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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latinnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 

 Alif Tidak  Dilambangkan Tidakdilambangkan ا 

 Ba             B Be ب

 Ta            T Te ت

 Sa            Ś es(dengantidakdi atas) ث

 Jim             J Je ج

 Ha              H ha(dengantidakdibawah) ح

 Kha             Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet(dengantitikdiatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdanye ش

 Sad Ṣ es(dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de(dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te(dengan titik dibawah) ط

 Za Ẓ zet(dengan titik dibawah) ظ

 ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 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 „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

diberi tand aapapun, jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan 

tanda(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menofotong dan rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama HurufLatin Nama 

 Fathah A A ا ´

 Kasrah I I ا ¸

 Dammah U U ا˚

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:   

Harakatdan 

Huruf 

Nama Hurufdan 

Tanda 

Nama 

...ئ ׀ا ... 
fathah dan alif 

atau ya 
Ā Adangarisdiatas 
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 kasrahdan ya Ī idangaris diatas ي

 dammahdan wau Ū udangaris diatas ˚و

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua,yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah[t]. 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau ada kata yang berkhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasnya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah(  ّ ),makaia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan hurufال(alif 

lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti 

biasa,al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun 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 transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop(‘) hanya berlaku bagi 

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

awaal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.  

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahsa Indonesia, 

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

cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an(darial-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. Lafzal-Jalalah(هللا) 

Kata “Allah” yang didahului prtikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

kedudukan sebagai mudaf ilaih (faseh nominal), ditransliterasi taanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah 

diransliterasi dengan huruf [t].   

10. Huruf  kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlakudi (EYD). Huruf 

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetaphuruf awal 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan hurufcapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judulreferensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupundalam 

catatan rujukan (CK, DP,CDK, dan DR) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapasingkatanyangdibakukanadalah: 

Swt. =subhanahu wata‟ala 

Saw. =shallallahu„alaihiwasallam 

a.s =„alaihi alsalam 
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H =Hijriah 

M =Masehi 

SM =Sebelum Masehi 

L =Lahirtahun(untukorangyangmasihhidupsaja) 

C.  

w. =Wafattahun 

Qs.../...4 = Qur‟an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR =Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Hasrul 
Nim  : 10100117038 
Jurusan : Hukum Keluarga Islam 
Judul  : Analisis Hukum Fatwa Mui Tentang Perkawinan Beda  

Agama 

 Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Analisis Hukum 
Fatwa Mui Tentang Perkawinan Beda Agama?. Maka dapat dirumuskan dalam sub 
masalah, yaitu; 1) Bagaimana urgensi fatwa dalam Hukum Islam? 2) Bagaimana 
pandangan ulama dan hukum positif tentang perkawinan beda agama? 3) 
Bagaimana analisis hukum terhadap fatwa mui tentang perkawinan beda agama?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni 
suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data 
yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber- 
sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan 
masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan ada beberapa macam, ada yang 
berupa kepustakaan umum (buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya), 
kepustakaan khusus (jurnal, buletin, penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, 
pita magnetik, kaset dan lain-lain), maupun kepustkaan cyber (internet).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dampak terhadap rumah tangga 
Dalam hubungan rumah tangga yang berbeda agama dapat menimbulkan 
kegelisahan dan sulitnya berkomunikasi, karenanya soal perbedaan keyakinan 
adalah suatu masalah besar yang tidak bisa disepelekan. 2) Dampak terhadap anak 
Dalam hal pendidikan akan terjadi perebutan pengaruh antara suami isteri terkait 
pendidikan agama pada anak, hal tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, 
lebih-lebih setelah anak mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat 
perbedaan keyakinan. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan 
tidak utuh. 3) Dampak terhadap harta warisan Dari sudut pandang hukum waris 
Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak 
untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang 
dalam hal ini pewaris beragama Islam.  

Implikasi penelitian ini yaitu:1)MUI harusnya lebih mempertegas larangan 
yang di keluarkan dalam fatwanya yang MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 
agar masyarakat bisa mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan beda 
agama. 2) Bagi masyarakat muslim baiknya memilih pasangan yang memiliki 
kesamaan keyakinan dan aqidah.  

 
Kata Kunci : Fatwa MUI, Perkawinan, Analisis Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah Swt menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di 

muka bumi ini dengan suatu tujuan, yaitu agar manusia memakmurkan bumi ini 

dan mengolah serta memanfaatkan isi bumi yang beraneka ragam. Agar bumi ini 

tetap makmur, dituntut adanya kelangsungan hidup manusia hingga masa kehidupan 

dunia ini berakhir. Hal ini juga menuntut kelestarian keturunan manusia dan 

terjaganya golongan manusia, sehingga terciptanya bumi dan isinya tidak menjadi 

sia-sia. Pada akhirnya, kemakmuran bumi tergantung pada wujudnya manusia, dan 

wujudnya manusia tergantung pada wujudnya pernikahan.1 

Manusia sebagai individu membutuhkan sebuah hubungan dengan manusia 

lainnya yang di mana hal tersebut dikatakan sebagai hubungan antar individu-

individu yang menjadikan kelompok dan kelompok menjadi yang lebih besar yakni 

hubungan sosial. Karena ketergantungan terhadap makhluk lainya maka manusia 

harus membuat keterikatan untuk melanjutkan hidup dan melanjutkan keturunan. 

Untuk melanjutkan keturunannya maka manusia harus menjalin hubungan 

dengan lawan jenisnya untuk bisa saling bekerja sama dalam membuat sebuah 

keturunan. Dalam hal tersebut maka manusia harus terikat baik dalam ikatan 

perkawinan, pacaran ataupun lainya. Dalam islam sendiri untuk melanjutkan 

generasi maka harus diikat dengan suatu ikatan perkawinan . Perkawinan dalan 

islam di atur sedemikian banyak baik didalam al-quran, hadist, ijtimah ataupun 

hukum islam. Dalam perkawinan di dalam Islam kedua mempelai atau kedua 

pasangan harus sama keyakinan dalam beragama. 

Nikah secara hakiki bermakna persetubuhan, sedangkan menurut 

 

1Al-Jurjawi, Ali Ahad. Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuh “Falsafah dan Hikmah Hukum 

Islam”, penerjemah, Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. (Semarang: Deandra Kreatif. 2015), h.6. 
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terminologi adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan 

dengan menggunakan lafadz menikahkan.2 Pernikahan umumnya merupakan 

sebuah ketentuan yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki 

dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan secara bersama dalam satu 

rumpun rumah tangga dan membuat keturunan berdasarkan pada syariat Islam. 

Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta 

hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka.3 

Sebagaimana yang disampaikan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/04;1 yang 

berbunyi: 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ   وَخَلَقَ مِنـْ
حِدَة ٍۢ هُمَا رجَِالًاۭ  يَـَٰٰٓأيَّـُهَا ٱلنَّاسُ ٱتّـَقُوا۟ ربََّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِ ن نّـَفْس ٍۢ وََٰ مِنـْ

ا كَثِياۭ  ۚ  وَٱتّـَقُوا۟ ٱللَََّّ ٱلَّذِى تَسَآٰءَلُونَ بهِِۦ وَٱلَْْرْحَامَۚ  إِنَّ ٱللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباۭ ا وَنِسَآٰءاۭ  

 Terjemahnya: 

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 
darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. 
Bertakwalah ckepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”4 

Namun Seiring perkembangan manusia yang makin pesat dan makin 

pluralnya suatu tatanan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan adanya suatu 

hubungan namun berbeda kepercayaan, dan dalam perkembangannya ada beberapa 

perkawinan atau pernikahan yang berbeda agama. Maka dari itu secara tegas majelis 

ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terhadap pelarangan perkawinan beda 

agama yang dimana tertuang di dalam fatwa tentang perkawinan beda agama. Fatwa 

tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan beda agama ini hukumnya haram 

dan tidak sah. Demikian laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul 

 
2M. Tahir Maloko, Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab, Jurnal Mazahibuna, 

Vol 1No.2 (Desember 2019), h. 2019 

3Nur Aisya, dispensi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten 

Bantaeng, Jurnal Jurisprudentie, Vol 4 No. 2 (Desember 2017), h. 175 

4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (surabaya: CV Pustaka Agung 

Harapan, 2013), h. 77. 
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mu’tamad hukumnya haram dan tidak sah. 

Kehadiran ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan di atas, memberikan bukti 

bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah apakah 

tidak. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum 

kawin, dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk warga negara Indonesia 

mengajarkan prosedur yang tidak sama. Tak urung prosedur setiap pelangsungan 

perkawinan yang di laksanakan oleh warga negara Indonesia tidak akan seragam 

akibat bergantung pada agama yang mereka anut. 

Memperhatikan prosedur keberlangsungan perkawinan warga negara 

Indonesia yang tidak seragam, tujuan UU perkawinan menciptakan unifikasi secara 

utuh, menjadi kandas. Ini memang tidak terhindarkan,unifikasi sebagai salah 

satu tujuan UU perkawinan hanya tercapai pada kulitnya saja, yakni berupa bahwa 

setiap orang yang menyandang atribut warga negara Indonesia kalau kawin harus 

tunduk pada undang-undang yang sama. Sebatas ini saja unifikasi tersebut dapat 

direalisasikan, sedang substansi perkawinan tidak mungkin diseragamkan, 

khususnya menyangkut prosedur seperti yang di tetapkan pasal 2 ayat 1 UU 

perkawinan di atas. 

Secara garis besar substansi keabsahan perkawinan adalah lebih penting dari 

pada keseragaman prosedur. Ini merupakan konsekensi kentalnya unsur agamawi 

dari struktur UU perkawinan. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab tidak 

utuhnya capaian UU perkawinan guna mewujudkan unifikasi. Memang sangat sulit 

untuk menghadirkan UU perkawinan yang benar-benar capaian unifikasinya utuh 

dalam subtansi, dan ini merupakan akibat dari sifat kompromis sebagai ajang 

menampung aspirasi banyak kepentingan. 

Falsafah pancasila sebagai landasan hidup bangsa, maka sewaktu membuat 

hukum perkawinan, pemerintah Indonesia konsisten pada jalur falsafah yang di 

miliki, dengan konsekuensi UU perkawinan yang di terbitkan syarat dengan unsur 

agamawi. Sebagaimana umum memahami bahwa UU perkawinan jelas merupakan 
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salah satu penjabaran lanjut dari konstitusi. Kendati agama yang ada dan dianut 

anak bangsa beragam, terbukti pemerintah berhasil membuat aturan perkawinan 

yang sifatnya kompromistis tampa menafikan bobot martabat hidup 

berkelompok. Ini suatu pilihan yang tentu saja wajib dipertanggungjawabkan 

dengan segala konsekuensinya oleh segenap suatu pilihan yang tentu saja wajib 

dipertanggungjawabkan dengan segala konsekuensinya oleh segenap pihak.5 

Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik di masyarakat tersebut 

semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda 

agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis yang 

masih ngetrend dari dulu sampai saat ini. Namun persoalannya bagaimana jika 

seorang wanita non-muslim atau musyrik telah beriman kepada Allah dan 

Muhammad merupakan Nabi-Nya, mengakui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang 

benar, tetapi ia belum siap untuk masuk Islam. Apakah wanita seperti ini juga 

dilarang menikahinya atau sebaliknya? Karena banyak kasus seperti ini terjadi di 

dunia ini, maka perlu adanya kajian lebih mendalam untuk membahas kasus seperti 

ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan data dan fenomena yang secara singkat di gambarkan dari 

pokok masalah penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana urgensi fatwa dalam Hukum Islam ? 

2. Bagaimana pandangan ulama dan hukum positif tentang perkawinan beda 

agama? 

3. Bagaimana analisis hukum terhadap fatwa mui tentang perkawinan beda 

agama? 

C. Pengertian Judul 

1. Analisis Hukum 

 
5Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, ( PT Refika Aditama, Bandung, 2016), h. 

39-40. 
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Analisis hukum adalah rangkaian perilaku mengamati, mendiskripsikan, 

dan/atau Menyusun Kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum 

sebagai standandar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut 

terhadap hukum. 

2. Fatwa MUI 

Fatwa dapat diartikan jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang 

merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al- fatā 

(pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti’arah) 

menurut Amir Syarifuddun, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan 

penjelasan.6 

Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat,petuah, jawaban 

atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi 

yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, 

disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban 

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak 

mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi 

atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.7 

Fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI 

tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. 

Kata fatwa ataupun futya mempunyai kesamaan dengan (ifta) (dimana adalah masdar 

dari kata, (afta yufti Ifta,an). Adapun kata futya, atau fatwa adalah isim masdar dari 

afta hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab sebagaimana yang 

dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisanya. 

