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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa s Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad D de (dengan titik di bawah) ض

 Tha T te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G eg غ

 Fa F ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamza ‘ Apostrof أ

 Ya’ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal 

atau monoftong atau vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

  FATHAH A  A أ

  KASRAH I I ا  

 DAMMAH U U ا  

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ

 haula : هَوْلََ

3. Maddah 

Madinah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 
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Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda  

Nama  

 Fathah dan alif atau ya  A a dan garis di atas أ...يَ... 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ي

 Dhamma dan wau U  u dan garis di atas نو

 Contoh : 

 mata :ماتََ  

 rama :رَمَي  

 qila :   ق يْلْ  

وْت     yamutu :يمَ 

4. Ta’ Marbutah 

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

mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dhamma, yang transliterasinya adalah (t). 

sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah (h).  

Kalau pada berakhiran dengan ta’ marbutah di ikuti dengan kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan bahasa Arab di lambangkan 

dengan sebuah tasydid, dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي) maka 

ia di transliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf   لا(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti 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 awal 

kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim yang menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

menurut cara transliterasi di atas misalnya kat Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), sunnah, 

khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, 

di transliterasikan dengan huruf (t). 

10. Huruf Kapital 

Walaupun system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf capital, misalnya digunakan untuk menulis awal nama dari (orang, tempat, 
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bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di 

dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks maupun dalam 

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

Nama   : A. Zainal Azhar Ishak 

Nim   : 10300119023 

Judul Skripsi : Pengesahan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan    

Negeri (Perspektif Filsafat Hukum Islam) 

Perkawinan beda agama masih menjadi diskursus yang menarik dikalangan 

masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, pada penelitian Skripsi ini akan membahas 

mengenai pengesahan perkawinan yang berbeda agama di Pengadilan Negeri yang 

di tinjau dari sudut filsafat hukum Islam. Dari pokok bahasan tersebut, sub masalah 

atau pertanyaan penelitian yang akan dibahas penulis yaitu: 1) Bagaimana hukum 

perkawinan beda agama? 2) Bagaimana implementasi pengesahan perkawinan beda 

agama di Pengadilan Negeri? 3) Bagaimana analisis filsafat hukum Islam mengenai   

pengesahan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri?  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah library research (kepustakaan) 

dengan mengkaji segala jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode library 

research yaitu dengan mengkaji literatur-literatur seperti buku-buku perpustakaan, 

jurnal, artikel, berita, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, putusan 

MK, putusan pengadilan, undang-undang dan sumber-sumber lain yang relevan dan 

berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi akurat. Sumber data 

yang digunakkan yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan 

pendekatan yuridis, syar’i, dan sosiologis yang diinterpretasikan melalui metode 

induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya: 1) Hukum perkawinan beda 

agama dari sudut pandang agama-agama tidak diperbolehkan kecuali agama budha. 

Demikian juga dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. 2) Permohonan pencatatan dan pengesahan perkawinan 

beda agama yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan negeri tidak dapat 

dikabulkan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 

2023. 3) Dari analisis filsafat hukum Islam, perkawinan beda agama tidak 

diperbolehkan karena menimbulkan mudharat karena dapat menyelisihi tujuan 

ditetapkannya syariat diantaranya dalam aspek menjaga agama, menjaga keturunan, 

dan menjaga harta. 

Implikasi dari penelitian ini di antaranya: 1) perkawinan beda agama tidak 

dapat disahkan berdasarkan hukum agama-agama dan Undang-undang No. 1Tahun 

1974 serta Kompilasi Hukum Islam. 2) Para hakim tunduk dan patuh kepada Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 sehingga tidak dapat lagi 

mengabulkan pengesahan perkawinan beda agama. 3) Masyarakat yang beragama 

Islam tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan beda agama karena tidak 

sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat.  

Kata Kunci:  Perkawinan, Hukum, filsafat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan suatu tatanan agama yang diatur oleh syariat Islam 

dan merupakan satu-satunya sarana penularan seksual yang dilegalkan oleh agama 

Islam. Jadi, dalam pandangan ini, perkawinan dianggap suci karena akad nikah 

mengubah larangan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi 

halal. 

Ketika seseorang melakukan perkawinan, pada saat yang bersamaan 

seseorang itu bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama 

(syariat), akan tetapi juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya 

yang secara kodrat memang harus disalurkan sebagai manusia.1  

Perkawinan adalah sarana mempersatukan antara pria dan wanita yang 

bukan mahram dalam ikatan keluarga yang sah dan halal yang tercatat dalam 

lembaga negara dalam hal ini KUA (kantor urusan agama) untuk orang-orang yang 

beragama Islam dan kantor kependudukan dan pencatatan sipil untuk yang tidak 

beragama Islam.  

Perkawinan juga merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 28B bahwa “setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.2 Hal ini 

menunjukkan bahwa siapa saja berhak untuk melangsungkan perkawinan yang sah 

untuk membentuk keluarga yang sakinah dan melanjutkan keturunannya melalui 

perkawinan yang sah. 

 

1Ahmad Atabik And Koridatul Mudhiiah, “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam,” Yudisia 5 No. 2 (2014), h. 293–294. 

2Republik Indonesia,Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA Pasal 28B. 
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 Aturan mengenai perkawina tertuang dalam Dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) pasal 1 dijelaskan bahwa 

perkawinan ialah 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.3 

Diatur pula syarat sah perkawinan dalam undang-undang yang sama yaitu 

dalam ayat 1 dan 2 pada pasal 2 yang berbunyi 1. Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.4 Tafsiran 

ayat ini jelas merupakan regulasi yang mengatur bahwa agama terikut andil dalam 

sah atau tidaknya sebuah perkawinan sehingga aturan-aturan dalam agama tentang 

perkawinan ikut terakomodir.  

Perkawinan beda agama sampai hari ini masih menjadi hal yang 

kontroversial dan terus di perbincangkan, mengingat tidak ada regulasi yang jelas 

yang mengatur tentang hal ini. Dalam UUP diatur bahwa perkawinan dianggap sah 

apabila dilakukan prosesi perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan kedua 

mempelai. Lalu bagaimana jika kedua mempelai berbeda dalam hal keyakinan atau 

agama? Apakah masih dianggap sah? Pada ayat 1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya.  

 

 

3Peraturan Pemerintah, “Uu No 16 Tahun 2019,” Undang-Undang Republik Indonesia No 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, No. 

006265 (2019): 2–6, Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/122740/Uu-No-16-Tahun-2019. 

4Peraturan Pemerintah, “Uu No 16 Tahun 2019.” 



3 
 

 
 

Pasal 2 UUP menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan 

filosofis dan landasan hukum yang merupakan syarat penting dalam menentukan 

sah atau tidaknya perkawinan. Selain berdasar pada UUP perkawinan beda agama 

juga mendapatkan kerancuan hukum dalam pelaksanaannya dikarenakan pada 

masing-masing aturan agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat kepada 

mereka dan mengandung perbedaan yang mendasar serta tidak mungkin untuk di 

persatukan.5  

Perkawinan beda agama sebelumnya diatur dengan peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, khususnya keputusan raja tanggal; 29 

Desember 1986 Nomor (stb. 1898 Nomor 158), yang dikenal dengan Peraturan 

Perkawinan Campuran (regeling op de gemengde huwelijken), yang kemudian 

dikenal dengan GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang berbeda agama ingin 

menikah, maka kantor catatan sipil akan mencatatkan pernikahan tersebut.6 

Sisruwadi menjelaskan bahwa dalam staatblad 1896 no. 158 dsebut dengan 

perkawinan campuran. Perkawinan dalam staatblad tersebut ada empat jenis, yaitu: 

perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar tempat, 

perkawinan campuran antar golongan, dan perkawinan campuran antar agama.7 dari 

penjelasan ini diketahui bahwa dahulu perkawinan beda agam merupakan salah satu 

jenis perkawinan yang dalam staablad disebut sebagai perkawinan campuran.  

Masyarakat muslim Indonesia masing sering mengalami polemik dan 

kontroversi mengenai perkawinan beda agama disebabkan beberapa hal: 1) sejak 

diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

 

5Hamdan Nasution, “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama,” Jurnal Hukum 

Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 19, no. 1 (2019): 85–93. 

6Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” Al-Risalah 14, no. 02 

(2018): h. 293–306. 

7Danu Aris Setiyanto, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 68 / PUU-XII / 2014” 9, no. 1 (2016): h. 13–30. 
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(selanjutnya disingkat KHI. Dalam buku 1 KHI pasal 40 huruf (c) ditegaskan bahwa 

seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan 

dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik ada kecenderungan 

membolehkan perkawinan seorang pria muslim untuk menikah dengan ahli kitab; 

2) adanya fatwa MUI pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan kembali 

keharaman dan larangan perkawinan beda agama, baik antara seorang muslimah 

dengan non muslim maupun laki-laki muslim dengan ahli kitab.8 

Aturan tentang perkawinan beda agama yang terkandung dalam UUP 

pernah di mohonkan untuk dilakukan judicial review kepada MK. Permohonan ini 

di lakukan oleh Ramos Potega yang memeluk agama katolik yang hendak menikah 

dengan perempuan yang memeluk agama Islam. Yang dalam amar putusan MK 

menolak permohonannya seluruhnya.9  

Kasus perkawinan beda agama di Indonesia bukan lagi hal yang jarang kita 

dengar dan temui. Beberapa tahun terakhir perkawinan beda agama telah terjadi 

sebanyak 1.425 pasang sejak 2005-2022 maka pasangan sampai 2023 yang 

melakukan perkawinan beda agama belum tercatat.10  

Perkawinan beda agama juga marak dilakukan oleh para artis seperti Mikha 

Tambayong yang beragama katolik menikah dengan Devana Mahendra yang 

seorang muslim, Onadio Leonardo yang dikenal sebagai pemeluk agama katolik 

sementara Beby Prisilia disebut sebagai pemeluk agama Islam, dan beberapa artis 

yang telah berumah tangga cukup lama dengan pasangan yang tidak seagama.  

 

 

8Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 

Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 22, No. 1 (2020): h. 48–64. 

