaman 

yang ada. Dan salah satu upaya kecil dalam menjaga kerukunan dan 

toleransi umat beragama sesuai dengan tujuan perkawinan yakni bukan 

hanya menjaga kerukunan dalam keluarga melainkan juga relasi yang 

seimbang antara dua keyakinan berbeda agama yang dilandasi sikap 

menghargai dan toleransi. Namun di dalam al-qur‟an, undang-undang dan 

hukum Islam sudah ditegaskan dan dijelaskan bahwa perkawinan beda 
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agama dilarang dan tidak sah apabila dilakukan dan sudah jelas apabaila 

dilaksanakan maka status perkawinan batal demi hukum. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian seekah penulis mempelajari beberapa 

referensi mengenai perkawinan beda agama  dan implementasinya, berdasarkan 

pada fakta yang terjadi di lapangan yanki di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur, maka beberapa hal yang menjadi implikasi: 

1. Implikasi Teoretis 

a. Memberikan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu agama dan 

hukum khususnya dalam hal pemahaman mengenai pekawinan beda 

agama dan implementasinya di masyarakat. 

2. Implikasi Sosiologis 

b. Memberikan saran kepada tokoh masyarakat mengenai kesadaran akan 

pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai masalah perkawinan 

beda agama bagi keluarga. 

c. Memberikan saran kepada lingkup pemerintah di Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur bahwa pentingnya masalah pencatatan dan 

pendaftaran perkawinan, agar tidak melakukan perkawinan yang ilegal 

dan menyalahi aturan. 
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