3. Perkawinan Beda Agama 

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama 

 
6 Racmat Taufik Hidayat dkk., Almanak Alam Islami, (Pustaka Jaya: Jakarta, 2000), h.18 

7 Ibn Mandzur, Lisa nul Arab, (Kairo: Dar al-Hadits li Al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 

2005), h 15-143 
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adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing- 

masing berbeda agama sebagai contoh adalah perkawinan antara laki-laki atau 

perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, referensi penulis masih sangat terbatas namun menjadi 

acuan antara lain: 

1. H. Moch. Isnaeni dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia 2016: 

Menguraikan dan membahas tentang suatu bidang hukum keperdataan yang 

erat berkait dengan unsur moral, agama, maupun adat kebiasaan yang masih 

hidup dalam Indonesia. 

2. Taufiqurrohman Syahuri dalam bukunya Legislasi Hukum Perkawinan di 

Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah 

Konstitusi 2013 , menguraikan tentang pergulatan demi pergulatan dalam 

proses pembentukan UU perkawinan di Indonesia sebagai jembatan untuk 

memberikan pemahaman yang utuh terhadap undang-undang tersebut beserta 

roh yang menjiwai kelahiranya. 

3. H. Mahmudin Bunyamin & Agus Hermanto di dalam bukunya, Hukum 

Perkawinan Islam 2017 : menguraikan tentang Hukum perkawinan islam, 

hukum perdata (Talak), Larangan perkawinan, Hadanah – Poligami, usia 

perkawinan, Nikah mut’ah- Nikah sirri- Nikah hamil, dan Nikah beda agama. 

4. Amir Syarifuddin, di dalam bukunya, Garis-Garis Besar Fiqh 2010 

menjelaskan bahwa pernikahan itu merupakan sunnah allah dan sunnah rasul, 

yang berarti qudrat dan iradat. 

5. Sudarsono di dalam bukunya, Hukum Perkawinan Nasional 2012 : 

menguraikan sebagai suatu bentuk masyarakat majemuk, indonesia 

mempunyai berbagai sistem, cara, adat perkawinan yang berbeda. Hal ini 

merupakan kekayaan tersendiri bagi khasanah kebudayaan bangsa indonesia 

umumnya. 
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6. Mardani di dalam bukunya, Hukum Keluarga Islam di Indonesia 2016 

menguraikan tentang hukum keluarga islam menurut UU No 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama jo. No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 

7 tahun 1989 tentang peradilan agama, jo UU No 50 tahun 2009 tentang 

perubahan kedua UUNo 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, merupakan 

kompetensi absolut peradilan agama di indonesia. 

E. Metode Penelitian 

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok 

permasalahan, peneliti akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam 

tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research), yakni suatu 

penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber- sumber 

literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah 

yang dibahas.8  

Penelitian kepustakaan ada beberapa macam, ada yang berupa kepustakaan 

umum (buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya), kepustakaan khusus 

(jurnal, buletin, penelitian, tesis, disertasi, micro film, disket, pita magnetik, kaset 

dan lain-lain), maupun kepustkaan cyber (internet).9 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasrkan metode analitinya 

dimana datanya kemudian diteliti dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. 

2. Pendekatan Penelitian 

Istilah pendekatan dalam kamus di artikan sebagai proses, perbuatan atau 

 
8 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II (Yogyakarta Rake Sarasin, 1983), 

h. 43 

9 Mestika Zed, Metode Penelitian Keputusan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014), h. 5-6 



8  

 

 

cara mendekati suatu objek. Dalam istilah sosiologi pendekatan adalah usaha dalam 

rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan antara gejala masyarakat 

dengan yang diteliti; juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian 

tentang maslah penelitian. 

Secara garis besar pendekatan yang digunakan penyusun dalam skripsi ini 

adalah pendekatan historis, dan document, yaitu dengan cara mencari berbagai 

sumber data, menyelidiki dan melakukan analisis, sehingga inti pokok persoalan 

dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, 

penghimpunan, pengerahan. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, 

keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau 

kesimpulan)10 

Dengan demikian, pengumpulan data dapat diartikan sebagai prosedur yang 

sistematis dan memiliki standar untuk menghimpun data yang diperlukan dalam 

rangka menjawab masalah penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang 

mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan dihasilkan. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, maka tujuan penyusunan skripsi 

ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Bagaimana Urgensi Fatwa Dalam Hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Ulama dan Hukum Positif 

Tentang Perkawinan Beda Agama. 

c. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Fatwa MUI 

Tentang Perkawinan Beda Agama. 

 
10Setiawan Ebta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi III, Kamus online versi 1.4, 

http://kbbi.web.id, Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 

pengembang Ebta Setiawan, 2012 – 2015. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yang di 

lakukan adalah sebagai berikut: 

a. Menambah informasi atau pemahaman tentang perkawinan beda agama 

yang terjadi di Indonesia. 

b. Untuk kegunaan praktis menjadi sumbangsi pemikiran kepada masyarakat 

umum khususnya warga negara Indonesia mengenai perkawinan beda 

agama. 

c. Penelitian ini di harapkan dapat menambah masukan dan memberikan 

solusi bagi warga. 
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BAB II 

URGENSI FATWA DALAM HUKUM ISLAM 

A. Defenisi Fatwa 

Pengertian Fatwa Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian 

(peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari 

dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai  kata kiasan (metafora) atau 

(isti’arah) menurut Amir Syarifuddun, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya 

memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.1 

Sedangkan fatwa menurut kamus besar bahasa indonesia mengartikan fatwa 

sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu 

masalah.2 Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga 

dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa 

hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau 

ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, 

hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. 

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan yang 

tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak 

yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat ”i’lamiyah” atau 

informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa 

yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Dari sini 

dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas 

persoalan yang tidak diketemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi 

penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam. 

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari 

abad ke abad. Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah Saw ditanyakan tentang 

 
1Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259 

2Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/ (di akses pada 

tanggal 20 juli 2023). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan seharihari. Para sahabat 

mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah Saw yang berarti mereka meminta fatwa 

(istifa’), seperti diungkapkan dalam Al-Qur’an An-Nisa: 176:  

ُ يُـفْتِيْكُمْ فِ   قُلِ اللَّ َٰ
لَهَا  اُخْتٌ   وَّلهَ  وَلَدٌ  الْكَلَٰلَةِ َۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ ليَْسَ لَه  يَسْتـَفْتـُوْنَكََۗ    مَا نِصْفُ   فَـ

ۚ
 تَـرَكَ

نـَتَيِْ   كَانَـتَا  فاَِنْ    ۚ وَلَدٌ   لََّّاَ  يَكُنْ   لَّّْ   اِنْ   يرَثُِـهَآٰ   وَهُوَ  لَهُمَا   اثْـ ا  وَاِنْ  َۗتَـرَكَ   مَِّا  الثّـُلثَُٰنِ   فَـ   ر جَِالًۭ   اِخْوَةۭ   كَانُـوْٰٓ
ُ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيْمٌ  وَّنِسَ  ُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا َۗ وَاللَّ َٰ ُ اللَّ َٰ  يُـبَيِ 

ࣖ اۤءۭ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الًْنُْـثَـيَيَِْۗ  

Terjemahnya: 

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang 
mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara 
perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari 
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi 
(seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. 
Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu 
terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. 
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.3 

Terdapat sedikit penambahan maksud fatwa yang diberikan oleh para 

sarjana semasa antaranya menurut al-Asyqar, fatwa merupakan respon hukum yang 

berfungsi sebagai jawapan kepada mereka yang bertanya tentangnya berasaskan 

realiti yang berlaku tetapi tidak bersifat mengikat al-Mallah juga menambah 

bahawa, fatwa merupakan jawapan hukum bagi pelbagai situasi yang berlaku sama 

ada situasi yang sedia ada atau situasi baru.4 

Kesimpulannya, fatwa boleh dirumuskan kepada empat maksud berikut: 

 1) Respon atau jawapan hukum kepada pertanyaan yang diajukan. 

 2) Penjelasan atau keterangan mengenai hukum syarak secara mutlak tanpa 

sebarang bentuk pertanyaan.  

3) Tidak bersifat sebagai hukum yang mengikat. 

 
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (surabaya: CV Pustaka Agung 

Harapan, 2013), h. 98. 

4 Habibaty, D. M. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Terhadap Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1 (2017), h.447-453. 
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 4) Berfungsi sebagai penerangan hukum apabila wujudnya sesuatu peristiwa 

sahaja.5 

Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat 

yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika hampir dalam semua kitab Ushul alFiqh membahas masalah 

ifta’ dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat 

dan berat bagi seorang yang akan menjadi mufti. 

B. Fatwa Dalam Hukum Islam 

Fatwa mulai hadir di tengah-tengah masyarakat ditandai dengan adanya 

periodisasi hukum Islam itu sendiri. Secara historis, orang yang pertama kali 

berfatwa dalam Islam adalah Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini fatwa yang 

dimaksud adalah wahyu dari Allah Swt dan merupakan sesuatu yang diyakini 

kebenarannya. Senada dengan itu, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa institusi fatwa 

diperkenalkan oleh Nabi sendiri sejak Islam mulai berkembang di daerah lain. 

Beliau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kaum 

muslimin dan kemudian membuat keputusan hukum terhadap pertanyaan tersebut. 

jawaban atas pertanyaan tersebut didasarkan pada kitab Allah, atau didasarkan juga 

kepada ijtihad Nabi sesuai dengan petunjuk dari Allah, yang mana fatwa ini 

dinamakan dengan as-Sunnah.6 

Setelah Nabi wafat, fatwa tersebut dilanjutkan oleh para sahabat. Dimana 

kemudia fatwa ini dinamakan fatwa s}ahaby pada masa ini muatan fatwa dibagi 

menjadi dua yakni yang pertama pengulangan atas penjelasan al-Qur’an dan Hadist 

yang telah dipaparkan oleh Nabi dan yang kedua hasil ijtihad dari para sahabat itu 

sendiri. Setelah adanya fatwa s}ahaby selanjutnya dilanjutkan dengan fatwa tabi’in, 

 
5 Mohd Shah, M. F. Metode fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam menangani 

persoalan semasa: analisis fatwa-fatwa negeri Johor dari tahun 2000 hingga 2010/Mohd Faez bin 

Mohd Shah (Doctoral dissertation, University of Malaysia, 2013). 

6Saiyad Nizammudin, Fatwa of Condemmation: Islam and the Limit of Dissent (Kuala 

Lumpur: ISTAC-IIUM, 2006), h. 53 
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generasi ini adalah mereka yang sempat berguru kepada tokoh-tokoh keilmuan dari 

generasi sahabat. Perkembangan fatwa selanjutnya merupakan periode fatwa pada 

masa modern yang ditandai dengan munculnya para ulama kontemporer seperti 

Yusuf Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Selain kehadiran para ulama kontemporer 

dengan metodologi yang juga berkembang. pada periode ini juga mulai muncul 

seorang mufti negara.7 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan 

luwes dalam menjaga tujuan-tujuan pensyari’atan (maqasid al- syari’ah). Salah satu 

elemen fleksibilitas ajaran Islam adalah fatwa. Fatwa secara bahasa berarti petuah, 

nasehat,jawaban atas pertanyaan yang bekaitan dengan hukum, sedangkan menurut 

para ulama’ ushul fiqh fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan yang 

sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang merupakan produk daripada ijtihad yang 

dilakukan oleh ulama’ memiliki peranan yang sangat urgen dalam perkembangan 

hukum Islam. 

Sebagai upaya pengembangan hukum Islam, ijtihad di samping memerlukan 

suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh, juga 

memerlukan theory dasar yang lebih tegas dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar 

produk hukum yang dihasilkan benar-benar bersifat komprehensif dan berkembang 

secara konsisten.8 

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada 

jawaban dan membiarkan ummat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik 

secara i’tiqadi maupun secara syar’i. Oleh karena itu para ulama’ dituntut untuk 

segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penentian ummat akan 

kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang dihadapi. 

Demikian juga segala hal yang menghambat proses jawaban (fatwa sudah 

 
7Firdaus Suhadak, “Urgensi Fatwa dalam Pekembangan Hukum Islam”, De Jure Jurnal 

Syariah dan Hukum, Vol. 5, No.2, (Desember, 2013), h. 189 

8 Ysdani, Peranan Kepentingan Umum dan Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum 

Islam Najmuddin al-Thufi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 3 
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seharusnya diatasi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah/ 1:159.9 

زَلْنَا مِنَ الْبـَيِ نَٰتِ وَالَّْدَُٰ  كَ يَـلْعَنـُهُمُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآٰ انَْـ  بَـعْدِ مَا بَـيـَّن َٰهُ للِنَّاسِ فِ الْكِتَٰبِِۙ اوُلَٰۤىِٕ
ى مِنٍْۢ

ُ وَيَـلْعَنـُهُمُ الل َٰعِنـُوْنَِۙ   اللَّ َٰ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami 
turunkan berupa keterangan- keterangan (yang jelas) dan petunjuk, 
setelah kami menerangkan kepada manusia dalam al-Kitab, mereka di 
laknat allah dan dilaknat smua mahluk yang dapat melaknat.”10 

Penjelasan dari pada ayat di atas sebagimana terdapat dalam tafsir at- 

Thabari, ayat tersebut di tujukan oleh Allah SWT bagi kelompok musrik Quraisy 

yang masih meragukan akan kebenaran kemanusiaan nabi Muhammad, sedangkan 

ahl dzikr yang di maksud adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab-

kitab terdahulu yang diturunkan Allah swt, yaitu kitab Taurat dan Injil.11 

Masyarakat membutuhkan adanya petunjuk dan bimbingan, kecepatan dan 

ketepatan respon para ulama pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan terkait isu 

yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat kini menjadi hal yang tak 

kalah penting. Untuk menemukan jalan keluar terkait permasalahan-permasalahan 

yang berkembang para ulama melakukan penggalian hukum dengan menggunakan 

metodologi yang sistematis dan teoriteori yang tegas, konsisten serta bertanggung 

jawab berdasarkan dalil-dalil yang kuat. 