99Utami Argawati, “MM Tolak Perkawinan Beda Agama”, Mkri.id, 31 Agustus 2023. 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id= (28 April 2023) 

10Nugroho Dwi yanto, “Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di 

Indonesia”, Populis.id, 10 Maret 2022. Https://Populis.Id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-

Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia?Page=2 (28 April 2023) 

https://populis.id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia?Page=2
https://populis.id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia?Page=2
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Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan legalitas perkawinan 

beda agama adalah dengan melakukan pengajuan permohonan kepada pengadilan 

negeri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang administrasi Penduduk. Dalam pasal 

35 huruf a jo. Penjelasan pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Dalam poin 1 pasal 34 UU 

Adminduk menyatakan bahwa “perkawinan sah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana 

ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

perkawinan. Pasal ini berlaku juga pada persoalan perkawinan yang dimohonkan 

kepada pengadilan ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan yang di tetapkan oleh 

pengadilan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat berbeda 

agama.  

Perkawinan antara umat beragam Islam dengan non Islam tidak terjelaskan 

secara terang dan detail dalam pasal manapun. Namun, perkawinan beda agama 

antara seorang yang beragama Islam dengan non-Islam dapat mengajukan 

permohonan pengesahan melalui pengadilan negeri. Hal ini dapat dilihat dalam 

kasus permohonan pernikahan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri 

Makassar dengan nomor perkara: 87/Pdt.p/2020/PN Mks yang mendapatkan 

penetapan pengadilan memperbolehkan perkawinan beda agama.  

Perkawinan beda agama yang sering terjadi, terutama ketika salah satu 

pasangan menganut agama Islam, memunculkan sejumlah masalah hukum yang 

rumit. Dalam syariah Islam, perkawinan beda agama memiliki aturan yang 

memunculkan ketidakpastian hukum tentang kedudukan perkawinan tersebut 

dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. 
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Keadaan ini semakin kompleks karena adanya kontradiksi di antara 

berbagai aturan hukum, termasuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta praktik yang berlangsung dalam masyarakat. 

Semua ini menciptakan kekosongan dalam memberikan jawaban yang jelas tentang 

cara menghadapi perkawinan lintas agama yang semakin marak terjadi di zaman 

ini. 

Permohonan pengesahan perkawinan di pengadilan negeri yang di kabulkan 

oleh pengadilan negeri menjadi cela legalisasi perkawinan beda agama di 

Indonesia. Meskipun, dalam beberapa kasus permohonan ini ditolak oleh 

pengadilan negeri, akan tetapi masyarakat akan memandang perkawinan beda 

agama dapat dilakukan dengan memohon pengesahan dan penetapan perkawinan 

melalui pengadilan negeri. Hal ini juga akan berdampak pada paradigma umat 

Islam yang menjadikan umat Islam memudah-mudahkan persoalan perkawinan 

beda agama. 

Sebagai upaya menyikapi fenomena perkawinan beda agama, dan untuk 

memperjelas kedudukan perkawinan beda agama dalam syariat Islam penulis 

tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Pengesahan Perkawinan Beda 

Agama di Pengadilan Negeri (Perspektif Filsafat Hukum Islam)” menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif dengan metode library research yaitu dengan 

mengkaji Putusan Pengadilan Negeri yang terdapat didalam direktori putusan 

mahkamah agung dan disertai literatur-literatur seperti buku perpustakaan, jurnal, 

artikel, berita, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, putusan MK, 

undang-undang dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk 

memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut didapatkan sebuah pokok 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, adapun pokok masalah tersebut 

yakni bagaimana pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan negeri 

(Perspektif filsafat Hukum Islam), pokok masalah tersebut dirumuskan 3 sub 

masalah yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini ialah: 

1. Bagaimana Hukum Perkawinan Beda Agama? 

2. Bagaimana Implementasi Pengesahan Perkawinan Beda Agama di 

Pengadilan Negeri? 

3. Bagaimana Analisis Filsafat Hukum Islam Tentang Pengesahan Perkawinan 

Beda Agama di Pengadilan Negeri? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup 

Dalam hal memberikan pengertian dan titik fokus pada penelitian ini maka 

penulis memandang perlu untuk memaparkan maksud dari apa yang akan dibahas 

pada penelitian ini. Oleh karena itu di bawah ini merupakan pengertian dari judul 

skripsi “pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan negeri (Perspektif 

filsafat Hukum Islam)”, 

1. Perkawinan beda agama menurut Huzaimah Tahido Yanggo perkawinan 

beda agama adalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan 

bukan muslimah atau sebaliknya.11  

2. Pengesahan mempunyai pengertian penetapan yang dilakukan menurut 

hukum yang berlaku sedangkan perkawinan adalah akad yang dilakukan 

 

11Abdul Rasyid J. Shodiq, Misno, “Perkawinan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan 

Hukum Positif Di Indonesia,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 07, No.1 

(2019). h. 11. 
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sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.12 Dengan demikian, 

pengesahan perkawinan adalah penetapan sebuah perkawinan yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan hukum yang berlaku.  

3. Filsafat hukum Islam adalah filsafat menganalisis hukum Islam secara 

metodis dan sistematis untuk memperoleh informasi dasar atau menganalisis 

hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.13 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan negeri (perspektif filsafat hukum 

Islam) adalah perkawinan antar laki-laki muslim dengan perempuan bukan 

muslimah atau sebaliknya yang memohon penetapan dan pengesahan perkawinan 

di pengadilan negeri. Penetapan dan pengesahan perkawinan ini dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang berlaku. Pengesahan perkawinan 

beda agama di pengadilan negeri akan dianalisis dengan filsafat hukum Islam yaitu 

sebuah ilmu yang menganalisis hukum Islam dengan cara sistematis dan metodis 

sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam 

secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya 

D. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian berjudul pengesahan perkawinan beda agama di 

pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam) yang akan penulis teliti dalam 

tulisan ini maka penulis memilih beberapa referensi yang berkaitan dengan 

penelitian dalam skripsi ini, yakni: 

 

12Imam Bukhori, “Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan Di Bawah 

Tangan),” Falasifa: Jurnal Studi KeIslaman 7, No. 1 (2016): h.109–114. 

13 Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum Islam (Banten: Laksita Indonesia, 2015). h. 

12. 
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1. Jurnal yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif 

Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) yang ditulis oleh 

Wedya Laplata yang menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan nomor perkara 

No. 237/Pdt.P/2012/P.Ska. Dalam penelitian ini Wedya Leplata juga 

mengemukakan bahwa Pertimbangan hakim menerima permohonan berbeda 

agama tidak tepat karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. Pasal 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, khususnya perkawinan adalah sah apabila 

dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. 

Namun dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan beberapa putusan 

pengadilan untuk mengetahui dasar hukum yang paling banyak digunakan 

oleh hakim mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan mengenai 

perkawinan beda agama.  

2. Jurnal yang ditulis oleh M. Nur cholis al-Amin yang berjudul perkawinan 

campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda 

agama dan perkawinan beda kewarganegaraan. Dalam tulisan M, Nur Cholis 

al-Amin ini mengerucut pada penegasan ketidakabsahan perkawinan beda 

agama menurut muatan makna Undang-Undang perkawinan. Sedangkan 

dalam tulisan ini akan lebih mempersempit pembahasan yang mengarah 

kepada pengesahan perkawinan beda agama melalui pengadilan negeri dan 

membahas dampak-dampak yang akan terjadi sebagai akibat perkawinan 

beda agama.  

3. Jurnal yang ditulis oleh J.Shodiq, Misno, dan Abdul Rosyid yang berjudul 

perkawinan beda agama menurut Imam mazhab dan hukum positif di 

Indonesia. Dalam jurnal ini membahas terkait pendapat Imam mazhab 

diantara Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, dan Imam Ahmad 
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bin Hambal dan juga memaparkan tentang posisi perkawinan beda agama 

dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang akan 

dibahas oleh penulis lebih khusus merujuk kepada fenomena perkawinan 

beda agama yang masih menjadi problematika sosial dalam hal perkawinan 

serta upaya hukum pengesahan perkawinan beda agama melalui pengadilan 

negeri.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Hartini Dwi Utami dan I Ketut Oka Setiawan yang 

berjudul kajian perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan 

di Indonesia (studi kasus penetapan pengadilan negeri Surakarta nomor 

333/pdt. p/2018/PN. Skt). Jurnal ini memaparkan bahwa perkawinan beda 

agama dapat dilakukan di luar ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan yaitu dengan meminta penetapan pengadilan agar 

dapat di catatkan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan 

menitikberatkan pada pengkajian dalam tinjauan filsafat hukum Islam 

mengenai perkawinan beda agama. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Mohd. Yusuf dm dan Geofani Milthree Saragih yang 

berjudul larangan perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hak asasi 

manusia. Dalam jurnal ini menarik kesimpulan bahwa perkawinan beda 

agama tidak bertentangan dengan HAM sama sekali karena HAM dalam 

lingkup regional Indonesia berjiwa ketuhanan sebagaimana sila pertama 

dalam pancasila. Sedangkan pada penelitian skripsi ini akan membahas lebih 

banyak tentang hukum mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-

Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Islam melalui 

pendekatan filsafat hukum Islam dengan tidak melepas kaitannya dengan 

HAM. Oleh karena itu jurnal ini penting sebagai rujukan dan referensi dalam 

penulisan skripsi ini.  
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E. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau metode yang digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul pengesahan perkawinan beda 

agama di pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam) agar memperoleh 

argumentasi kuat yang dituangkan dalam hasil penelitiannya. Dalam metode 

penelitian dijabarkan terkait tahap-tahap dalam penelitian yang meliputi; 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan sumber data. Adapun metode yang 