Kemunculan fatwa secara tidak langsung mengkonkretkan ajaran Islam 

yakni dibuktikan dengan adanya penerapan dari sumber hukum Islam, yaitu 

AlQuran dan Sunnah. Selain itu dengan adanya kemunculan fatwa itu membuktikan 

bahwa umat manusia mengalami pola pikir yang dinamis, yang senantiasa 

mengikuti perkembangan zaman. Hal itu juga dapat diartikan bahwa umat manusia 

 
9Abu Ja’far Muhammad bin jarir ath-Tobari, Terj. Misbah dkk, Tafsir at-Thabary 16, 

(Jakarta; Pustaka azzam, 2009), h. 116 

10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (surabaya: CV Pustaka Agung 

Harapan, 2013), h.27. 

11Wahbah Az-Zuhaily. Ushul Fiqhi Al-Islamy Syaria. Darul Fikri. Cet.2 Juz II (Tahun 

2001), h. 739. 
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semakin maju. Fatwa juga merupakan salah satu cara umat manusia dalam rangka 

menyebarluaskan ajaran agama Islam. Tanpa adanya fatwa, ajaran agama Islam 

yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia akan mengalami stagnansi 

dikarenakan dianggap tidak mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang 

berkembang di masa sekarang disinilah letak urgensitas fatwa di kalangan 

masyarakat.12 

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar 

prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya 

perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI 

untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar 

Negara Indonesia yaitu pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI 

mulai hbergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap 

terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga 

paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam. Pada awal 

berdirinya, MUI tidak bermaksud menjadi sebuah organisasi yang meluncurkan 

program dengan sendirinya, tetapi lebih cenderung memberikan saran dan menjadi 

titik penghubung serta koordinasi. Namun, karena tuntutan perubahan sosial yang 

begitu kompleks, dimana saran saja tidak cukup, maka sejak tahun 1990 tujuan MUI 

telah berubah tidak hanya sebagai pemberi saran, lebih dari itu, secara bertahap 

mengeluarkan program sendiri, semisal program praktis yang meliputi pengiriman 

da’i ke daerah-daerah transmigrasi, membuat Bank Mu’amalah Indonesia, LPPOM 

dan pendirian Badan Arbitrasi Indonesia.13 

C. Faktor-Faktor Pengubah Fatwa 

Ada beberapa faktor yang merubah fatwa pada zaman sekarang, berbeda 

 
12Pelu, I. E. A. S., & Tarantang, J. ”Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi 

Permasalahan Umat Islam Di Indonesia”. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1 No.3 

(Maret, 2020), h.307-316. 

13M. Atho Mudzhar, Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach 

(Office of Religious Research and Development and Training, Ministry of Religious Affairs, 

Republic of Indonesia, 2003), h.129 
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dengan jaman dulu, yaitu; 

1. Perubahan tempat, tempat disini terdapat bermacam-macam tempat di 

pedesaan berbeda dengan perkotaan, tempat yang bersuhu panas 

berbedadengan yang bersuhu dingin, perubahan iklim tampat yang bercurah 

hujan tinggi berbeda dengan yg bercurah hujan rendah, yang bersalju, tempat 

yang berpenduduk muslim mayoritas berbuda dengan yang berpenduduk 

muslim minoritas. 

2. perubahan waktu yang dimaksud dengan perubahan waktu bukan perpindahan 

dari tahun tertentu kepada tahun yang lain, namun yang di maksud adalah 

perubahan manusia seiring dengan waktu. 

3. perubahan kondisi, kondisi yang sempit berbeda dengan kondisi 

lapang,kondisi sehat berbeda dengan konsdisi sakit, kondisi perang tidak 

sama dengan kondisi damai, perubahan tradisi, yang dimaksud dengan tradisi 

adalah kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan berlaku secara terus 

menerus, telah mereka ketahui baik secara lazim dalam bentuk ucapan maupun 

perbuatan (‘urf ‘amali dan qauli). 

4. Perubahan ilmu pengetahuan maksudnya adalah perubahan pengetahuan 

yang syar’i dan pengetahuan non syar’i. 

5. Perubahan kebutuhan manusia, pada zaman sekarang banyak kebutuhan yang 

telah berubah, yang sebelumnya di anggap tersier (kamaliat) zaman sekarang 

di anggap sekunder (hajiyat). 

6. perubahan kemampuan manusia, pengetahuan makin berkembang melalui 

tujuh jalan revolusi, revolusi teknologi, biologi,ruang 

angkasa,atom,elektronik,ilmu pengetahuan,dan revolusi komunikasi, 

perubahan kondisi social, ekonomi, dan politik, perubahan pendapat dan 

pemikiran, terkadang ilmu pengetahuan tidak berubah akan tetapi 

pemikiranseorang mujtahid berubah dikarenakan penelitian terbaru atau hal 

yang lain, musibah, musibah dapat menjadi penyebab diringankannya 
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terhadap hal-halyang tidak diharamkan dengan qoth’I, adapun hal-hal yang 

qoth’i, terutamayang masuk ke dalam dosa-dosa besar, maka tidak dapat 

dianggap enteng. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan dalam perubahan 

fatwa , karena apabila masuk di dalamnya makan akan meenjustifikasi hal-

hal yang diharamkan dan melegalkan kemungkaran. Demikianlah hal-hal 

yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fatwa14 

Secara prinsip, perubahan fatwa, menurut Ibn Qayyim, dilakukan 

sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan dari 

syari’ah. Pendirian tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataannya sebagai 

berikut : “Sesungguhnya landasan dan asas syari’ah adalah hikmah dan 

kemaslahatan hamba. Keseluruhannya adalah keadilan Tuhan dan Maslahah. Setiap 

masalah yang keluar dari keadilan menuju penyimpangan, (pembelokan) dari 

RahmatNya ke kebalikannya dan dari maslahah ke berbuat kerusakan, bukan bagian 

dari syari’at, walaupun dapat dimasukkan ke dalamnya dengan menggunakan 

takwil. Syari’ah adalah keadilan Allah diantara hamba-Nya, rahmat di antara 

makhluk, naungan bagi bumi-Nya. Hikmah yang menunjukkan kebenaran Tuhan 

dan Rasul-Nya merupakan dalil yang paling sempurna dan paling benar. Ia adalah 

cahaya Allah bagi orang yang dapat melihat, petunjuk-Nya bagi yang mendapatkan 

hidayah dan obat dari setiap penyakit. Ia adalah hidup dan matinya ruh… 

Adapun beberapa kondisi yang memicut perubahan  fatwa yaitu: 

1. kondisi sosial politik 

Situasi politik yang tidak menentu dan ditambah dengan pertentangan antara 

pemimpin mempunyai dampak pada situasi sosial, budaya dan ekonomi. 

Ketenangan yang dahulu dimiliki masyarakat, berubah menjadi ketakutan, 

sebagai dampak dari peperangan yang terus-menerus, dan ekonomi 

mengalami krisis yang karenanya muncul kejahatan-kejahatan sosial. 

 
14Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha Fi Al-Islam, (Beirut, Dar al-Nahdlah al-arabiyah, 

1964), h. 137 
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2. Kondisi gerak intelektual 

Kondisi politik dan sosial masyarakat yang buruk yang terjadi hingga paruh 

kedua abad ketujuh, mempunyai pengaruh yang tak terhindarkan pada 

perkembangan pemikiran keagamaan yang masih tetap berputar pada tiga 

pilar pokok yang membentuk piramida. 

3. Situasi perkembangan hukum 

Hal ini dapat dilihat dari ulasan-ulasan ulama yang membicarakan secara rinci 

persyaratan ijtihad, yang menetapkan bahwa hasil ijtihad tidak boleh 

bertentangan dengan ijma’.15 

Secara garis besar terdapat tiga kecenderungan ulama terhadap maslahah. 

Pertama, kecenderungan ulama yang menolak validitas maslahah mursalah, seperti 

Amidi (w. 631 H) pengikut Maliki Ibn Hajib (w. 646 H). Mereka menerima 

maslahah hanya kalau didukung oleh teks. Kedua kecenderungan yang 

dinishbatkan pada al-Izz Ibn Abd Salam yang mengarah pada tasawuf (interpretasi 

sufistik). Ia membagi maslahah dan mafsadah ke dalam duniawi dan ukhrawi. Yang 

pertama diketahui dengan akal dan yang kedua dengan naql. Tingkatan maslahah, 

kemudian dibedakan berdasarkan siapa yang mengetahuinya. Level tertinggi adalah 

maslahah yang diketahui oleh para auliya’ dan yang paling rendah yang diketahui 

orang awam. Disinilah nampak warna sufistik dari pemikiran Izz. Ia juga 

membedakannya berdasarkan yang menghaki menjadi dua pula. Pertama, yang 

berkaitan dengan hak Allah yang meliputi tiga hal; 

 a) hak murni kepada Allah seperti ma’rifat (gnosisisme). 

 b) yang meliputi hak Allah dan manusia, seperti zakat, dan  

 c) yang menyangkut hak Allah, makhluk dan umum.16 

D. Problematika Fatwa 

 
15Muhammad Roy Purwanto Johari, Perubahan Fatwa Hukum Dalam Pandangan Ibn 

Qayyim Al-Jauziyyah, Cet.I (Universitas Islam Indonesia, Juni 2017), h.10-13. 

16Izzudin Ibn Abdi Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Vol.I, (Beirut: Dar 

alKutub al-Ilmiyah, 2010), h. 10 
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Dalam fatwa terdapat problematika siapa yang dapat melakukan ijtihad serta 

siapa yang dapat bertaqlid. Kriteria sebagai Mujtahid, banyak sekali versi ulama’ 

dalam mengutarakannya sebagaimana terdapat dalam kitab-kitabterdahulu yang 

telah disusun oleh para ulama’ seperti baligh, merdeka, berakal dan lain-lain, oleh 

karenanya dalam hal ini kontroversi seputar kriteria hanya akan difokuskan pada 

tiga hal saja, yaitu mujtahid yang akan diikuti tersebut masih hidup, hal ini masih 

terjadi kontroversi dikalangan ulama’, 

Menurut Imam Syafi’i serta di ikuti oleh mayoritas ulama, secara mutlak 

diperbolehkan mengikuti fatwa ulama yang telah meninggal, karena fatwa- fatwa 

para ulama ini tidak akan mati bersamaan dengan kematian pemiliknya, pendapat 

yang kedua tidak diperbolehkan mengikuti pendapat ulama’ yang telah meninggal 

dengan alas an kemungkinan apabila ulama’ tersebut masih hidup akan merubah 

fatwanya dan fatwa ulama’ yang sudah meninggal tidak dapat dianggap abadi, 

tingkat pengetahuannya yang paling tinggi keilmuannya, untuk mengetahui tingkat 

keilmuan ulama’ dapat dilakukan dengan melihat tingkat popularitas keilmuan 

seorang mujtahid, intensitas perujukan orang awam kepadanya, serta pengakuan 

para tokoh terpercaya akan tingkat keilmuannya, integritas moral (‘adalah) dan 

kepribadian yang baik, adalah digunakan sebagaisebuah arti moderat (mengambil 

sikap jalan tengah) dalam melaksanakan sesuatu, tidak berlebihan dan tidak 

ceroboh. 

Problematika kedua yang dihadapi terkait dengan siapa yang 

dapatmengikuti fatwa (muqollid). Taqlid menjadi perdebatan dikalangan ulama’, 

namun demikian bagi kalangan masyarakat awam, bertaqlid menjadi sebuah 

kewajiban dengan alasan sebagai berikut;  

a) Berdasarkan Firman Allah Swt dalam al- Qur’an Surat An-Nahl ayat 43. 

تُمْ لًَ تَـعْلَمُوْنَِۙ وَمَآٰ اَرْسَلْنَا مِنْ   ا اَهْلَ الذ كِْرِ اِنْ كُنـْ لَُوْٰٓ قَـبْلِكَ اِلًَّ رجَِالًۭ نّـُوْحِيْٰٓ اِليَْهِمْ فاَسْ ـ  

Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan 
orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka 
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bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 
tidak mengetahui”.17 

b) berdasarkan ijma’ dikalangan sahabat dan tabi’in,  

c) secara rasional ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki talenta keilmuan yang matang. 

Dalam menjawab aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan akan hukum 

Islam yang tidak terjawab dengan hukum positif, terutama bagi golongan yang 

masih memiliki aspirasi teokratis, fatwa ulama menjadi salah satu jawabannya. 

Dengan demikian dalam konteks hukum di Indonesia, fatwa sebagai salah satu 

produk hukum Islam memegang peranan penting, karena berusaha menangkap 

aspirasi hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang 

bersifat kekinian melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi 

perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa depan, dengan tetap berpegang 

pada nilai‐ nilai ajaran Islam.18 Beberapa aspek yang menjadi problematika fatwa 

yaitu: 

1. Aspek Hukum 

Ditinjau dalam aspek hukum perkawinannya pasangan Bapak abu dan ibu 

deswanti sudah sah sesuai dengan Undang- undang perkawinan. Karena 

dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) 

menjelaskan bahwa: ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan 

menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 4 juga menyatakan bahwa:” 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974. Setelah 

melangsungkan perkawinan dari pihak suami mengalami problematika yaitu 

dari pihak suami setelah menikah beliau keluar dari agama Islam (murtad) 

 
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (surabaya: CV Pustaka Agung 

Harapan, 2013), h.154. 

18Fauzi, M. “Problematika penentuan fatwa hukum halal Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam,Vol.2 No.1 (Agustus, 2018), h.51-62. 
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dan kembali keagamanya seperti semula Namun kenyataannya walaupun 

salah satu dari suami isteri tersebut ada yang murtad beliau masih tetap 

berhubungan suami isteri. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak 

suami biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan hubungan suami isteri. 

2. Aspek Dalam Hal Ibadah 

Problematika terkait dalam hal ibadah yaitu dari pihak isteri dibujuk untuk 

mengikuti ibadahnya suami di masjid, sedangkan isteri masih tetap 

menjalankan ibadah di greja, Maka dari itu dari pihak isteri menyikapinya 

dengan cara menolak secara halus tetapi isteripun tetap menghargai kepada 

suaminya. 

3. Relasi Hubungan Suami Isteri 

Terkait problematika dalam hubungan suami isteri pada pasangan Bapak abu 

dan ibu deswanti permasalah terdapat pada keduanya yang mana pada bapak 

abu beliau sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika terjadi 

permaslahan beliau bertindak kasar dan permasalahan dari pihak ibu deswanti 

setelah beliau melangsungkan perkawinan secara syariat Islam beliau kembali 

lagi ke agamanya seperti semula. Walaupun istri murtad namun kenyataannya 

bapak abu masih tetap berhubungan suami isteri. Untuk menyikapi 

permasalahan tersbut dari pihak suami sendiri biasa-biasa saja acuh seperti 

tidak ada masalah. 

4. Anak  

 Status Anak Ditinjau dalam aspek hukumnya, status anak dari pasangan 

Bapak abu dan ibu deswanti sudah sah, karena anak yang sah menurut 

ketentuan undang-undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah berdasarkan pasal 75 ayat (2). Dalam pasal 99 

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang 

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami 

isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Terkait 
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problematika yang dimaksud dalam status anak ini, yaitu dari pihak ibu 

deswanti meminta anak mengikuti beliau, sedangkan pihak suaminya anak 

harus mengikuti bapaknya. Maka dari itu untuk menyikapi permasalahan 

terkait status anak ikut agamanya siapa, akhirnya diputuskan dari pihak anak 

menentukan sendiri-sendiri ketika mereka sudah dewasa.19 

E. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 

1. Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia 

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan 

dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan 

membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh 

Joseph Sacht, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam. 

Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah institusi agama memiliki 

kedudukan yang sangat signifikan. lebihan jika era ini adalah era di mana hukum 

Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia. Namun penting untuk 

dicatat, seperti apa yang dikatakan Martin Van Bruinessen, penekanan pada aspek 

fikih sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada masa-masa 

yang paling awal berkembangnya Islam di Indonesia, penekanannya tampak pada 

Tasawuf. Kendati demikian, hemat penulis pernyataan ini tidaklah berarti fikih 

tidak penting mengingat tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf 

Sunni yang menempatkan fikih pada posisi yang signifikan dalam struktur 

bangunan tasawuf Sunni tersebut. Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam 

yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi’iyyah. Ini ditunjukkan dengan bukti-

bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari samudra Pasai adalah seorang 

ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahan abad ke XIV M.20 Melalui 

kerajaan ini, hukum Islam mazhab Syafi’i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam 

 
19Kharisma Pioni, A. Problematika Pernikahan Beda Agama Studi Di Desa Padang Kuas 

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, (Doctoral dissertation: IAIN Bengkulu, (2021), h.14 

20Ibn Batutah, Hukum Islam: Peradilan Agama Di Indonesia, Terj. Tjun Suryaman, Edisi.2 

(Bandung: Rosadakarya, 1991), h. 69 
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lainnya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari kerajaan Malaka 

(1400-1500 M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata putus tentang 

permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka.21 

Pada abad XVIII M, tokoh Islam dalam bidang hukum Islam adalah Syekh 

Arsyad al-Banjari (1710- 1812 M). Ia menulis kitab fikih yang berjudul Sabil al-

Muhtadin Li Tafaqquh fi Amr al-Din yang juga bercorak Syafi’iyyah, dijadikan 

pedoman untuk menyelesaikan sengketa di kesultanan Banjar. Memasuki abad XIX 

M tokoh yang layak diperhitungkan adalah Syaikh Nawawi al-Bantani yang lahir 

di Banten (Serang) (1813-1879 M). Karya fikihnya yang sangat terkenal adalah 

Uqud al-Lujain (mengenai kewajiban istri) yang merupakan kitab wajib bagi santri-

santri di pesantren-pesantren. Di samping itu, an-Nawawi mewarisi tradisi-tradisi 

ulama-ulama mazhab masa lalu dalam bentuk penulisan kitab-kitab syarah. Martin 

Van Bruinessen menginformasikan bahwa al-Bantani pernah menulis kitab 

komentar-komentar tentang karya penting dari tempat “keluarga” kitab fikih. 

Tausyiah Ibn Qasimnya merupakan sebuah komentar atas Fath al-Qarib. Adapun 

kitab Nihayah al-Zain-nya didasarkan atas kitab Qurrah al-`Ain Zainuddin 

alMalibari. Dia juga menulis dua kitab jenis perukunan; Sullam al-Munajat adalah 

sebuah komentar atas kitab Safinah al-Salah oleh Abdullah bin `Umar al-Hadrami, 

dan Kasyifah al-Saja atas Safinah al-Najah Salim bin Abdullah bin Samir.22 

2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda 

dapat dilihat ke dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui 

VOC (Vereenigde OotsIndische Compagnie) yang memberikan ruang yang agak 

luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya upaya intervensi Belanda 

 
21Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), h. 

68-69 

22Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di 

Indonesia, (Mizan: Bandung, 1995), h. 128. 
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terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat.23 Setelah 

kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka seperti yang terlihat 

nanti sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam, kendati perubahan itu terjadi 

perlahanlahan. Setidaknya perubahan sikap Belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi: 

pertama, menguasai Indonesia sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam 

yang cukup kaya. Kedua, menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang 

Indonesia dengan proyek Kristenisasi. Ketiga, keinginan Belanda untuk 

menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap 

Indonesia.24 

3. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang 

Setelah berkuasa lebih kurang hampir tiga setengah abad lamanya, akhirnya 

Pemerintahan Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang hanya dalam tempo dua bulan 

yang menandai berakhirnya penjajahan Barat di bumi Indonesia. Namun bagi 

Indonesia sendiri peralihan penjajah ini tetap saja membawa kesusahan dan 

kesengsaraan bagi rakyat. Dalam konteks administrasi penyelenggaraan negara dan 

kebijakan-kebijakan terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terkesan 

bahwa Jepang memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa hukum dan 

peraturan yang ada. Sebagaimana Belanda pada masa-masa awal penjajahannya, 

rezim Jepang sekarang mempertahankan bahwa “adat istiadat lokal, praktik-praktik 

kebiasaan, dan agama tidak boleh dicampurtangani untuk sementara waktu, dan 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan penduduk sipil, adat dan hukum 

sosial mereka harus dihormati, dan pengaturan yang khusus diperlukan adanya 

dalam rangka untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawanan dan oposisi 

yang tidak diinginkan.”. Perubahan yang sangat terasa pengaruhnya adalah 

berkenaan dengan peradilan. Jepang membuat kebijakan untuk melahirkan 

 
23 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, (Jakarta: INIS, 

1998), h. 28 . 

24 Lihat: H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia-Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 9-64 
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peradilan-peradilan sekuler seperti Districtsgerecht (Gun Hooin), 

Regentschapsgerecht (Ken Hooin), Landgerecht (Keizai Hooin), Landraad (Tihoo 

Hooin), Raad van Justitie (Kootoo Hooin) dan Hooggerechtshop (Saikoo Hooin) 

diunifikasikan menjadi satu lembaga peradilan yang melayani semua golongan 

masyarakat, sementara Residentiegerecht yang khusus untuk orang-orang eropa 

dihapuskan.25 

4. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan 

Salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah terbebasnya 

dari pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, 

walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku 

selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh per aturan 

pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi karena 

jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus exit karena 

bertentangan dengan AlQur’an dan Sunnah Rasul. Pendapat ini muncul disinyalir 

karena terbatasnya pengetahuan Soekarno tentang Islam. Bahkan menurut Boland, 

Soekarno hanya mengetahui Islam dari karyanya Lothrop Stoddard yang berjudul 

Dunia Baru Islam. Akan tetapi, Soekarno lebih tertarik kepada dunia barunya 

ketimbang Islamnya. Berkaitan dengan hukum Islam jelas sekali Soekarno tidak 

menunjukkan sikap yang simpatik. Bahkan Soekarno menuduh fikihlah yang 

menjadikan umat Islam mundur sekian ribu tahun karena terlalu bertaklid dengan 

pendapat masa lalu. Ada kesan pandangan Soekarno terhadap Islam cenderung 

radikal, dalam arti yang terpenting bagi Soekarno itu adalah semangat yang 

dihembuskan Islam yang dapat membangkitkan orang dari ketertinggalannya. 

Tidaklah mengherankan jika Soekarno sangat mengagumi orang-orang seperti 

Amir Ali yang menulis buku Api Islam. Kendati demikian, agaknya tidak adil jika 

tidak menyebut beberapa bentuk perkembangan hukum Islam pada era ini. 

 
25Nur Ahmad Fadil Lubis, A History of Islamic Law In Indonesia, (Medan; IAIN Press, 

2000), h. 137. 
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Setidaknya Departemen Agama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1946 

merupakan tonggak awal dari perjalanan hukum Islam di Indonesia. Dengan 

terbentuknya Depag maka kewenangan peradilan agama Islam telah dialihkan dari 

menteri hukum kepada menteri agama. 

Hukum Islam yaitu hukum Allah atau aturan-aturan yang bersumber 

dariAllah yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Hukum islam yang 

merupakan Hukum ilahi yang diturunkan atau dibawah oleh Nabi Muhammad 

kemudian ditaati sampai sekarang. Hukum islam berkembangan disetiap 

penganutnya. Di indonesia sendiri hukum islam dikodifikasi dalam bentuk 

kodifikasi hukum islam. Walaupun tidak ada dalam bentuk kodifikasi, hukum Islam 

harusnya tetap mengatur dan mengikat kehidupan manusia26 

Perkembangan hukum islam mulai menunjukkan perkembangan 

dinamisnya sejak kurun waktu yang relativ lama. Dalam potret sejarah penetapan 

hukum Islam, perkembangan pemikiran hukum Islam dalam realitas empiris dapat 

diidentifikasi secara sistematis sejak periode Rasulullah saw. Hingga era 

kontemporer saat ini. Nabi Muhammad saw adalah orang yang pertama kali 

memberikan fatwa kepada manusia dalam agama Islam, beliau memberikan fatwa 

dengan wahyu yang diturunkan kepadanya, sepeninggalan beliau gelar pemberi 

fatwa disandang oleh para sahabatnya seperti Umar bin Khattab, Alin bin abi thalib, 

Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin ‘Abbas dan sahabat 

lainya. Kemudian setelah para sahabat, generasi fatwa disandang oleh para tabi’in 

yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam. 