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang berjudul pengesahan 

perkawinan beda agama di pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam) 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian skripsi yang berjudul pengesahan perkawinan beda agama 

di pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam) ini penulis menggunakan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode library research yaitu  metode  

dengan  pengumpulan  data  dengan  cara  memahami  dan  mempelajari   teori-teori   

dari   berbagai literatur-literatur seperti buku-buku perpustakaan, jurnal, artikel, 

berita, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, putusan MK, putusan 

pengadilan, undang-undang dan sumber-sumber lain yang relevan dan berkaitan 

berkaitan dengan penelitian ini untuk memperoleh informasi akurat.14  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dengan melihat melalui aspek hukum yang 

berkaitan dengan penelitian serta menggali informasi akurat tentang penelitian 

yang berjudul pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan negeri 

 

14 Miza Nina Adlini et al., “Metode penelitian kualitatif studi pustaka,” Edumaspul: Jurnal 
Pendidikan 6, no. 1 (2022): 974–980. 
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(Perspektif filsafat Hukum Islam) melalui bahan pustaka atau bahan sekunder15 

seperti buku-buku hukum, Undang-Undang, putusan MK, putusan PN, serta 

surat-surat yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.  

b. Pendekatan syar’i merupakan pendekatan hukum Islam dengan menggunakan 

literatur-literatur yang dijadikan sebagai sumber literatur hukum Islam 

diantaranya kitab suci al Qur’an, hadis-hadis, kaidah fiqih, dan pandangan 

ulama-ulama Islam yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini yang 

berjudul perkawinan beda agama di pengadilan negeri (Perspektif filsafat 

Hukum Islam). 16 

c. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat fenomena sosial yang 

terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan objek 

penelitian skripsi yang berjudul pengesahan perkawinan beda agama di 

pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam).17 

3. Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan sumber-sumber data 

penelitian yang akan digunakan. Adapun  sumber  data  penelitian  ini  yaitu  sumber  

data  primer,  sekunder,  dan  tersier yang  bersumber  dari  kepustakaan.18 Sumber 

data penelitian yang digunakan tersebut  ya: 

 

15 Reza Nurul Ichsan, Marzuki Marzuki, dan Nelvetia Purba, “ANALISIS YURIDIS 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg),” Jurnal Ilmiah METADATA 4, 
no. 3 (2022): 285–300. 

16 Nuzha Nuzha, “PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
POSITIF DI INDONESIA,” Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 4, no. 1 (2019): 1–10. 

17 Rizal Irvan Amin, “Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan 
perundang-Undangan di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 8, no. 2 (2020): 
156–169. 

18 Nina Ismaya dan Andi Safriani, “Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam 
Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia,” Alauddin Law Development 
Journal 4, no. 3 (2022): 760–770. 



13 
 

 
 

a. Data primer merupakan data utama yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

putusan pengadilan negeri yang tertuang dalam direktori putusan mahkamah 

agung dan sumber primer lain seperti Undang-Undang, kitab suci al-Qur’an dan 

hadis yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Demi mendapatkan 

informasi yang akurat dan terpercaya data Primer ini yang akan menjadi rujukan 

utama dalam penulisan penelitian skripsi yang berjudul perkawinan beda agama 

di pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam) 

b. Data sekunder ialah data penunjang yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini diantaranya jurnal-jurnal, buku-buku dan pendapat-pendapat ahli 

hukum dan ulama yang memiiki keterhubungan dengan dengan perkawinan 

beda agama. Sebagai data pelengkap, data sekunder akan digunakan sebagai 

bahan-bahan kajian yang menguatkan data primer dalam penulisan skripsi 

perkawinan beda agama di pengadilan negeri (Perspektif filsafat Hukum Islam). 

c. Data tersier merupakan bahan informasi yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan mengenai masalah hukum yang akan diteliti yakni dengan 

menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan 

teknik pengumpulan data dengan membaca dan menelaah serta mengutip literatur-

literatur buku-buku kepustakaan, jurnal, surat, undang-undang dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan 

menitik beratkan analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.19  

5. Teknik Pengolahan Data 

 

19Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Makassar: Cv. Syakir Media 

Press, 2021). h. 93. 
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Setelah mendapatkan informasi melalui literatur-literatur, penulis kemudian 

memprosesnya dengan metode kualitatif yang diinterpretasikan melalui metode 

induktif yaitu pemrosesan informasi dari khusus ke umum serta pemikiran teoritis 

yang mengkaji sesuatu dengan menggunakan ide atau beberapa pendapat para ahli.  

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah; 

a. Untuk Mengetahui Hukum Perkawinan Beda Agama? 

b. Untuk Mengetahui Implementasi Pengesahan Perkawinan Beda Agama di 

Pengadilan Negeri. 

c. Untuk Mengetahui Analisis Filsafat Hukum Islam Tentang Pengesahan 

Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Menjadi penelitian yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan teori dan 

sebagai literatur bacaan untuk mengetahui pengesahan perkawinan beda agama di 

pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan analisis filsafat hukum Islam 

sehingga dengan ini pengesahan perkawinan beda agama serta kedudukannya 

dalam aturan hukum Islam dapat dipahami lebih jelas dan terang. 

b. Manfaat praktis  

1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan 

perkawinan beda agama. 

2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi 

pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan negeri. 
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3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perkawinan beda agama 

dalam perspektif filsafat hukum Islam dengan lebih menekankan kepada 

aspek Maqasid al-Syariah.



 
 

16 
 

BAB II 

HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang dilangsungkan untuk 

melestarikan kehidupan manusia. Peristiwa ini adalah ritual yang dilangsungkan 

untuk menjaga keberlangsungan peradaban manusia di muka bumi agar tidak 

terputus dan terus teregenerasi. Sebagai manusia, penikahan adalah fitrah untuk 

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya fitrah manusia yaitu tumbuh dan 

berkembang. Selain itu, perkawinan juga sebagai peristiwa fiqiyah yaitu suatu 

pelaksanaan yang menunjukkan bahwa manusia telah melaksanakan suatu syariah 

Islam yang di contohkan Rasulullah sebagai ibadah dan sebagai legalisasi 

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang semula di haramkan menjadi 

halal. Naluri seksual disalurkan melalui pernikahan tergambar pada (QS adz 

Dzariyat: 49), dan di dalam sunnah Nabi saw. menganjurkan kepada umatnya untuk 

menikah dan mengharamkan membujang.1  

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan nikah atau tazwij. Lafadz 

nikah atau tazwiz artinya kawin, berkumpul atau menghimpit "  وج  تزَْ   " marriage 

(perkawinan) seperti “yâ ma’syara al-syabâb” atau marriageable.2 bisa juga berarti 

al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau memasuki.3 

 

 

1Muhammad Sabir Maidin, “Nikah Mut’ah Perspektif Hadis Nabi SAW,” Mazahibuna: 

Jurnal Perbandingan Mazhab Vol. 1, no. No. 2 (2019): h. 217. 

2Samsurizal, Perkawinan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip) (Jawa Barat: Penerbit 

Adab, 2021). h. 5. 

3Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif 

Hukum Islam,” Yudisia, Vol 5, No. 2 (2014): h. 287. 



17 
 

 
 

Menurut para ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki 

dari nikah, sedangkan akad memuat makna majâzî. Oleh sebab itu, jika dalam al- 

Qur’an dan hadis jika muncul kata nikah tanpa disertai indikator apapun, berarti 

muatan maknanya adalah bersetubuh,4 sebagaimana dalam QS al-nisa/4: 22. 

كََانََفاَحِشَةًَوَمَقْتًاَوَسَاءََسَبِي َإِناهُ َمَاَقَدَْسَلَفََۚ ا  لًَوَلَََتنَكِحُواَمَاَنَكَحََآبََؤكُُمَمِ نََالنِ سَاءَِإِلَا  
 
Terjemahnya: 

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, 
kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) 
itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang 
ditempuh).5 

Ayat diatas menunjukkan keharaman menikahi perempuan yang sudah 

menikah dengan ayahnya. Sementara itu, keharaman menikahi wanita yang sudah 

menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan berdasarkan ijma’. Demikian juga 

dengan QS al-nur/24: 32 yang berbunyi: 

َُمَِ اَللَّا يَُ غْنِهِمُ يََكُونوُاَفُ قَرَاءَ إَِن اَلَْْيََمَىَٰمِنكُمَْوَالصاالِِِيَنَمِنَْعِبَادكُِمَْوَإِمَائِكُمَْۚ َُوَاسِعٌََوَأنَكِحُوا َوَاللَّا نَفَضْلِهِِۗ
َََعَلِيمٌَ

Terjemahnya; 
Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-
laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Allah maha luas 
(pemberian-nya) lagi maha mengetahui.6 

 

Dalam hadis yang di sampaikan oleh ali ra. Rasululah bersabda: 

وَلَََْأََخْرجَُْمِنََْ  عنهَقال:َقَلََرَسُوَلَُاِللهَصلىَاللهَعليهَوسلم:َخَرَجْتَُمِنَْنِكَاحَ عَنَْعَلِيَرضيَاللهَ
َمِنَْلَدَُنَْآَدَمََإلَََأَنَْوَلَدََنَِأَنَِوَأمُِ يَفَ لَمَْيُصِبْنَِِمِنَْسِفَاحَِالْْاََهِلِياةَِشَيَْءٌَ   سِفَاح 

Artinya:  

 

4Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 9th Ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 

6514. 

5Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jawa Barat: PT. 

Pantja Cemerlang, 2015). h. 82. 

6Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 354. 
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Dari ali ra, rasulullah bersabda, ‘saya dilahirkan dari perkawinan, bukan 
perzinahan, sejak adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada 
(tradisi) perzinahan jahiliyah yang menimpaku. 

 Kata “nikah” dalam ayat dan hadis diatas secara jelas menunjukkan makna 

‘akad’ dan tidak mungkin diartikan ‘bersetubuh’. Demikian hadis di bawahnya juga 

menegaskan makna akad, karena dalam hadis ini menunjukkan nikah adalah 

lawannya sifâh sementara sifâh identik dengan bersetubuh.7 

Menurut istilah perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan mahram.8 para ulama menyebutkan bahwa nikah 

diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat: memelihara diri, kehormatan, 

mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila perkawinan 

mendatangkan mudharat maka perkawinan pun akan dilarang.  