Kota Madinah ada Sa’id bin Musayyab, di Makkah terdapat Atha’ bin rabah, 

di Kufah terdapat Ibrahim an-Nakha’i, dan lain-lain. Pada masa sahabat dan Tabi’in 

orang-orang islam telah terbiasa meminta fatwa kepada siapapun tampa 

menentukan kepada mufti tertentu, demikian pula pada masa ini ulama’ yang 

 
26Sabir Muhammad. “Hukum Islam dan Problematika Sosial; Telaah terhadap Beberapa 

Hukum Perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. “DIKTUM: Jurnal Syariah dan 

Hukum Vol.1 No. 2, (April, 2020), h.283-295. 
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memenuhi syarat berijtihadlah yang berani memegang amanat fatwa. Akan tetapi 

pada masa selanjutnya kecenderungan ijtihad mengalami gejala kelesuan yang 

dengan sendirinya taqlid menjadi pilihan dan pola pikir sebagian besar 

generasinya27 Perkembangan hukum islam di Indonesia mengalami beberapa fase 

dimana fase pertama ketika para pembawa agama islam masuk ke indonesia pada 

abad ke VII atau VIII masehi. Hukum islam berkembang dan hidup di dalam 

masyarakat, ditaati oleh penganut islam. 

Perkembangan hukum Islam diIndonesia selama kemerdekaan, hukum 

Islam menyetujui 2 periode. Pertama, penerimaan hukum Islam sebagai berasal 

persuasi. Kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai berasal resmi. Sumber 

persuasif dalam hukum konstitusional adalah sumber hukum yang diterima hanya 

jika diyakini. Dalam konteks hukum Islam, surat Jakarta sebagai salah satu hasil 

dari sesi Bpupki adalah sumber daya untuk konstitusi persuasif tahun 1945 selama 

14 tahun. Hukum Islam yang baru menjadi sumber resmi (sumber hukum yang 

sudah memiliki kekuatan hukum) dalam hukum konstitusional ketika 

PiagamYakarta ditempatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia pada 5 

Juli 1959, seperti pandangan dalam pembukaan tersebut dari keputusan tersebut. 

sebagai berikut: Kami percaya bahwa surat Jakarta pada 22 Juni 1945 mendorong 

Konstitusi 1945 sebagai serangkaian unit dalam Konstitusi28 

Pada Era reformasi hingga kini membuka peluang yang luas bagi sistem 

hukum islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di indonesia. Kita dapat 

melakukan langkah-langkah pembaruan, bahkan pembentukan hukum baru yang 

bersumber dan berlandaskan sistem hukum islam, untuk kemudian di jadikan sebagai 

norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional. 

Dengan perkembangan masyarakat indonesia yang semakin plural dan 

 
27Roibin, Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah, (Malang, UIN Press, 2010), h.7. 

28Adnin, S. “Sejarah Petumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam” Jurnal Ilmiah Hukum 

dan Keadilan, Vol.4, No.2, (Oktober, 2020), h.1-17. 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat harusnya 

hukum islam mampu menjawab pertanyaan atas perkambangan zaman pada era 

moderen seperti sekarang ini. Misalnya dalam perkawinan tentang beda agama 

yang semakin marak terjadi di Indonesia. Dengan maraknya perkawinan beda 

agama harusnya hukum islam mampu menjawab tantangan tersebut sebagai agama 

yang rahmatanlil alamin. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan 

masalah yang terjadi di Indonesia juga semakin kompleks, khususnya pada masalah 

perkawinan. Berbagai jenis permasalahan perkawinan menarik untuk 

diperbincangkan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang 

menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukannya.29 

Menurut pendapat saya, fatwa memiliki urgensi dan peran penting dalam 

hukum Islam, karena beberapa alasan berikut ini:  

1. Fatwa berfungsi untuk menjelaskan hukum syara' terhadap permasalahan 

yang timbul dan berkembang dalam masyarakat muslim. Fatwa sangat 

dibutuhkan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi isu-isu 

kontemporer yang belum ada ketetapan hukumnya secara eksplisit dalam 

Alquran dan Hadis.  

2. Fatwa bermanfaat untuk memastikan bahwa umat Islam selalu berada dalam 

koridor syariat dalam menjalani kehidupan modern. Fatwa mencegah 

penyimpangan umat dari ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman.  

3. Fatwa penting untuk menjaga kesatuan pandangan (ittiba') umat Islam dalam 

hal ibadah ritual maupun muamalah. Dengan fatwa yang autoritatif, umat 

Islam bisa memiliki pegangan baku tentang hukum halal-haram atau boleh-

tidaknya dalam menghadapi problema kekinian.  

4. Fatwa berfungsi untuk memverifikasi pemahaman dan penafsiran hukum 

Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Fatwa bersifat korektif 

 
29 Nur asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang 

Perkawinan dan Hukum Islam “dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 (Juli-

Desember 2015), h. 206 
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terhadap penafsiran yang menyimpang dan cenderung memberikan 

kemudahan berlebihan.  

Itulah urgensi fatwa dalam memayungi dinamika kehidupan umat Islam 

kontemporer dengan prisnsip-prinsip syariah yang shahih. Fatwa tetap relevan 

untuk dijadikan pedoman dalam mengarungi derasnya arus moderenitas.  
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BAB III 

PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIF TENTANG 

PERKAWINAN BEDA AGAMA 

A. Makna Perkawinan Beda Agama 

Pernikahan atau sering juga disebut perkawinan dalam bahasa indonesia 

berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga 

dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan 

disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). 

Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga 

untuk arti akad nikah.1 Dalam kamus besar bahasa indonesia juga diartikan sebagai 

hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi.2 

Beberapa kalangan ahli juga menyebutkan bahwa perkawinan atau 

pernikahan adalah suatu hubungan perikatan antara lawan jenis lelaki dan 

perempuan yang sah menurut hukum nasional, adat istiadat terutama hukum agama. 

Secara istilah, pernikahan mempunyai beberapa pengertian yang pada dasarnya erat 

kaitannya dengan hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam membangun 

bahtera rumah tangga. Menurut Duvall dan Miller, menikah atau perkawinan 

merupakan hubungan yang bersifat suci/sacral antara pasangan dari seorang pria 

dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup 

dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara 

agama.3 

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang 

perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai 

 
1Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h.8 

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), h. 58 

3Evelyn Millis Dauvall dan Miller, Brent C, Marriage and Family Development (Edisi VI; 

New York: Harper dan Row, 1985), h. 11 
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definisi para sarjana.4 Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan 

hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu 

perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda 

agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu 

hubungan perkawinan. 

Beberapa ulama dari berbagai mazhab juga memberikan sebuah pengertian 

terhadap pernikahan atau perkawinan: 

a. Menurut Hanafiah,’ nikah adalah akad yang memberi faedah untuk 

melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk 

beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor  yang 

menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. 

b. Dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: “Akad atau 

perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin 

dengan menggunakan lafad nakaha atau zawaja”. Pada definisi tersebut, 

melihat kepada hakikat dari akad itu bila di hubungkan dengan kehidupan 

suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum 

akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.5 

Oleh karena itu, dalam istilah syara’ dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

atau perkawinan yaitu aqad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-

senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senangnya 

perempuan dengan laki-laki. Dengan kata lain, nikah adalah akad sera terima antara 

laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya 

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat 

yang sejahtera. 

Dalam pembahasan pernikahan beda agama, terdapat tiga penggolongan 

 
4Purwaharsanto, Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita, (Yogyakarta, 1992), h.10. 

5Amir Starifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), h.37. 
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pembahasan. Pertama, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki- laki non-

muslim. Al-Qur‟an menyatakan pelarangan tentang pernikahan beda agama 

terhadap laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan juga melarang 

wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, Allah Swt. berfirman 

dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221: 

 وَلًَ تنُكِحُوا۟ وَلًَ تنَكِحُوا۟ ٱلْمُشْركََِـٰتِ حَتَََّّٰ يُـؤْمِنَّۚ  وَلََْمَةاٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْاٌ مِ ن مُّشْركَِة ٍۢ وَلَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ َۗ
ُ ٱلْمُشْركِِيَ حَتَََّّٰ يُـؤْمِنُوا۟ۚ  وَلعََبْداٌ مُّؤْمِنٌ خَيْاٌ مِ ن مُّشْرِك ٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ َۗ أُو۟لَـَٰٰٓ  ئِكَ يدَْعُونَ إِلََ ٱلنَّارِۖ  وَٱللََّّ
ُ ءَايَـَٰتِهِۦ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ   يدَْعُوٰٓا۟ إِلََ ٱلْْنََّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِۦۖ  وَيُـبَيِ 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih 
baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka 
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”6 

Kedua adalah pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik. 

Allah mengharamkan orang-orang mukmin nikah dengan perempuan musyrik. 

Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada 

perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhannya atau salah seorang oknum 

Tuhan, itu artinya menikah dengan wanita kafir (nonmuslimah) meskipun ahlul 

kitab yang beragama samawi baik itu dari kalangan kaum Yahudi maupun Nasrani 

tidaklah tepat.7 

Yang ketiga adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan 

ahl al-kitab. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-kitab 

sebenarnya juga telah diatur di dalam al-Qur’an yakni terdapat di dalam Surat Al-

Maidah Ayat 5. 

 
6Al- Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 1, (Agustus, 2019), h.14 

7Sayyid Sabiq. Fiqih Sunah. (Bandung: PT Al- Ma’arih, 1980), h.155-156 
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الْمُحْصَنَٰتُ الَْيـَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَٰتَُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَۖطعََامُكُمْ حِلٌّ لََّّمُْ وَۖ  
تُمُوْهُنَّ اُجُوْ  رهَُنَّ مُُْصِنِيَْ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتَٰبَ مِنْ قَـبْلِكُمْ اِذَآٰ اَٰتَـيـْ

يْْاَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهۖ   مِنَ   الًَْٰخِرَةِ   فِ  وَهُوَ غَيَْ مُسَافِحِيَْ وَلًَ مُتَّخِذِيْٰٓ اَخْدَان َۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِِلًِْ
ࣖ نَ  الَْْٰسِريِْ   

Terjemahnya: 

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan 
(sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi 
mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan 
yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang 
beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di 
antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu 
membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud 
berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa 
kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di 
akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.8 

Dalam ayat tersebut disebutkan jelas bahwa sejak diturunkannya ayat 

tersebut perempuan ahl al-kitab dihalalkan (diperbolehkan menikahi) bagi laki-laki 

muslim. 

B. Pandangan Ulama Mengenai Pernikahan Beda Agama 

Pada 1 Juni 1980, MUI mengeluarkan fatwa tentang kawin beda agama. 

Fatwa mengeluarkan dua ketetapan, yaitu: Pertama, bahwa seorang perempuan yang 

beragama Islam tidak boleh dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bukan 

beragama Islam. Kedua, bahwa laki-laki beragama Islam tidak diizinkan menikahi 

seorang perempuan yang bukan beragama Islam, termasuk Kristen (ahl al-kitab). 

Fatwa ini ditandatangani oleh Hamka sebagai Ketua Umum dan Kafrawi sebagai 

Sekretaris MUI. 

Kemudian pada tahun 2005 majelis ulama indonesia kembali melaksanakan 

musyawarah untuk membahas kembali dan melahirkan suatu produk dalam bentuk 

fatwa yaitu NOMOR: 4/Munas VII/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama fatwa 

tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan beda agama ini hukumnya haram dan 

 
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (surabaya: CV Pustaka Agung 

Harapan, 2013), h.64. 
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tidak sah. Demikian laki- laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul 

mu’tamad hukumnya haram dan tidak sah.9 

Ada dua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam menanggapi persoalan 

kawin beda agama yang marak terjadi di masyarakat, yaitu: Keputusan Musyawarah 

Nasional II MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang 

larangan kawin campuran 15, yang dipertegas lagi dengan Keputusan Musyawarah 

Nasional VII MUI yang berlangsung pada tanggal 26-29 Juli 2005 dengan nomor: 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005.10 

Berikut Fatwa MUI tentang Perkawinan Campuran, Majelis Ulama 

Indonesia memfatwakan: 

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram 

hukumnya. 

2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. 

Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab 

terdapat perbedaan pendapat. 

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari 

maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut 

hukumnya haram. Fatwa tersebut dalam Keputusan Musyawarah Nasional II MUI 

No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 17 Rajab 1400 H/ 1 Juni 1980 yang 

ditandatangani oleh Prof.Dr.Hamka sebagai ketua dan Drs.H.Kafrawi sebagai 

seketaris. Adapun dalilnya sebagai berikut:11  

Sebagaimana Firman Allah Q.S. Al-Baqarah Ayat 221. 