Perkawinan merupakan anjuran dari Allah swt. Yang maha kuasa seperti 

yang tercermin dalam firman-nya QS al-nisa/4: 3, yakni: 

َتُ قْسِطوُْاَفَِِالْيَ تٰمٰىَفاَنْكِحُوْاَمَاَطاَبََلَكُمَْمِ نََالنِ سَاۤءَِ َََوَاِنَْخِفْتُمَْاَلَا فاَِنَْخِفْتُمَْالَا مَثْنَٰٰوَثُ لٰثََوَربُٰعََََۚ
َتَ عُوْلُوْاَِۗ َالَا ذٰلِكََادَْنٰىٰ َتَ عْدِلُوْاَفَ وَاحِدَةًَاوََْمَاَمَلَكَتَْايَْْاَنُكُمََِْۗ

Terjemahnya: 
Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) 
yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak 
akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak 
berbuat zalim.9 

Para cendekiawan dalam mazhab Hanafi menjelaskan bahwa pernikahan 

adalah suatu perjanjian yang memberikan izin untuk memadukan hubungan intim 

dengan niat baik. Ini mengindikasikan bahwa seorang pria dapat sah-sah saja 

menjalani hubungan intim dengan seorang wanita yang tidak dilarang menurut 

 

7Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam) (Tangerang: Tira 

Smart, 2019). h. 2. 

8Ibnu Halim, Fiqih Munaqahat (Jakarta: Pt. Multi Kreasi Satu Delapan, 2010). h. 1. 

9Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 77. 
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hukum syariah, asalkan niatnya baik. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak 

termasuk di dalamnya laki-laki yang musykil. Demikian juga, dengan kalimat 

“yang tidak dilarang dinikahi secara syariat” maka tidak termasuk di dalamnya 

perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.10 Lebih lanjut, ulama 

Hanafiyah menjelaskan bahwa menikah dengan jin tidak diperbolehkan sebab boleh 

jadi jin tersebut adalah jin laki-laki yang menyamar atau menyerupai jin perempuan 

atau sebaliknya. 

Ulama mufaqqihin memberikan definisi nikah sebagai berikut: nikah adalah 

suatu akad yang menyebabkan bolehnya bergaul antara seorang pria dan wanita dan 

saling tolong menolong antara keduanya menentukan batas hak dan kewajiban 

antara keduanya untuk keluarga yang baik dan sejahtera.11 

Dalam pandangan ulama syafi'i, perkawinan dijelaskan sebagai sebuah 

perjanjian yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata "nikâh" atau "zaûj" yang 

mencerminkan arti dari memiliki atau meraih kenikmatan dari pasangan. Di sisi 

lain, ulama Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian 

yang mengandung makna "mu'tah" untuk mencapai kebahagiaan tanpa ada 

kewajiban harga tertentu. Hampir serupa dengan pandangan ulama Malikiyah, 

ulama hanabilah menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan 

dengan menggunakan kata "nikâh" atau "tazwîj." Dalam konteks ini, kepemilikan 

diartikan sebagai hak untuk mencapai kebahagiaan melalui perjanjian 

perkawinan.12 

 

 

 

10Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. h. 39. 

11A A Multazim, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah,” 

Mahakim: Journal Of Islamic Family Law 4, No. 2 (2020): h. 143–151. 

12Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Lampung: Pustaka Setia, 2009). h. 17. 
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Menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan 

khi (kompilasi hukum Islam) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang 

pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.13 

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 UU Perkawinan jika diperincikan 

sebagai berikut: 1) perkawinan ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri; 2) ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera; 3) ikatan dan tujuan bahagia 

yang kekal itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa.14 

Dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) menyatakan 

perkawinan adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu 

ibadah.15 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa perkawinan adalah koneksi yang 

mencakup aspek fisik dan spiritual, yang diwujudkan melalui kesepakatan antara 

seorang pria dan wanita dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kesenangan 

bersama, asalkan mereka mematuhi aturan agama dan saling mendukung satu sama 

lain untuk menetapkan batasan hak dan kewajiban tanpa melibatkan materi.  

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

tercantum dalam pasal 1,2,3,4 dan 5, yang diantaranya ada yang terlupakan oleh 

masyarakat dalam mentaati peraturan yaitu dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi 

 

13Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974). 

14Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Soumatera Law Review 2, No. 2 (2019): h. 297–308. 

15Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah 

Agung RI, 2011). h. 64. 
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“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.16 Dalam pelaksanaan perkawinan, perkawinan itu mesti mengikuti 

beberapa aturan yang berlaku di antaranya pencatatan perkawinan. Perkawinan 

dianggap sah oleh negara jika telah tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) bagi 

masyarakat yang memeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama selain Islam 

melakukan pencatatan pernikahan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.  

Dalam Islam terdapat berbagai ayat al-Qur’an dan hadis yang menjadi dasar 

perkawinan diantaranya yakni; 

QS al-nisa/4: 1 

هُمَا َمِن ْ هَاَزَوْجَهَاَوَبَثا َوَاحِدَة َوَخَلَقََمِن ْ كََثِيراًََََيََأيَ ُّهَاَالنااسَُات اقُواَربَاكُمَُالاذِيَخَلَقَكُمَمِ نَن افْس  رجَِالًَ
كََانََعَلَيْكُمَْرقَِيبًا َإِناَاللَّاَ

ََالاذِيَتَسَاءَلُونََبهَِِوَالَْْرْحَامََۚ َوَات اقُواَاللَّا َََوَنِسَاءًَۚ
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 kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling 
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasimu.17 

 QS al-nur/24: 31 

َمَاَظَهَرََمَِوَقُلََْ هَاَوَلْيَضْربِْنََل لِْمُؤْمِنٰتَِيَ غْضُضْنََمِنَْابَْصَارهِِناَوَيََْفَظْنََفُ رُوْجَهُناَوَلَََيُ بْدِيْنََزيِْ نَ تَ هُناَاِلَا ن ْ
هِناَ ىِٕ َلبُِ عُوْلتَِهِناَاوََْاٰبََۤ َوَلَََيُ بْدِيْنََزيِْ نَ تَ هُناَاِلَا

َّۖ
هِناَاوََْابَْ نَاۤءََََِبُِِمُرهِِناَعَلٰىَجُيُ وْبِِِنا ءَِبُ عُوْلتَِهِناَاوََْابَْ نَاۤىِٕ اوََْاٰبََۤ

هِناَاوََْمَاَمَلَكََ تَْايَْْاَنُِنُاَاوََِالتٰ بِعِيْنََغَيْرَِبُ عُوْلتَِهِناَاوََْاِخْوَانِِِناَاوََْبَنِِىَْاِخْوَانِِِناَاوََْبَنِِىَْاَخَوٰتِِِناَاوََْنِسَاۤىِٕ
رْبةََِ ليِ َُاوُلََِالَِْ يَظْهَرُوْاَعَلٰىَعَوْرٰتَِالنِ سَاۤءََِّۖوَلَََيَضْربِْنََبَِرَْجُلِهِناَ لَََْ عْلَمََمَاََمِنََالر جَِالَِاوََِالطِ فْلَِالاذِيْنََ

عًاَايَُّهََالْمُؤْمِنُ وْنََلَعَلاكُمَْتُ فْلِحُوْنََ ي ْ َوَتُ وْبُ وىْاَاِلَََاللَّٰ َِجََِ
ِۗ
َمِنَْزيِْ نَتِهِنا َيُُْفِيْنَ

Terjemahnya: 
Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga 
pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan 
perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah 
mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak 

 

16Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan 

dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. h. 72-73. 

17Departemen Agama, Al Quran Dan Terjemahnya,. h. 77. 
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menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah 
mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, 
saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-
putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba 
sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak 
mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 
Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, 
agar kamu beruntung.18 

 QS al-Rum/30: 21 

نَكُمَماوَداةًَوَرَحََْ بَ ي ْ وَجَعَلََ هَاَ إِليَ ْ ل تَِسْكُنُواَ أزَْوَاجًاَ أنَفُسِكُمَْ لَكُمَمِ نَْ خَلَقََ أَنَْ لِكَََوَمِنَْآيََتهَِِ إِناَفَِذَٰ َ ةًَۚ
َيَ تَ فَكارُونََ َل قَِوْم  ََلََيََت 

Terjemahnya: 
Di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.19 

 QS al-nahl/16: 72  

بَنَِيْنََوَحَفَدَةًَوارَزَقَكُمََْ اَزَْوَاجِكُمْ مَِ نْ لََكُمْ اَزَْوَاجًاَواجَعَلَ اَنَْ فُسِكُمْ مَِ نْ لََكُمْ َُجَعَلَ اَفَبَِالْبَاطِلََِوَاللَّٰ  اَلطايِ بٰتِِۗ مِ نَ َيُ ؤْمِنُ وْنََوَبنِِعْمَتَِاللَّٰ َِهُمَْيَكْفُرُوْنََ 
Terjemahnya: 

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, 
menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta 
menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil 
mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?20 

 Dalam hadis ada beberapa yang menjadi dasar hukum perkawinan diantara 

yaitu: 

َقََ َنَاَرَسَُالََقاَلََلََعَنَْعَبْدَِاللَّاِ َالْبَاََمَنَِاسْتَطاََمِنْكُمَُيَََمَعْشَرََالشابَاَبََِ-َعليهَوسلمصلىَاللهَ–وَاللَّاِ
هَُلَهَُوِجَاءٌ.َبِلَالصاوَْمَِفإَِناَعَلَيْهَِعَْف ََنَُللِْفَرجَِْوَمَنَْلَََْيَسْتَطَِوَأَحْصََللِْبَصَرََِضَُّهَُأغََفإََِناَجَْفَ لْيَ تَ زَواَءَةََ  

Artinya:  

 

18Agama, Al Quran dan Terjemahnya. h. 353. 

19Agama, Al Quran dan Terjemahnya. h. 406. 

20Agama, Al Quran dan Terjemahnya. h. 274. 
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“Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka 
menikahlah karena perkawinan itu akan dapat menghalangi pandangan dan 
memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka 
berpuasalah, karena puasa itu akan menjadu obat”.21 

Menurut jumhur ulama, hukum nikah masing-masing orang dapat berbeda, 

sebagai berikut: 

a. Wajib. Hukum ini berlaku bagi individu yang memiliki kemampuan secara lahir 

dan batin untuk melangsungkan perkawinan agar terpelihara wanita dan hak-

haknya dan tanggung jawab lainnya dan jika tidak melakukannya dikhawatirkan 

akan terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan.  

b. Sunah. Hukum ini berlaku untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk 

menikah, dan tidak ada kekhawatiran bahwa mereka akan terjerumus dalam 

perbuatan dosa jika mereka memilih untuk tidak menikah. Bagi mereka yang 

berada dalam kondisi semacam ini, pernikahan hanya dianggap sebagai anjuran, 

bukan kewajiban. 

c. Mubah. Hukum ini berlaku bagi  para mukallaf yang tidak punya penghalang 

apapun untuk menikah dan faktor pendorong apapun untuk menikah. 

d. Makruh. Hukum ini diberlakukan pada mereka yang merasa jika menikah 

mereka khawatir akan berbuat kedzaliman kepada istrinya. Mereka khawatir 

tentang nafkah dan mencukupi kebutuhan istrinya dan tidak punya faktor yang 

membuatnya harus segera menikah.  

e. Haram. Hukum ini berlaku bagi mereka yang yakin jika menikah akan berbuat 

dzalim kepada istrinya dan jika menikah akan mendatangkan kemudharatan 

yang secara pasti. Selain itu, juga mereka yang mempunyai penyakit menular 

yang ketika menikah diyakini akan mampu menularkan kepada pasangannya.  

 

21Abu al-Husaian Muslim B.Muslim, Shahih Muslim, 4 ed. (Beirut: Dar al-jil, n.d.). h. 128. 
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3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Syarat adalah sesuatu yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan suatu ibadah 

dan tidak termasuk bagian dari ibadah itu yang menentukan sah atau tidak ibadah 

itu. Dalam pelaksanaan suatu ibadah tentulah ada syarat-syarat yang menyertai 

perbuatan itu. Demikian juga dengan perkawinan.  

Dalam undang-undang perkawinan pasal 2 menyebutkan bahwa 

“perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan 

kepercayaannya”. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah faktor yang 

menentukan sah atau tidaknya perkawinan.  

Menurut Anshori syarat-syarat akad nikah adalah: 

a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas. 

b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya. 

c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya: kalau Fatimah anakku lulus 

sarjana muda, maka saya nikahkan dengan engkau Ali dengan maskawin sekian. 

d. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak bersangkutan, baik yang berakad ataupun 

saksi-saksinya.22 

Selain itu, terdapat rukun perkawinan yang juga harus terpenuhi dalam 

pelaksanaan perkawinan. Dalam syariat Islam rukun perkawinan yaitu:23 

a. Pengantin laki-laki 

b. Pengantin perempuan 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan qabul  

 

22Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar, “Kebolehan Pernikahan 

Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” 

Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam 14, no. 2 (2020), h. 191–230. 

23Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, 2 ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). 
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4. Manfaat dan Hikmah Perkawinan 

Dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan 

mulia dan suci, yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan 

adalah cara untuk mengikuti tindakan yang dianjurkan oleh Rasulullah, serta untuk 

membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia, yang didasarkan pada ketulusan 

dan tanggung jawab. Dari perspektif masyarakat, tujuan perkawinan adalah untuk 

membangun, merawat, dan memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan 

damai, dengan cita-cita mencapai kebahagiaan keluarga, kasih sayang, dan 

rahmat.24 Pada hakikatnya berbagai makna perkawinan memiliki makan yang sama. 

Namun berikut merupakan beberapa hikmah di syariatkannya perkawinan yaitu: 

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia. 

Manusia diciptakan atas kehendak Allah swt sebagai makhluk yang 

berpasangan sehingga lahir kecenderungan secara alami kepada lawan jenis yang 

diciptakan sebagai pasangannya. Islam adalah agama fitra, sehingga akan 

memenuhi tuntutan fitra. Hal ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan 

manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, perkawinan di 

syariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitra manusia yang 

cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.25 

b. Dapat menyegarkan jiwa dan hati menjadi tenang 

Berkumpul bersama istri dan bersenang-senang dengannya akan 

menimbulkan ketenangan dan rasa sedih dan senduh dalam hati. Selain itu, nikah 

dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama dan menjaga sisi 

kemanusiaan yang cenderung kepada lawan jenis. Perkawinan juga menghalalkan 

 

24 Andi Husnul Amalia dan Patimah Patimah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya 

Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,” Qadauna: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2021): 361–375. 

25Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 2 (2016). 



26 
 

 
 

untuk melakukan hubungan biologis kepada pasangan sehingga penyaluran nafsu 

dan hasrat biologis terpenuhi yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina.  

 

c. Mendidik Jiwa Manusia Agar Bertambah Rasa Kasih dan Sayangnya. 

Kemesraan suami dan istri dipandang sebagai katalisator bagi 

perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang 

berkembang pada suami dan istri itu dapat meringankan. Beban psikis serta 

kemudian memungkinkan untuk terciptanya fokus ibadah kepada Allah swt.26  

B. Pernikahan Beda Agama Perspektif Agama-Agama 

1. Agama Islam 

Pernikahan antara individu yang berbeda agama dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu pernikahan dengan mereka yang bukan Muslim (sering disebut 

sebagai kafir) dan pernikahan dengan mereka yang merupakan ahli kitab. Di antara 

kedua kategori ini terdapat perbedaan yang berimplikasi pada aspek hukumnya. 

Orang non-Muslim (kafir) adalah individu yang tidak mengakui keberadaan Allah 

SWT dan mengikuti ajaran yang bertentangan dengan Islam. Sementara itu, ahli 

kitab merujuk kepada individu yang menganut salah satu agama Samawi dan 

memiliki kitab suci seperti Injil, Zabur, dan Taurat. 

Istilah "ahli kitab" mungkin sudah tidak relevan lagi karena sulit ditemui 

individu yang sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Pernikahan antara individu 

Muslim dengan mereka yang berkeyakinan berbeda (musyrik) dilarang karena 

adanya sejarah konflik dan permusuhan yang parah di antara keduanya, bahkan 

hingga pada pengusiran Rasulullah SAW dan para pengikutnya dari kota Mekkah. 

Aqidah atau keyakinan musyrik sangat bertentangan dengan aqidah Islam, dan 

 

26Anisyah Anisyah, “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf,” Refleksi Jurnal 

Filsafat dan Pemikiran Islam 20, no. 1 (2020), h. 101–113. 
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mereka sangat antipati terhadap penyebaran Islam yang dilakukan oleh Rasulullah 

SAW. 

Di sisi lain, pernikahan dengan wanita-wanita ahli kitab (kitabi) 

diperbolehkan karena perbedaan keyakinan antara ahli kitab dan musyrik. 

Meskipun aqidah mereka mungkin terpengaruh oleh unsur-unsur lain, pada intinya, 

aqidah mereka mirip dengan aqidah orang Islam, yakni tauhid. Oleh karena itu, 

umat Islam diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan sembelihan mereka dan 

juga untuk menikahi wanita dari kalangan ahli kitab. 

Dalam perkembangan waktu, meskipun beberapa sahabat pernah 

melangsungkan pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang ahli kitab, para 

cendekiawan hukum Islam tidak secara tegas mengizinkan pernikahan semacam 

itu. Hal ini disebabkan, meskipun mayoritas ulama tidak menggolongkan ahli kitab 

sebagai orang musyrik, mereka masih memasukkan mereka dalam kategori orang 

kafir. Surah al-Mumtahanah ayat 10 menyatakan bahwa wanita Muslim dilarang 

menikahi laki-laki kafir, yang mencakup laki-laki ahli kitab.27 

Pendapat lain mengenai masalah ini melibatkan para ulama yang 

menganggap bahwa ahli kitab seharusnya digolongkan sebagai musyrik. Dalam 

pandangan mereka, status hukum yang berlaku bagi orang-orang musyrik juga 

seharusnya diterapkan pada ahli kitab. Misalnya, larangan menikahi orang musyrik 

juga seharusnya berlaku untuk larangan menikahi ahli kitab. Dasar dari pandangan 

ini adalah penafsiran mereka terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah at-

Taubah ayat 30 yang berbicara tentang sebagian orang Yahudi yang mengangkat 

'Uzair sebagai Putra Tuhan, Surah al-Maidah ayat 17 yang menyebutkan orang 

Nasrani yang mengangkat Nabi Isa a.s sebagai putra Tuhan, dan Surah an-Najm 

 

27Syamruddin Nasution, Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an (Pekanbaru: Yayasan 

Pusaka Riau, 2011). h. 272. 
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ayat 19-23 yang berbicara tentang orang musyrik yang mengangkat Latta dan Uzza 

sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa ahli kitab juga 

sebaiknya dimasukkan dalam kategori orang-orang musyrik. Namun, perlu 

dijelaskan bahwa beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang berbeda dan 

tidak menggolongkan ahli kitab sebagai musyrik. Namun, mereka tetap 

menganggap ahli kitab sebagai kafir ahl al-kitab dan oleh karena itu, larangan 

menikahi mereka oleh orang Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti yang 

dijelaskan dalam Surah al-Mumtahanah ayat 10:28 

ََ يَ ُّهَاَالاذِيْنََاٰمَنُ وىْاَاِذَاَجَاۤءكَُمَُالْمُؤْمِنٰتَُمُهٰجِرٰت  َيَىٰ َُاعَْلَمَُبَِِيْْاَنِِِناَفاَِنَْعَلِمْتُمُوْهُناَمُؤْمِنٰت  َاَللَّٰ 
ِۗ
فاَمْتَحِنُ وْهُنا

انَْ فَقُوَْ َوَاٰتُ وْهُمَْمااىَ مَُْوَلَََهُمَْيََِلُّوْنََلََّنُاِۗ َلَََهُناَحِلٌَّلَّا تَ رْجِعُوْهُناَاِلَََالْكُفاارِِۗ انَََْفَلَََ َوَلَََجُنَاحََعَلَيْكُمَْ اِۗ
انَْ فَقْتُمَْوَلَْتَ نْكَِ لَُوْاَمَاىَ َوَلَََتُُْسِكُوْاَبعِِصَمَِالْكَوَافِرَِوَسْ   تُمُوْهُناَاجُُوْرَهُناِۗ اٰتَ ي ْ َذٰلِكُمََْحُوْهُناَاِذَاىَ انَْ فَقُوْاِۗ لَُوْاَمَاىَ يَسْ  

َُعَلِيْمٌَحَكِيْمٌَ َوَاللَّٰ 
نَكُمِْۗ َحُكْمَُاللَّٰ َِِۗيََْكُمَُبَ ي ْ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin 
datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah 
lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) 
mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan 
mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir 
(suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-
orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) 
mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi 
mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu 
tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. 
Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang 
telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka 
(orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar 
(kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah 
yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahabijaksana. 