 
9Nova effenty Muhammad,  “Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Hukum Islam: 

Studi Atas Fatwa MUI Tahun 2005”, Disertai,  (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h.32 

10Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia, 

(Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2005), h. 35-44 

11Farida, A. “Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi 

dan Hikmah Larangan Pernikahan Agama serta Dampaknya”. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu 

Hukum dan Hukum Islam,Vol.1, No.2 ( Mei, 2006), h.257-283. 
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تِ حَتَّ َٰ يُـؤْمِنَّ َۗ وَلًََمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيٌْ مِ نْ مُّشْركَِة  وَّلَوْ اَعْجَبـَتْكُمْۚ  وَ  لًَ تُـنْكِحُوا وَلًَ تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِٰ
ُ الْمُشْركِِيَْ حَتَّ َٰ يُـؤْمِنـُوْا َۗ وَلعََبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيٌْ   كَ يدَْعُوْنَ اِلََ النَّارِۖ  وَاللَّ َٰ مِ نْ مُّشْرِك  وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ َۗ اوُلَٰۤىِٕ

ا اِلََ الْْنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِۚ  ُ   يدَْعُوْٰٓ ࣖ نَ  يَـتَذكََّرُوْ   لعََلَّهُمْ   اَٰيَٰتِلِلنَّاسِ   وَيُـبَيِ   

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan 
yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-
laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran.”12 

Mazhab merupakan sighat Islam dari Fi’il Madhi Zahaba. Zahaba artinya 

pergi, oleh karena itu mazhab artinya, tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang 

semakna ialah: Maslak, thariqah dan sabiil yang kesemuanya berarti jalan atau cara. 

Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu 

dikatakan Mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khas. 

Menurut para ulama dan ahli agama islam, yang dinamakan mazhab adalah metode 

(manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang 

yang menjalaninya menjadikan sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, 

dibangun diatas prinsip- prinsip dan kaidah-kaidah. Dalam islam terdapat 4 mazhab 

besar dan masing- masing mempunyai pandangan tentang pernikahan ata 

perkawinan beda agama sebagai berikut: 

1. Menurut Hanafi mereka yang nikah dengan kitabiah yang berada di “dar-al 

harb” (tidak tunduk pada hukum Islam) hukumnya haram. Sebab hal ini akan 

sangatberpotensial terhadap timbulnya fitnah. Sedangkan jika wanita kitabiah 

yang statusnya “zimmi” (tunduk terhadap ketentuan hukum islam setempat), 

maka hukum menikahinya adalah “Makruh” tapi sekalipun tunduk dengan 

 
12Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (surabaya: CV Pustaka Agung 

Harapan, 2013), h.24. 
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hukum islam namun dimungkinkan akan tetap mendatangkan mafsadah. Para 

ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini 

perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang 

dengan Islam (dar al-harb). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum 

orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami 

muslim yang kawin dengan perempuan Ahli kitab dikhawatirkan akan patuh 

terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknyan yang 

beragama dengan selain agama Islam.13 

2. Menurut Maliki mempunyai dua pendapat dalam hal ini pertama Nikah 

dengan kitabiah hukumnya makruh secara mutlak baik wanita kitabiah itu 

harbi atau zimmi, kemudian akan lebih kuat dikatakan makruh jika kitabiah 

yang dimaksud disini adalah harbi, tetapi tidak sampai kepada haram sebagai 

pandangan hanafiyah. Nikah dengan kitabiah hukumnya boleh secara 

mutlak sebagaimana ketentuan“zahir” ayat al-maidah 

3. Menurut Syafi‟i nikah dengan wanita kitabiah hukumnya makruh apalagi 

kalau yang statusnya adalah harbi, Sebab cenderung untuk lebih menyukai 

wanita kitabiah akan berakibat menimbulkan fitnah. Adapun kitabiah bagi 

golongan syafi‟i adalah para wanita pemeluk agama yahudi dan nasrani, 

bukan mereka yang pedoman pada kitab- kitab lain, seperti zabur, suhuf nabi 

syis, idris dan ibrahim. Madzhab Syafi‟i berpendapat pada dasarnya hukum 

nikah adalah jaiz (boleh), karena menikah itu untuk mencari kenikmatan, yang 

mana dengan kenikmatan itu jiwa merasa tenang. Maka menikah hukumnya 

tidak wajib sebagaimana hukum memakai pakaian bagus atau makan- 

makanan yang enak. Namun hukum menikah dapat berubah menjadi sunnah 

(dianjurkan), terutama bagi orang yang hasrat berjimaknya tinggi dan ia 

berkemampuan untuk memberi mahar dan nafkah. Hal itu karena perkawinan 

menuntut sejumlah hak yang harus dia penuhi. Dan untuk memenuhi hak-hak 

 
13Suhadi,  Kawin Lintas Agama (Yogyakarta: Lkis, 2006), h. 40 
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tersebut, seseorang harus sibuk sehingga menjauhkannya dari ibadah. Padahal 

jika ia tidak menikah, dapat khusyuk menjalankan ibadah. Dengan demikian, 

tidak menikah menjadikan agamanya lebih selamat (Abu Ishaq Ibrahim bin 

Ali bin Yusuf , t.th: 34).14 

4. Menurut Hanbali bahwa atas dasar Surat al maidah ayat 5 itu nikah dengan 

wanita kitabiah hukumnya halal bukan makruh apalagiharam15 Hukum 

menikah menurut mazhab Hanbali pada dasarnya adalah sunnah. Akan tetapi 

hukum tersebut dapat berubah menjadi mubah ketika orang tersebut tidak ada 

hasrat untuk menikah dan juga tidak kahawatir akan terjerumus ke dalam 

perzinahan. Dapat juga berubah menjadi wajib bagi orang yang khawatir 

jatuh pada perzinahan ketika ia tidak menikah. 

5. Menurut madzhab Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa perkawinan 

antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, 

tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), 

sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang 

terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut 

mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang 

mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah swt, 

termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim as dan Suhufnya dan 

orang yang percaya kepada nabi Musa as dan kitab Zaburnya, maka wanitanya 

boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlul kitab 

zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja 

menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul 

harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan 

mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlul 

 
14A Ghoni, “Metodologi Penelitian Hukum”, Journal of Islamic Law. Vol.1. No.II 

(Pontianak: STIS Syarif. Abdurrahman Pontianak, 2020), h.32 

15 Suhadi,  Kawin Lintas Agama, h. 40-41 
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kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita 

ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging 

babi.16 

Perkawinan beda agama dalam lintas sejarah menurut Muhammad Amin 

Suma terdapat lima jenis perkawinan yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia 

yang kisahnya diabadikan dalam Al-Qur’an yaitu:17 

1) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir. Perkawinan ini 

dapat terlihat pada perkawinan Nabi Nuh dan Nabi Luth yang keduanya 

memiliki istri kafir, fasik dan munafik. 

 2) Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir. Contoh 

perkawinan seperti ini ialah perkawinan antara Siti Asiyah dengan Fir’aun. 

Dimana Fir’aun bukan hanya kafir, melainkan juga orang yang mengaku 

dirinya Tuhan. 

 3) Perkawinan antara sesama kafir seperti perkawinan antara Abu Lahab dengan 

Istrinya Ummu Jamil dan perkawinan pada umumnya antara laki-laki kafir 

dengan perempuan kafir yang sangat lumrah terjadi. 

 4) Perkawinan antara sesama muslim yang merupakan perkawinan paling ideal 

dan paling banyak terjadi. Perkawinan jenis ini adalah contoh perkawinan 

mayoritas para Nabi, Wali, orang-orang yang benar (shiddiqin), para 

pahlawan (syuhada) dan juga orang-orang saleh. 

 5) Perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan 

nonmuslim seperti perkawinan antara Utsman r.a. dengan Na’ilah binti al-

Faradhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan 

kemudian masuk Islam di sisi Utsman, perkawinan Hudzaifah r.a. dengan 

seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-

 
16Az-zuhaili, Wahbah, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani & Darul 

Fikir, 2011), h.17 

17Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan 

Qanuniah, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), h. 97. 
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Mada’in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai pekawinan seorang 

muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, “Kami 

menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kufah bersama Sa'ad bin 

Abi Waqqash.” Praktik perkawinan beda agama yang terjadi dalam beberapa 

contoh kasus diatas menjadi perdebatan mengenai hukumnya. Apalagi jika 

dibenturkan dengan dasar hukum yang tertuang dalam Al-Qur’an maupun 

Hadis yang menurut sebagian ulama mengandung larangan perkawinan beda 

agama 

C. Hukum Positif Tentang Perkawinan Beda Agama 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

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

definisi tersebut, maka perkawinan mempunyai dua aspek hubungan, yaitu 

hubungan sesama makhluk antara pria dan wanita beserta keluarga keduanya, serta 

hubungan makhluk dengan Tuhannya karena perkawinan mempunyai tujuan 

tercapaianya suatu kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.18 

Hukum positif Indonesia di satu sisi tidak menguraikan secara jelas 

perkawinan beda agama mengingat adanya potensi besar atau dampak negatif yang 

dapat muncul (Hartanto, 2019). Walaupun terdapat potensi terjadi perkawinan beda 

agama melalui regulasi produk Hindia Belanda, namun dalam Surahman 1716 

regulasi negara Indonesia sendiri melalui UU Perkawinan, menyebutkan 

ketidakmungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini mengingat pola 

hukum Indonesia yang masih didasarkan pada ajara agama.19 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang 

 
18 Hartano, Dwiyana Ahmad.”Perkawinan Lintas Agama Perpektif Hukum Positif dan 

Hukum Agama di Indonesia” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 10.2 (2019): 

137. 

19Susilo Surahman. “Perkawinan Beda Agama Itu Boleh?” Jurnal Multidisiplin Madani 

(MUDIMA) Vol. 2, No. 4, (April, 2022), h.1711-1720. 
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dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu: Dari 

pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perkawinan hanya diakui 

oleh Negara sepanjang perkawinan tersebut diperbolehkan dan dilakukan menurut 

agama dan kepercayaannnya masing- masing. Begitu pula dengan perkawinan beda 

agama, sepanjang perkawinan beda agama tersebut diakui dan dilaksanakan dengan 

sah menurut hukum agama yang bersangkutan adalah sah menurut negara. 

Apabila menurut agama masing-masing tidak diperbolehkan dan tidak 

diakui keabsahannya, maka tidak sah pula menurut Negara. Maka sejak berlakunya 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut hukum agama 

di Indonesia bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan 

diluar hukum agama masing-masing.20 

Dalam undang-undang no 16 republik indonesia tentang perubahan atas 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa negara menjamin 

hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak 

negatif bagi anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak 

sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; bahwa sebagai 

pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan 

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-

 
20Republik Indonesia, Undand-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1), Tentang 

Perkawinan. 
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3019), Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, 

perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan 

bagi wanita. 

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan 

dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. 

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. 

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) 

tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 

rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat 

terpenuhinya hak- hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak 

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap 

pendidikan setinggi mungkin.21 

Hukum Islam di Indonesia muncul di mata publik dan menjadi bagian dari 

system hukum nasional. Dalam budaya Indonesia, aturan Islam berasimilasi 

melalui sistem pendidikan, baik formal maupun kasual. Meskipun Indonesia tidak 

secara resmi mengesahkan peraturan Islam dalam konstitusinya, namun 

menggunakan nilai dan prinsip hokum islam dalam peraturan perundang 

undangannya. Sementara itu, peristiwa penting dalam perkembangan hukum Islam 

di Indonesia adalah fenomena eklektisisme, yaitu perebutan dua aturan. di mata 

publik antara peraturan Islam dan peraturan publik yang dibuat oleh otoritas publik. 

Orang Indonesia lebih condong ke Hukum Islam daripada Hukum publik.22 

 
21Repoblik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

22Rahmawati, Shita Khoerunisa Tri, Perkembangan hukum Islam dan kontroversi 
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Menurut perspektif Hukum Positif, pernikahan beda agama tidak 

berlandaskan hukum karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum positif tidak 

mengatur perkawinan beda agama. Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) 

ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) negara/daerah tak bisa membuatkan pendataan 

administratif terhadap pernikahan beda agama tersebut, hal ini mereka lakukan 

karena berpatokan terhadap penafsiran pada Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dengan demikian berdasarkan kepastian hukum itu sendiri, 

maka pernikahan yang makbul ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan 

aturan hukum atau Perundang-undangan negara dan kepercayaan masing-masing 

agama. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan :  

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing 
agamanya dan kepercayaannya itu.” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4: 
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai 
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.” Karena pernikahan yang hendak dilakukan dengan cara 2 (dua) 
agama yang berbeda maka itu melanggar konstitusi.23 

Menurut pandangan saya, terdapat perbedaan pendapat ulama dan hukum 

positif mengenai perkawinan beda agama, yaitu:  

1. Menurut mayoritas ulama dan hukum Islam, perkawinan beda agama 

hukumnya tidak sah dan dilarang. Alasannya karena dapat mengancam 

keutuhan keimanan dan juga terkait nasab keturunan yang harus jelas.  

2. Sementara menurut hukum positif di Indonesia seperti UU Perkawinan, 

perkawinan beda agama diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum 

positif memandang perkawinan dari sisi administratif belaka tanpa mengatur 

soal keimanan.  

3. Ulama cenderung tegas melarang dan mengharamkan pernikahan beda 

agama. Apalagi jika terjadi antara muslim dan non-muslim, maka lebih parah 

 
perundang undangan sumber daya air di Indonesia, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), h.15 

23Bajuber, Hasan Ainurridha A. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam 

Hukum Positif di Indonesia. (Diss. Universitas Islam Malang, 2020), h.25. 
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kemurkaan Allah. Sedangkan hukum positif bersifat menghalalkan tapi 

dengan syarat repot.  