Dalam tafsir al Misbah di jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan terputusnya 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan muslim yang berhijrah, dan melarang 

wanita-wanita Muslimah yang telah hijrah ke Madinah agar tidak dipaksa kembali 

kepada suami-suami mereka yang masih memeluk agama kafir di Mekkah sebab  

 

28Nasution, Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an. h. 281-282. 
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wanita mukminah itu tidak halal menjadi istri-istri bagi mereka, pria-pria kafir itu 

pun tidak halal juga menjadi suami-suami sejak bagi mereka kini dan masa datang. 

Tuhan Yang Maha Esa juga memerintahkan kepada suami-suami tersebut 

untuk mengucapkan talak kepada isteri-isteri mereka yang masih kafir. Ini terlihat 

dalam tindakan Umar bin Khattab yang menceraikan dua isterinya yang masih 

kafir, yakni Quraibah binti Abu Umaiyah dan Ummi Kaltsum binti Amr al-

Khuza’iyah. Thalhah bin Ubaidillah juga menceraikan Arwa binti Rabi’ah bin al-

Harits karena isterinya hijrah ke Madinah sementara dia masih memeluk agama 

kafir di Mekkah. Bahkan putri Rasulullah SAW, Zainab binti Muhammad SAW, 

juga berpisah dengan suaminya Abul Ash bin Rabi’ bin Abdul Uzza. Namun, 

kemudian Abul Ash juga hijrah ke Madinah dan memeluk Islam. Nabi Muhammad 

SAW pun mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka tanpa perlu 

mengulang pernikahan. Oleh karena tindakan beberapa sahabat tersebut, ayat di 

atas diturunkan untuk melarang pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki 

kafir Quraish, dan sebaliknya.29 

Didalam al-Qur’an Terdapat ayat yang menjelaskan tentang pernikahan 

beda agama secara tekstual yaitu salah satunya terdapat pada surah al-baqarah ayat 

221:30 

وَلَََتُ نْكِحُواَالْمُشْركِِيْنَََوَلَََتَ نْكِحُواَالْمُشْركِٰتَِ وَلَََمَةٌَمُّؤْمِنَةٌَخَيْرٌَمِ نَْمُّشْركَِة َوالَوَْاعَْجَبَ تْكُمَََْۚ َيُ ؤْمِناََِۗ حَتّٰ 
كََيَدْعُوْنََاِلَََالناارَِ ىِٕ

ۤ
اوُلٰ َوالَوَْاعَْجَبَكُمََِْۗ وَلَعَبْدٌَمُّؤْمِنٌَخَيْرٌَمِ نَْمُّشْركِ  َيُ ؤْمِنُ وْاََِۗ َُيَدْعُوىْاَاِلَََالْْنَاةَََِوََََّۖحَتّٰ  اللَّٰ 

ََُوَالْمَغْفِرةََِبَِِذْنهََِۚ َََࣖيَ تَذكَارُوْنَََلَعَلاهُمََْللِنااسََِاٰيٰتِهََِوَيُ بَينِ 
Terjemahnya: 

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! 
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 
perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu 
menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga 
mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak 

 

29Nasution, Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an. h. 285. 

30Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 35. 
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ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-
Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka 
mengambil pelajaran”. 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam ayat ini terdapat perintah 

untuk tidak menghalalkan pernikahan antara wanita-wanita Muslim dengan laki-

laki musyrik. Ini tidak berarti bahwa orang-orang dari agama Ahli Kitab 

diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita Muslim, sebab ayat ini melanjutkan 

dengan menyebutkan bahwa mereka hanya boleh menikah setelah mereka memiliki 

iman, dan Ahli Kitab tidak dianggap sebagai orang yang beriman.31 Larangan untuk 

menikah ini berasal dari ketidak sejajaran dalam keyakinan, karena kepercayaan 

yang sama merupakan faktor utama dalam mencapai harmoni dalam pernikahan. 

Nilai-nilai agama yang mengakar dalam keluarga menjadi kunci dalam 

mewujudkan keluarga yang damai. 

MUI pada tahun 2005 merilis sebuah fatwa dengan Nomor: 4/Munas 

VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa perkawinan antara individu berbeda 

agama dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan tidak sah. Keputusan ini 

diambil oleh MUI setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama 

seringkali menciptakan ketidakharmonisan di tengah masyarakat, memicu diskusi 

yang intens di antara umat Islam, serta menimbulkan pandangan dan argumentasi 

yang mendukung perkawinan beda agama dengan merujuk pada prinsip-prinsip hak 

asasi manusia dan kepentingan umum.32 Fatwa ini dianggap sebagai keputusan 

bijak dengan melihat konteks keindonesiaan saat ini mengingat surutnya nilai-nilai 

keislaman dalam masyarakat. Keputusan MUI mengeluarkan fatwa ini kemudian 

 

31Jaini Jaini and Faisar Ananda Arfa, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an,” 

Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 7 (2023): h. 243–250. 

32Ibnu Radwan siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa 

MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

6, no. 01 (2021): 107–140. 
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mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah 

dan Nahdlatul Ulama.  

Ketika mencari pasangan hidup dan memutuskan untuk menikah, yang 

sebaiknya diprioritaskan adalah kesesuaian dalam keyakinan dan aqidah, daripada 

faktor-faktor lainnya. Kecantikan dan ketampanan adalah hal yang relatif dan akan 

memudar seiring berjalannya waktu. Harta dan jabatan juga bersifat sementara, 

serta dapat hilang kapan saja. Oleh karena itu, dasar yang kuat dalam memilih 

pasangan hidup adalah keimanan kepada Allah SWT. Dalam al-Qur'an, ada tiga 

ayat yang secara eksplisit membahas masalah pernikahan beda agama antara umat 

Muslim dan non-Muslim. Ayat-ayat tersebut termasuk surah Al-Baqarah ayat 221, 

yang melarang seorang Muslim menikahi seorang musyrik, kemudian surah Al-

Mumtahanah ayat 10, yang melarang seorang Muslim menikahi seorang kafir, serta 

surah Al-Maidah ayat 5, yang mengatur larangan bagi wanita Muslim menikahi 

laki-laki ahli kitab dan memberi izin bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita 

ahli kitab.33 

2. Agama Kristen Protestan 

Perkawinan beda agama pada prinsipnya menurut agama kristen juga tidak 

diperbolehkan. Ajaran agama kristen menghendaki agar para penganutnya tetap 

menikah dengan pasangan yang seagama. Bagi agama kristen tujuan dari 

pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak 

dalam ruang lingkup keluarga yang abadi dan kekal.34 Untuk itu, jika menikah 

bukan dengan orang yang berlainan agama maka rumah tangga akan mencapai 

 

33Yulianti Yulianti, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab,” 

Darussalam 23, no. 02 (2022). h. 8. 

34Jane Makalew, “Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia,” Lex Privatum 

1, no. 2 (2013). h. 134. 
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kebahagiaan. Perkawinan agama kristen mencerminkan hubungan kristus dan 

jamaat. Hubungan kristus dan jamaat adalah hubungan yang kudus dan eksklusif.35 

Dalam ayat 2 Korintus 6:14-15, kita ditegaskan untuk tidak menjalin 

hubungan yang tidak seimbang dengan individu yang tidak memiliki keyakinan 

serupa. Ini karena tidak mungkin ada kesamaan antara kebenaran dan perbuatan 

jahat, atau antara cahaya dan kegelapan. Pertanyaan yang diajukan adalah, apa 

persamaan yang dapat ada antara Kristus dan Belial, atau bagaimana orang yang 

percaya dapat berbagi hal bersama dengan mereka yang tidak memiliki iman?. 

Pesan ayat ini jelas menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan hidup umat 

kristen harus memilih pasangan yang seiman.36 Eddy dan Susie Wiriandinata 

mengemukakan bahwa jika menikah dengan pasangan yang tidak seiman akan 

menimbulkan banyak hal yang menjadikan kehidupan berumah tangga tidak bebas. 

Misalnya menjaga perasaan pasangan, dalam mendidik anak, ruang gerak 

beribadah, bahkan sampai kepada penyajian makanan dalam rumah tangga.37 

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengemukakan pendapat 

yang berbeda. PGI memberi dukungan kepada pernikahan beda agama dengan 

melakukan penafsiran ulang atas ayat-ayat Alkitab seperti Kidung Agung 8:6-7 “…. 

karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya 

adalah nyala api Tuhan, air yang banyak tak dapat memadamkan api cinta”.38 

Dengan alasan kekuatan cinta yang begitu kuat seperti yang terkandung dalam 

Kidung Agung yang menjadikan cinta tidak dapat dihalangi oleh kekuatan aturan 

 

35Makalew, “Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia.” h. 134. 

36Jessica Silfanus, “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat 

Pluralisme,” The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan 8, no. 1 (2022): h. 82–95. 

37Victoria Woen, “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman,” Excelsis 

Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan 4, no. 1 (2020). 

38Jefri Wungow, “Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama,” RHEMA: 

Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 1, no. 1 (2015). 
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hukum. Hal ini menunjukkan bahwa PGI menyetujui perkawinan beda agam dan 

tidak lagi berdiri diatas teologi klasik dan exclusive. Walaupun PGI tidak secara 

resmi menghambat perkawinan lintas agama, banyak pendeta yang dengan tegas 

menolak pernikahan semacam itu karena dianggap melanggar prinsip-prinsip 

agama dan kekudusan Ilahi. 

3. Agama Katolik 

Pernikahan dalam agama Katolik adalah upacara yang dianggap suci dan 

sakral dalam pandangan ajaran Katolik. Dalam keyakinan Katolik, pernikahan 

antara individu yang berbeda keyakinan tidak diperbolehkan, karena pernikahan ini 

adalah sebuah sakramen yang melibatkan janji atau komitmen kepada Tuhan Allah. 

Oleh karena itu, saat seseorang menerima sakramen pernikahan, mereka berjanji 

untuk hidup dengan kesetiaan kepada Yesus Kristus. 

Pernikahan dalam agama katolik harus sesuai dengan kesadaran dan 

kemauan dari kedua bela pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji bersatu dalam 

satu ikatan suci dengan tidak akan menarik janjinya kembali.39 Terdapat tiga jenis 

pernikahan dalam agama katolik yaitu: 

1. Pasangan yang dibaptis menjadi Katolik. Keduanya disebut sakramen 

pernikahan. 

2. Sakramen antara pernikahan katolik dengan orang kristen yaitu dengan 

prinsip dimana keduanya dibaptis dalam perkawinan secara Katolik oleh 

pastor atau diakon yang diistilahkan dengan sebutan mixta religio 

(perkawinan beda gereja). Hukum dari perkawinan beda gereja ini sah, 

akan tetapi harus memperoleh izin dari pihak pengurus gereja, uskup atau 

delegasi. 

 

39Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”. h. 135. 
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3. Disparitas cultus atau halangan dan dalam perkawinan beda agama yang 

disebabkan salah satu pihak pasangan belum dibaptis. Diantaranya yang 

belum dibaptis seperti Islam, Budha, Hindu, Konghucu bahkan Atheist.40 

Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama karena masih 

dianggap halangan, kecuali mendapat dispensasi sesuai Kanon 1086 yang berbunyi 

“Dari halangan itu (beda agama) janganlah diberi dispensasi, kecuali, telah 

dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon”. 41 Pemberian dispensasi nikah 

bagi para pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama menjadi 

otoritas gereja dengan mempertimbangkan alasan yang logis dan rasional. Dengan 

demikian perkawinan beda agama bagi agama katolik tidak diperbolehkan kecuali 

mendapatkan dispensasi.  

4. Agama Hindu 

Agama Hindu sebagai agama resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia 

memiliki aturan tersendiri dalam perkawinan. Perkawinan dalam agama Hindu 

disebut sebagai masa Grhastha yang berasal dari kata “ghr” yang artinya rumah. 

Jadi Grhastha adalah masa seseorang hidup berumah tangga. Untuk menciptakan 

rumah tangga harus didahului dengan perkawinan (wiwaha samkara).42  

Menyikapi perkawinan beda agama, Agama Hindu dengan tegas tidak 

memperbolehkan perkawinan beda agama. Jika akan melangsungkan perkawinan 

beda agama maka pasangan yang tidak beragama Hindu harus dengan suka rela 

masuk ke dalam ajaran agama Hindu. Sebelum melaksanakan upacara perkawinan 

 

40Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama 

di Kota Bandung,” Varia Hukum 1, no. 1 (2019). h. 95-114. 

41Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia; 

Perspektif Yuridis, Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia,” Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan 

Hukum Islam8, no. 1 (2023): 40–64. 

42Ni Nyoman Rahmawati, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Persfektif Hukum 

Hindu,” Belom Bahadat 9, no. 1 (2019). 
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(pawiwaha) maka calon pengantin yang tidak beragama Hindu terlebih dahulu 

melaksanakan upacara sudhi wadani. Upacara sudhi wadani merupakan upacara 

pengesahan status seseorang menjadi Hindu dari agama yang dianut sebelumnya.43 

5. Agama Budha 

Dalama agama Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin ataupun 

tidak kawin dengan yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan 

kehendak seseorang dalam hal perkawinan. Yang terpenting bagi agama Budha 

adalah keputusan untuk kawin harus di pertimbangkan secara matang, tanpa 

paksaan dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati.  

Menurut hukum perkawinan agama Budha keputusan Sangha Agung 

tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan: “perkawinan adalah suatu ikatan lahir 

batin antara seorang pria sebagai seorang suami dan wanita sebagai seorang istri 

yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa 

sepenanggungan (mudita) dengan tujuan membentuk satu keluarga (rumah tangga) 

bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha.44 

Bagi agama Budha perkawinan beda agama bukanlah sebuah masalah 

asalkan mengikuti prosesi perkawinan dalam ajaran agama Budha. Perkawinan 

penganut agama Budha dengan non-Budha harus mengikuti proses perkawinan 

agama Budha sebagai bentuk pengesahan perkawinan. Dalam hal ini mempelai 

yang non-Budha tidak diharuskan untuk mengikuti ajaran agama Budha terlebih 

dahulu. 

 Ritual perkawinan dalam ajaran agama Budha, kedua mempelai diwajibkan 

mengucapkan “atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka. Meskipun mempelai 

non-Budha tidak mengikuti ajaran Budha, akan tetapi bagi agama Budha mempelai 

 

43Daus dan Marzuki, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-

agama dan Hak Asasi Manusia.” h. 57. 

44Makalew, “Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia.” h. 137. 
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non-Budha secara tidak langsung telah masuk dalam ajaran Budha karena telah 

mengucapkan janji atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka yang merupakan 

dewa-dewa agama Budha.  

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Imam Mazhab 

1. Mazhab Syafi’i 

Mazhab Syafi'i adalah salah satu dari empat mazhab hukum Islam utama 

yang berkembang dalam tradisi Sunni. Mazhab-mazhab ini berbeda dalam 

interpretasi dan pendekatan terhadap hukum Islam, dan masing-masing memiliki 

ciri khasnya sendiri. Abu Abdullah Muhammad bin Idris ash-Syafii, sering dikenal 

sebagai Imam Syafii, mendirikan sekolah Syafi'i. Mazhab Syafi'i mulai 

berkembang sekitar pertengahan abad kedua Hijriah. Menurut Imam Syafi'i, yang 

menulis kitab al-Umm, pernikahan antara pria Muslim dan wanita musyrik atau 

wanita Muslim dan laki-laki musyrik dilarang terlepas dari agama masing-masing.45  

Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena Allah SWT telah mengizinkan 

semua umat Islam, tanpa terkecuali, untuk menikahi wanita-wanita yang menganut 

agama yang diakui oleh kitab suci. Oleh Imam Syafi'i, dianggap bahwa wanita yang 

berasal dari kelompok Yahudi dan Kristen yang memiliki pengetahuan mendalam 

tentang kitab-kitab suci mereka dapat menikah dengan pria Muslim. Namun, yang 

diakui sebagai ahli kitab dalam pandangan Imam Syafi'i adalah wanita-wanita dari 

kalangan Yahudi dan Nasrani, bukan wanita dari kelompok Zoroastrian atau dari 

kelompok lain yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani, termasuk kelompok 

etnis Arab dan non-Arab. Ini juga berlaku meskipun mereka dikenai jizyah. 

Menurut perspektif ini, wanita Bani Israel adalah mereka yang telah beriman 

sebelum Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'an sebagai wahyu. Oleh karena 

 

45Oktaviana Lestari, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’i Dan Hukum 

Nasional Di Indonesia,” Al-Nizam: Indonesian Journal Of Research And Community Service 1, No. 

1 (2023): 45–62. 
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itu, menikahi wanita-wanita tersebut diharamkan, seperti halnya dengan wanita 

Majusi, jika diketahui bahwa mereka berbeda dengan mereka yang mengikuti apa 

yang telah dihalalkan dan diharamkan oleh Al-Qur'an.46 

2. Mazhab Hanafi 

Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa perkawinan antara seorang pria 

Muslim dan seorang wanita yang bukan pemeluk agama Islam secara tegas 

dilarang. Namun, beliau membolehkan perkawinan antara seorang pria Muslim dan 

seorang wanita Ahlul Kitab, seperti orang Yahudi atau Nasrani, meskipun mereka 

mungkin memiliki keyakinan tentang Tritunggal. Ini disebabkan karena menurut 

pandangan Imam Abu Hanifah, hal yang paling penting adalah bahwa orang-orang 

Ahlul Kitab ini memiliki kitab suci. Bagi mazhab ini, Ahlul Kitab merujuk kepada 

siapa pun yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah, 

termasuk mereka yang mempercayai Nabi Ibrahim dan kitab suci yang diterimanya, 

atau yang mempercayai Nabi Musa dan kitab Zabur. Oleh karena itu, menurut 

Imam Abu Hanifah, sah untuk seorang pria Muslim menikahi wanita-wanita ini. 

Terkait perkawinan dengan wanita Ahlul Kitab yang tinggal di wilayah 

Darul Harbi, Imam Abu Hanifah memandangnya sebagai makruh tahrim (tidak 

dianjurkan secara kuat), karena ada potensi terbukanya pintu fitnah dan terdapat 

mafsad (kerusakan) yang besar. Namun, perkawinan dengan wanita Ahlul Kitab 

yang tinggal di wilayah Darul Islam (Ahlul Kitab zimmi) dianggap sebagai makruh 

tanzih (tidak dianjurkan, tetapi tidak dengan kekuatan yang sama), karena menurut 

mazhab ini, wanita-wanita Ahlul Kitab zimmi ini mengizinkan konsumsi minuman 

keras dan daging babi, yang dianggap sebagai masalah.47 

 

46Lestari, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’i Dan Hukum Nasional Di 

Indonesia.” h. 55. 

47J. Shodiq, Misno, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif 

Di Indonesia.” h. 16. 



38 
 

 
 

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang keharaman menikahi wanita musyrik 

karena mengacu kepada firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221: 

“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-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. Al-Baqarah: 221) 

Akan tetapi pendapat madzhab Imam Hanafi membolehkan mengawini 

wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada firman 

Allah S.W.T. dalam Surat al-Ma‟idah Ayat 5 yang telah disebutkan sebelumnya. 