4. Adanya perbedaan orientasi pemikiran, di mana ulama fokus pada sisi 

keimanan dan akidah yang mutlak, sementara hukum positif lebih ke 

persoalan hukum administratif dan kebebasan sipil warganegara.  

5. Perlu ada keseimbangan agar tidak terjadi benturan antara syariat Islam dan 

tuntutan hak asasi manusia dalam persoalan sensitif ini. Solusinya salah 

satunya dengan menegakkan aturan agama secara bijak di komunitas masing-

masing.  

Itu pendapat saya tentang perbedaan pandangan dan pendekatan ulama 

syariah konservatif dan hukum positif yang cenderung liberal mengenai isu 

pernikahan beda agama yang kontroversial dan problematis. 
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BAB IV 

 FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA 

A. Fatwa Mui Tentang Perkawinan Beda Agama 

Terkait permasalahan perkawinan beda agama MUI sebagaimana Fatwanya 

dalam Munas II tahun 1400/1980 dan dikuatkan dengan Fatwanya Nomor: 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah 

haram dan tidak sah. Menurut fatwa MUI, perkawinan beda agama adalah haram 

di jelaskan dalam dalil surah AL- Baqarah ayat 221 

 وَلًَ تنُكِحُوا۟ وَلًَ تنَكِحُوا۟ ٱلْمُشْركََِـٰتِ حَتَََّّٰ يُـؤْمِنَّۚ  وَلََْمَةاٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْاٌ مِ ن مُّشْركَِة ٍۢ وَلَوْ أَعْجَبـَتْكُمْ َۗ
ُ وَلَ   ٱلْمُشْركِِيَ حَتَََّّٰ يُـؤْمِنُوا۟ ۚ  عَبْداٌ مُّؤْمِنٌ خَيْاٌ مِ ن مُّشْرِك ٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ َۗ أُو۟لَـَٰٰٓئِكَ يدَْعُونَ إِلََ ٱلنَّارِۖ  وَٱللََّّ

ُ ءَايَـَٰتِهِۦ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ   يدَْعُوٰٓا۟ إِلََ ٱلْْنََّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِِِذْنهِِۦۖ  وَيُـبَيِ 

Terjemahan: 

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu nikahkan orang (laki- laki) musyrik (dengan perempuan 
yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-
laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran”. 

MUI mengharamkan perkawinan beda agama karna hal tersebut bisa 

menimbulkan konflik antar sesama umat islam dan mengakibatkan keresahan di 

masyarakat. MUI menyamakan ahlu alkitab (nasrani dan yahudi) jika terjadi 

perkawinan beda agama maka termasuk kategori musyrik. 

Namun MUI mempertimbangkan bahwa mafsadah perkawinan beda agama 

lebih besar daripada maslahatnya, maka Majelis Ulama memfatwakan perkawinan 

tersebut hukumnya haram.1 Dalil yang di gunakan yaitu: Q.S. al-Nisa’(4): 3 

 
1Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Munas II Tahun 1400/1980 Tentang Perkawinan 

Campuran. 
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ى فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِ نَ النِ سَاۤءِ مَثْنَٰٰ وَثُـلَٰثَ وَربَُٰعَۚ  فَاِنْ    وَاِنْ خِفْتُمْ اَلًَّ تُـقْسِطُوْا فِ الْيـَتَٰمَٰ
لِكَ اَدْنَٰٰٰٓ اَ خِفْتُمْ اَلًَّ   لًَّ تَـعُوْلُوْاَۗ تَـعْدِلُوْا فَـوَاحِدَةۭ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْْاَنكُُمْ َۗ ذَٰ  

Terjemahnya:  

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milikiYang 
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. 

Selanutnya, Q.S. al-Nisa (4): 25 

فَـتـَيَٰتِكُمُ وَمَنْ لَّّْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًۭ اَنْ يّـَنْكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْْاَنكُُمْ مِ نْ  
 بَـعْضۚ  فاَنْكِحُوْهُنَّ بِِِذْنِ  

ُ اَعْلَمُ بِِِيْْاَنِكُمْ َۗ بَـعْضُكُمْ مِ نٍْۢ  وَاللَّ َٰ
اَهْلِهِنَّ وَاَٰتُـوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ الْمُؤْمِنَٰتَِۗ

ۚ  فاَِذَآ اُحْصِنَّ فاَِنْ اتََيَْ بفَِاحِشَة  فَـعَ  تِ اَخْدَان  ت  وَّلًَ مُتَّخِذَٰ فِحَٰ لَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوْفِ مُُْصَنَٰت  غَيَْ مُسَٰ
لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِ  نْكُمْ َۗ وَاَنْ تَصْبِِوُْا خَيٌْ لَّكُمْ َۗ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابَِۗ ذَٰ

ُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ   ࣖ وَاللَّ َٰ  

Terjemahnya: 

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk 
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan 
menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu 
miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari 
sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu 
nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin 
yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang 
memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang 
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah 
berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), 
maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-
perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi 
hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap 
kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu 
bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang”. 

Selanjutnya, Q.S. ar-Rum (30): 21, 

نَكُمْ مَّوَدَّةۭ وَّرَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ا اِليَـْ فُسِكُمْ اَزْوَاجۭا لِ تَسْكُنـُوْٰٓ حْْةَۭ َۗاِنَّ فِْ وَمِنْ اَٰيَٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ نْ انَْـ
لِكَ لًََٰيَٰت  لِ قَوْم  يّـَ  تـَفَكَّرُوْنَ ذَٰ  

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
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pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 
berpikir”. 

Selanjutany, Q.S. al-Tahrim (66): 6 

هَا مَلَٰۤ  فُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نََراۭ وَّقُـوْدُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ عَلَيـْ ا انَْـ يَّـُهَا الَّذِيْنَ اَٰمَنـُوْا قُـوْٰٓ كَةٌ غِلَ يَٰٰٰٓ ظٌ شِدَادٌ ىِٕ
َ مَآٰ امََرَهُمْ وَيَـفْ  عَلُوْنَ مَا يُـؤْمَرُوْنَ لًَّ يَـعْصُوْنَ اللَّ َٰ  

Terjemahnya: 

 Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 46ank eras, yang tidak 
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

Selanjutnya, Q.S. al-Maidah (5): 5 

اوُْتوُا الْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَۖطعََامُكُمْ حِلٌّ لََّّمُْ وَۖالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَْيـَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ بَٰتَُۗ وَطعََامُ الَّذِيْنَ  
تُمُوْهُنَّ اُجُوْرهَُنَّ مُُْصِنِيَْ غَيَْ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْ  صَنَٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتَٰبَ مِنْ قَـبْلِكُمْ اِذَآٰ اَٰتَـيـْ

يْْاَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُه  مُسَافِحِيَْ وَلًَ مُتَّخِذِيْٰٓ  وَهُوَ فِ الًَْٰخِرَةِ مِنَ ۖ ّ  اَخْدَان َۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِِلًِْ
ࣖ الَْْٰسِريِْنَ    

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-
syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id 
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka 
mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 
menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-
halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 
berat siksaan-Nya. 

Selanjutnya, Q.S. Al-Mumtahanah (60): 10 

ا اِذَا جَاۤءكَُمُ الْمُؤْمِنَٰتُ   يَّـُهَا الَّذِيْنَ اَٰمَنـُوْٰٓ ُ اَعْلَمُ بِِِيْْاَنِِِنَّ فاَِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ يَٰٰٰٓ  اَللَّ َٰ
َۗ
جِرَٰت  فاَمْتَحِنـُوْهُنَّ مُهَٰ

 وَاَٰتُـوْهُمْ مَّآٰ انَْـفَقُوْاَۗ وَلًَ جُنَا مُؤْمِنَٰت  فَلَ تَـرْجِعُوْ 
َۗ
حَ هُنَّ اِلََ الْكُفَّارَِۗ لًَ هُنَّ حِلٌّ لََّّمُْ وَلًَ هُمْ يََِلُّوْنَ لََّنَُّ

لَُوْا مَآٰ انَْـفَ عَلَيْكُمْ   تُمُوْهُنَّ اُجُوْرهَُنََّۗ وَلًَ تُُْسِكُوْا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْ ـ قْتُمْ اَنْ تَـنْكِحُوْهُنَّ اِذَآٰ اَٰتَـيـْ
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ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ   وَاللَّ َٰ
نَكُمَْۗ لِكُمْ حُكْمُ اللَّ َِٰ َۗيََْكُمُ بَـيـْ  ذَٰ

لَُوْا مَآٰ انَْـفَقُوْاَۗ  وَلْيَسْ ـ

 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan 
mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji 
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; 
jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka 
janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-
suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan 
orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada 
(suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa 
bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) 
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta 
kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) 
biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar 
(kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum 
Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Mahabijaksana”. 

Perkawinan beda agama sudah ada sejak jaman rasulullah SAW sampai 

sekarang, karna kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat sekarang 

tidak menutup kemungkinan seorang melakukan perkawinan dengan orang lain 

yang memiliki perbedaan kepercayaan atas dasar cinta semata. 

Di era modern seperti ini, pergaulan antara pria dan wanita telah malampaui 

batas suku, etnis, negara, bahasa, bahkan lintas agama. Itu berarti 

perbedaanperbedaan tersebut bukan menjadi halangan dalam perkenalan dan pada 

akhirnya tidak jarang yang sampai pada jenjang pernikahan, sehingga muncullah 

kasus pernikahan beda agama. Kasus perkawinan beda agama ini menjadi suatu 

topik yang sudah lama namun hingga kini masih diperselisihkan dan 

diperdebatkan.2 

Analisis hukum fatwa MUI tentang perkawinan beda agama Menjaga 

kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutakatik. Semua 

 
2Mu’in, F. ‘Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Tentang 

Perkawinan Beda Agama”, Nizham Journal of Islamic Studies, Vol.7, No.1( Desember, 2019), h.91-

105. 
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perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan kalau perlu 

nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut hifdz al-din, 

yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam. 

Barangkali, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. 

Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, Islam 

sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak 

bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang 

musyrik atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka sebagaimana firman Allah 

dalam surat Al-Baqarah 221. Di indonesia terdapat beberapa fatwa dalam hukum 

Islam mengenai perkawinan beda agama yang dapat dijadikan acuan, yaitu: Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda 

agama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian Dengan melihat 

kenyataan yang ada, bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dan 

Kantor Catatan Sipil ternyata memberikan wadah bagi pencatatan perkawinan beda 

agama, maka anggapan masyarakat tentang perkawinan beda agama sudah sah 

menurut hukum negara dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya 

masing- masing diserahkan kepada kehendak para pihak yang bersangkutan.3 

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-

atik. Semua perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan 

kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut 

hifdz al-din, yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat 

dipelihara Islam. Barangkali, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam 

segmen ini. Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. 

Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum 

atheis (orang yang tidak bertuhan). 

 
3Tama dan Rusli, Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya, (Bandung: Pionir Jaya, 

2000), h. 16 
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Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik 

atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka sebagaimana firman Allah dalam 

surat Al-Baqarah 221.4 

Sebagai penguat dai fatwa tersebut pada anggal 28 juli 2005 fatwa tersebut 

oleh MUI dikeluarkan kembali dengan kata lain MUI telah mengeluarkan dua fatwa 

dalam satu permasalahan yang sama yang isinya adalah sama. Adapun isi dari 

fatwa MUI tersebut berisi: 

a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 

b. Perkawinan laki-laki muslim dengan waita ahlul kitab, menurut qoul 

mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.5 

B. Dampak Sosiologis Pernikahan Beda Agama 

Kata sosiologi berasal dari kata latin Socious yang artinya teman, dan kata 

bahasa Yunani logos yang berarti cerita, Substansi dari batasan sosiologis adalah 

ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia satu dan lainnya didalam suatu 

kelompok berakibat timbulnya pola hubungan antar manusia guna menghindari 

benturan antar individu dan individu dengan kelompok. Atau secara singkat dapat 

di definisikan sosiologis adalah ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan antar 

manusia.6 

Dalam kehidupan masyarakat yang plural, kriteria agama terkadang tidak 

menjadi prioritas, sehingga tidak jarang ditemukan pasangan menikah yang berbeda 

agama. Apabila diambil contoh bentuk pernikahan beda agama yang terjadi di 

masyarakat Indonesia, hal tersebut secara fakta bertentangan dengan definisi 

 
4Santoso, R. “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama Tentang 

Perkawinan Beda Agama”. Nuraini: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat, Vol.19, No.2,( April, 

2019), h.199-208 

5Tanjung, “Undang-Undang Perkawinan dan Nikah Beda Agama Hukum Islam dan Hukum 

Positif”,  Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.4,(Maret, 2020), h.6792-6801 

6Katry, O.P. Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis 

Sosiologis) (Doctoral dissertation, IAIN Palu, 2018), h.27. 
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perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa 

tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Secara sosiologis, pernikahan dapat dikatakan sebagai alat pemersatu atau 

penyatuan. Pada awalnya hanya pada dua insan yang saling membutuhkan 

kemudian berubah bentuk menjadi perpaduan atau penyatuan dua keluarga besar 

masing-masing pihak, sehingga terjalin ikatan keluarga yang lebih besar lagi. 

Supaya dapat menyatu maka perlu adanya kesatuan hati, harus bertemu dalam satu 

ikatan yang kuat dan tidak mudah terlepas. “Akidah agama” menurut Sayyid Quthb 

merupakan sesuatu yang paling dalam dan menyeluruh dalam membangun jiwa, 

karena dapat mempengaruhi, membentuk perasaan dan respon-respon dalam 

seluruh aspek kehidupan. Dalam kenyataannya, kadang-kadang banyak orang yang 

tertipu oleh ketenangan akidah lalu mereka mengira bahwa akidah adalah suatu 

perasaan yang baru, yang dikira sudah cukup dengan filsafat-filsafat pemikiran atau 

cukup dengan memahami mazhabmazhab sosial. 

Terjadinya pernikahan beda agama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor 

sebagai berikut: 

a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orangtua yang tidak pernah 

atau jarang mengajarkan anak-anak mereka tentang pengetahuan agama. 

Sehingga tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda 

agama. 

c. Latar belakang orangtua yang juga melakukan pernikahan beda agama. 

d. Kebebasan memilih pasangan banyak pasangan memilih yang berbeda agama 

karena didasari oleh cinta semata dan tidak mempertimbangkan hubungan 

kedepannya setelah melakukan pernikahan.  

e. Hubungan sosial dengan berbagai bangsa, kebudayaan,agama ikut 
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mendorong terjadinya pernikahan beda agama.7 

Akibat dari pernikahan beda agama tersebut, secara tersirat terjadi perang 

dingin‖ dalam menancapkan pengaruh terhadap anak-anak supaya mengikuti salah 

satu dari mereka. Kemudian terdapat kesulitan dan kebimbangan dalam 

menentukan pilihan agama bagi anak-anaknya, dapat dilihat dari umur anak-

anaknya yang sudah mencapai umur dua puluhan tahun belum bisa menentukan 

pilihan agama mana yang harus dianut dengan alasan masih membandingkan dan 

mempelajari agama. Untuk harta warisan kepada anak-anaknya, belum menentukan 

hukum apa yang digunakan dalam membagi warisan. Namun jika diterapkan secara 

Islam maka anak-anaknya tidak mendapatkan warisan karena pernikahannya tidak 

sah dan keturunannya dianggap sebagai anak haram.  

Problematika sosial diantaranya, pendidikan anak, penyelesaian konflik, 

dan lain-lain. Ditemukan adanya masalah-masalah dalam keluarga beda agama 

yang menyangkut hubungan dengan suami istri dan berimbas kepada anakanak 

apabila memiliki keturunan. Baik akibat hukum menurut aspek psikologis dan 

menurut aspek yuridis.Sedangkan problematika keagamaan diantaranya, dalam 

pelaksanaan ibadah, pembinaan tradisi keagamaan, pengaturan makanan dan 

lainlain.Umumnya keluarga sakinah mawadah wa rahmah adalah keluarga yang 

dibangun diatas keyakinan yang sama. Beberapa konflik yang memicu adalah aspek 

sosial dan agama oleh karenanya, mengenai problematika sosial dan keagamaan 

dalam keluarga beda agama.8 

Berikut ini adalah beberapa dampak sosial dalam keluarga beda agama 

yaitu: 

 
7Suyaman, P. “Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang 

Pernikahan Beda Agama”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol.4, No.2,(Oktober, 2021), h.116-

127. 

8Putri, N. M., Hermansah, T., & Rizky, K “Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam 

Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta”. Alamtara: 

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol.5, No.2, (September, 2021), h.103-126. 
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1. Hubungan Suami dan Istri yang berbeda Agama 

Terjadinya jarak interaksi suami istri karena perbedaan agama tersebut 

merambat pada hal yang lain sehingga tercipta pula kerenggangan pada kondisi 

tertentu yang berujung pada ketegangan masing-masing individu yang 

menyebabkan ketidakharmonisan hubungan pasangan. Akibat dari suami istri yang 

tidak bisa saling membimbing ini, suami dan istri memiliki rendah kualitas 

keagamaan mereka karena tidak ada guru dalam keluarga perihal agama. Mereka 

terlalu menjaga dan memberi jarak soal agama karena takut menyinggung 

pasangannya layaknya seperti interaksi dengan orang lain yang tidak berstatus 

suami istri. Bentuk sikap toleransi antara keduanya hanya sebatas saling 

mengingatkan ketika waktu ibadah tertentu, seperti sholat dan puasa serta 

ibadahibadah wajib lainnya yang biasa dilaksanakan dan tidak berani membahas 

ketika pasangan tidak melaksanakan kewajiban ibadahnya atau melakukan 

kesalahan dalam hal beragama. 

2. Kurangnya Ketergantungan antara Suami dan Istri 

Faktor utama penyebab kurangnya ketergantungan antara suami dan istri 

yang berbeda agama karena mereka mempunyai keyakinan yang berbeda satu 

dengan lainnya. Ibaratnya mereka adalah dua umat yang berbeda dan mempunyai 

Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 5 Nomor 2 Desember 

2021 116 jalan serta prinsip yang berbeda dalam beragama. Perbedaan ini kemudian 

dikaitkan pada saat keduanya harus bertukar pikiran dalam menyelesaikan suatu 

persoalan dalam keluarga. Misalkan tidak diutamakannya pendapat pasangan saat 

berdiskusi karena tidak sejalan dengan keinginannya yang menimbulkan 

perselisihan dan berujung pada sikap saling diam diantara keduanya hingga sampai 

waktu yang meleburkan emosi keduanya seperti semula. 

3. Kurangnya Kemitraan antara Suami dan Istri 

Sebagian dari mereka yang menikah beda agama tidak menyukai adanya 
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properti Islam maupun properti Katholik. Namun pada kenyataanya properti 

Katholik lebih banyak terpasang pada rumah-rumah pasangan beda agama seperti 

salib, patung bunda Maria, dan lain-lain daripada properti Islam seperti kaligrafi, 

lukisan, dan lain-lain. 

4. Kurangnya Kerjasama antara Suami dan Istri 

Kerjasama dalam penentuan pendidikan anak, pemilihan agama anak juga 

terdapat ketidakserasian pendapat dan tujuan antara suami istri. Dalam 

pengambilan keputusan terhadap suatu persoalan terlalu membenarkan dan saling 

meninggikan kedudukan diantara keduanya.  

5. Kurangnya Rasa Saling Menghargai 

Hal tersebut mempengaruhi keharmonisan keluarga pada rendahnya sikap 

saling menghargai diantara keduanya. Akibat ketidakharmonisan tersebut pasngan 

melampiaskan melalui hal yang bersifat negatif, diantara salah satunya adalah 

perselingkuhan. 

6. Hubungan Suami dengan Anak yang Berbeda Agama 

Sebagian dari pasangan beda agama mengaku mempunyai hubungan yang 

baik dan harmonis khususnya hubungan ayah dengan anak. Bentuk toleransi antara 

anak dan ayah yang berbeda umumnya adalah dalam hal ibadah yang keduanya 

saling mengingatkan satu sama lain seperti sholat, puasa dan saling mengucapkan 

pada perayaan hari besar mereka, misalnya Hari Raya Idul Fitri dan Natal. 

7. Hubungan Istri dengan Anak yang Berbeda Agama 

Mereka sama sekali tidak menyinggung perihal keagamaan dalam 

pembicaraan mereka kecuali pembicaraan ringan saja. Padahal pada dasarnya 

fungsi keluarga adalah saling mengajari, membimbing dan mengarahkan satu sama 

lain dalam berbagai hal guna tercapainya tujuan keluarga yang sejahtera dan minim 

konflik. 

8. Hubungan Antara Anak yang Berbeda Agama 
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Akibat dari hal tersebut interaksi anatara mereka sedikit berkurang dan 

terbatas. Juga tergambar dari perlakuan sikap antara mereka yang membatasi diri. 

Namun, tidak pernah terjadi perselisihan hebat antara mereka yang disebabkan 

perbedaan agama tersebut. 

9. Hubungan Suami dengan Kerabat Istri yang Berbeda Agama 

Hal ini lantaran keduanya saling tidak mempedulikan perihal perbedaan 

agama dan memandang semua agama itu baik. Sehingga akibat dari miskinnya 

pemahaman keagamaan mereka menjadi faktor keharmonisan hubungan antara 

keduanya. 

Istri mendapat sikap perlakuan yang kurang menyenangkan dari pihak 

keluarga suami berupa tekanan. Di antaranya adalah perlakuan pihak keluarga 

suami dalam bentuk penghinaan, buruk sangka, dan kurangnya empati. 

C. Analisis Hukum Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama  

Berikut Fatwa MUI tentang Perkawinan beda agama, Majelis Ulama 

Indonesia memfatwakan: 

a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non Muslim adalah haram 

hukumnya. 

b. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. 

MUI dalam musyawarah nasional MUI VII pada tanggal 19-22 jumadil 

akhir 1526 H/26-29 juli 2005 M di jakarta setelah menimbang: 

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama. 

2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di 

antara sesana unat islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di 

tengah-tengah masyarakat. 

3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang 

membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan 

kemaslahatan. 
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4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentreman kehidupan 

berumah tangga MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

perkawinan beda agama untuk di jadikan pedoman.9 

Menurut pandangan saya, fatwa MUI yang melarang perkawinan beda 

agama adalah sikap yang moderat dan bijaksana. Beberapa pertimbangannya:  

Pertama, fatwa ini sejalan dengan aturan perkawinan dalam Al-Qur'an dan 

Hadis Nabi yang melarang pernikahan muslim dengan non-muslim. Ini penting 

demi melindungi akidah dan kemurnian keimanan. Kedua, sebagai panduan bagi 

umat Islam Indonesia mengenai batasan dalam memilih pasangan hidup. Sangat 

riskan memilih non-muslim karena berpotensi mengikis keimanan dan merusak 

keturunan. Ketiga, fatwa sekaligus menjadi rambu-rambu agar umat Islam tidak 

terjebak melanggar syariat Islam dalam membina rumah tangga. Fatwa MUI tidak 

dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun. Keempat, terkait dengan misi 

MUI sebagai pemelihara syariat Islam di tengah arus moderenisasi yang kadang 

mengabaikan prinsip agama. MUI berupaya mengingatkan umat akan garis merah 

yang tidak boleh dilewati. Kelima, fatwa tetap bersifat himbauan dan tidak 

memaksakan secara hukum. Jadi fatwa MUI sudah tepat dan tidak berlebihan dalam 

responsnya terhadap fenomena nikah beda agama yang makin marak akhir-akhir ini 

di masyarakat.  

Itu pandangan saya mengenai latar belakang dan dasar pertimbangan fatwa 

MUI seputar perkawinan beda agama. Fatwa ini sudah bijak dan sesuai syariah 

dalam menyikapi realita sosial yang ada. 

 

 

 

 

 
9Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan di atas dan juga saran-saran. Adapun 

kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dampak yang ditimbullkan dari perkawinan beda agama Perkawinan 

a. Dampak terhadap rumah tangga Dalam hubungan rumah tangga yang 

berbeda agama dapat menimbulkan kegelisahan dan sulitnya 

berkomunikasi, karenanya soal perbedaan keyakinan adalah suatu masalah 

besar yang tidak bisa disepelekan. 

b. Dampak terhadap anak Dalam hal pendidikan akan terjadi perebutan 

pengaruh antara suami isteri terkait pendidikan agama pada anak, hal 

tersebut merupakan sikap yang kurang mendidik, lebih-lebih setelah anak 

mengetahui bahwa diantara kedua orang tuanya terdapat perbedaan 

keyakinan. Hal tersebut membuat hubungan anggota keluarga kacau dan 

tidak utuh. 

c. Dampak terhadap harta warisan Dari sudut pandang hukum waris Islam, 

maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak 

untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris 

yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.  

B. Implikasi Penelitian 

Seharusnya orang yang melakukan perkawinan beda agama bisa 

memikirkan secara agama aspek-aspek yang bertentangan deangan ajaran yang di 

anut akan menimbulkan perbedaan paham jika menjalin suatu hubungan keluarga 

dengan beda agama. 

1. MUI harusnya lebih mempertegas larangan yang di keluarkan dalam fatwanya 
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yang MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 agar masyarakat bisa 

mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan beda agama. 

2. Bagi masyarakat muslim baiknya memilih pasangan yang memiliki kesamaan 

keyakinan dan aqidah. 
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