Akan tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh sebagaimana yang disampaikan 

oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa mazhab Hanafi berpendapat, seorang muslim 

makruh menikah dengan perempuan Ahli Kitab dan ahli dzimmah. Karena Umar 

radhiyallahu „anhu berkata kepada orang-orang yang kawin dengan perempuan ahli 

kitab, “Ceraikanlah mereka”. Maka para sahabat radhiyallahu „anhum menceraikan 

mereka, kecuali Hudzaifah radhiyallahu „anhu. Kemudian, Umar radhiyallahu 

„anhu berkata kepadanya, “Ceraikanlah dia.” Maka Hudzaifah bertanya, “Apakah 

kamu bersaksi bahwa dia haram?” Umar kembali berkata kepadanya, “Dia minum 

minuman keras.” Hudzaifah kembali berkata “Aku telah mengetahui dia minum 

minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.” Setelah lewat beberapa waktu, dia 

ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, “Mengapa kamu 

tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?” Dia 
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menjawab, “Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang 

tidak selayaknya aku lakukan” 48  

Mungkin saja, hatinya mencintainya karena dia memiliki pesona yang kuat. 

Mungkin juga karena keduanya sudah memiliki anak bersama, dan perasaan 

sayangnya tumbuh. Namun, menurut pandangan mazhab Hanafi, seorang wanita 

yang tidak beriman dan aktif berperang melawan umat Islam, ketika berada di 

wilayah konflik (darul harb), adalah haram untuk dinikahi. Hal ini disebabkan 

karena pernikahan semacam itu dapat membuka peluang terjadinya konflik dan 

ketidakharmonisan di masyarakat.49 

3. Mazhab Maliki 

Madzhab Maliki mengenai perkawinan lintas agama memiliki dua 

pandangan. Pertama, menikahi wanita kitabiyah dianggap sebagai perbuatan 

makruh mutlak, termasuk dalam kasus wanita dzimmiyah (wanita non-Muslim 

yang hidup di wilayah yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah. 

Namun, jika dikhawatirkan bahwa pernikahan ini akan berdampak negatif terhadap 

keyakinan anak-anaknya dan menyebabkan mereka meninggalkan agama ayahnya, 

maka pernikahan tersebut dianggap sebagai haram. Pandangan kedua adalah bahwa 

pernikahan lintas agama ini tidak dianggap makruh mutlak, karena tidak ada 

larangan yang tegas dalam ayat. Madzhab Maliki cenderung menggunakan 

pendekatan sad al-zariyan (mencegah segala yang dapat membawa kerusakan) dan 

jika ada potensi kerusakan yang dapat muncul dalam perkawinan lintas agama, 

maka pernikahan tersebut diharamkan.50 

4. Mazhab Hambali 

 

48 Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. h. 272. 

49Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 273. 

50Abdul Aziz Muhammad Azzam bdul Wahab Sayyed Hawwas. Dan, Fiqh Munakahat. 

(Jakarta: Amzah, 2009). h. 38. 
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Madzhab Hambali, yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang juga 

dikenal sebagai Imam Hambali, adalah salah satu madzhab yang memiliki peranan 

penting dalam sejarah peradaban Islam. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang 

ulama besar dan tokoh intelektual Muslim yang signifikan. Beliau adalah seorang 

murid dari Imam Syafi'i, dan meskipun ada persamaan dengan madzhab gurunya, 

yakni Imam Syafi'i, Madzhab Hambali menganggap haram perkawinan antara 

seorang Muslim dengan laki-laki dan perempuan yang berpraktik musyrik, yaitu 

mereka yang menyekutukan Allah SWT. Namun, madzhab ini memperbolehkan 

perkawinan antara seorang Muslim dengan perempuan ahli kitab dari komunitas 

Yahudi atau Nasrani.51  

Pada masa lampau, perempuan yang menganut agama Ahli Kitab meyakini 

kitab-kitab mereka tanpa banyak perubahan, dan perempuan Ahli Kitab pada masa 

itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki 

Muslim (suami). Namun, saat ini, mayoritas perempuan Ahli Kitab tidak 

sepenuhnya memahami isi sejati kitab-kitab mereka karena telah mengalami 

banyak perubahan. Oleh karena itu, pandangan Imam Hambali tentang sahnya 

perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab hanya berlaku 

pada masa mereka. Pada zaman sekarang, Imam Hambali kemungkinan besar akan 

mengharamkan perkawinan beda agama, baik bagi orang musyrik maupun Ahli 

Kitab.52 

Menurut pakar dalam hukum agama Islam, pernikahan yang melibatkan 

seorang wanita Muslim dengan seorang pria non-Muslim, termasuk mereka yang 

mengikuti ajaran Ahlul al-Kitab atau berpegang pada kepercayaan musyrik, 

dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena ada kekhawatiran bahwa pernikahan 

 

51 Yulianti, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab.” h. 16. 

52 Lestari, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’i Dan Hukum Nasional Di 

Indonesia.” h. 19. 
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semacam itu dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keyakinan 

agama, sebab dalam Islam, seorang istri diharapkan untuk patuh kepada suaminya.53 

D. Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI 

Indonesia, yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, 

adalah negara kepulauan dengan beragam adat budaya dan hukum adat yang dianut 

oleh penduduknya.54 Kemajemukan masyarakat Indonesia menuntut adanya 

keselarasan dalam hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Peraturan mengenai 

perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang mengandung prinsip-prinsip dan dasar hukum 

perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. yaitu: 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah.55 Dalam UU No. 1/1974 tujuan perkawinan juga 

dieksplisitkan dengan kata bahagia.56 Pada akhirnya perkawinan yang dimaksudkan 

agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh 

kebahagiaan. Sejak disahkan undang-undang perkawinan nasional pada tahun 

1974, masyarakat Indonesia pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan 

satu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan 

 

53 Eka Cahyani Ikhwan, “Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus Di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja),” 

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4, No. 3 (2023). h. 849. 

54 Adriana Mustafa dan Arwini Bahram, “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan 

Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum 

Adat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab (2020): 241–254. 

55 Dewi Sri Andriani, Patimah Patimah, dan Rahma Amir, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas 

Putusan Nomor 22/Pdt. G/2021/PA. Sgm),” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga 

Islam 3, no. 1 (2021): 1–16. 

56 Nur Hikmawati dan Abdi Wijaya, “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan 

Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ma’minasa 

Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab dan Hukum (2020). h. 245. 
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beberapa orang di negara ini, karena dalam undang-undang nasional yang telah 

disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur 

maupun melarang tentang perkawinan beda agama, sehingga bisa menimbulkan 

suatu kekosongan hukum.57 Karena tidak ditemukannya aturan hukum yang secara 

jelas mengatur terkait perkawinan beda agama ini maka terjadi kebingungan 

masyarakat terkait status hukumnya meskipun ada beberapa pasal yang menyatakan 

uturan tentang sahnya perkawinan. 

Aturan mengenai perkawinan yang sah diatur dalam perundang-undangan 

no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 sebagai berikut: 

1. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya. 

2. Perkawinan itu wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Sedangkan dalam KHI aturan perkawinan tertuang dalam beberapa pasal yaitu: 

1. Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

2. Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawahdah, dan rahmah. 

3. Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 

1 undang-undan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

4. Pasal 40 huruf c  

 

57Fikri, Iswanto, dan Muchtar, “Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” 
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a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita 

karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu 

perkawinan dengan pria lain 

b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam 

5. Pasal 44, menyatakan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan 

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.58 

Dalam kacamata KHI pasal di atas jelas menegaskan bahwa tidak 

diperbolehkan seorang wanita yang beragama Islam untuk menikah selain dengan 

orang yang beragama. Sehingga, ketika terjadi perkawinan beda agama maka 

dianggap tidak sah.  

Larangan perkawinan beda agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada 

maslahah dengan tujuan memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan, serta 

keturunan.59 selain itu, perbedaan dalam hal prosesi perkawinan juga turut serta 

menjadi alasan larangan perkawinan beda agama karena akan mengacaukan tradisi 

proses perkawinan antar kepercayaan. 

E. Filsafat Hukum Islam 

1. Pengertian Filsafat 

Dari segi etimologi filsafat berasal dari kata yunani, yaitu philosophia, kata 

berangkai dari kata philein yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti 

kebijaksanaan (Inggris: love of wisdom, Belanda: wejsbegeerte, Arab: muhibbu al-

 

58Nur Cahaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” Hukum Islam 

18, no. 2 (2018), h. 141–156. 

59Ashwab Mahasin, “Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut 

Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia),” Pro Justicia: Jurnal Hukum dan 

Sosial 2, no. 1 (2022), h. 16–23. 
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hikmah).60 Orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat disebut filsuf, 

artinya pecinta kebijaksanaan.  

Dari segi terminologi, sebagaimana menurut Sutan Takdir Alisyahbana 

yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, bahwa filsafat berarti alam berpikir, dan 

berfilsafat berarti berpikir. Tetapi tidak semua yang disebut berpikir berarti 

berfilsafat. Berpikir yang disebut yang disebut berfilsafat adalah berpikir dengan 

insaf, yaitu berpikir dengan teliti dengan pasti.61 Adapun Harun Nasution 

mengatakan bahwa inti sari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) 

dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dan sedalam-dalamnya 

sehingga sampai ke dasar persoalan.62 Secara sederhana dapat dikatakan filsafat 

adalah hasil kerja berpikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, 

radikal, dan universal.  

Phytagoras adalah filsuf yang pertama kali menggunakan kata filsafat, 

Phytagoras mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi ke dalam tiga 

tipe: mereka yang mencintai kesenangan, mereka yang mencintai kegiatan, dan 

mereka yang mencintai kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaan dalam pandangan 

Phytagoras menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan.63 

Selain itu, dalam bahasa arab kata hikmah yang hampir sama dengan arti 

kebijaksanaan. Kata hikmah atau hakiem dalam bahasa arab dipakai dalam 

pengertian falsafah dan failafus, tetapi harus dilihat dalam konteks apa kata hikmah 

atau hakiem itu digunakan, karena tidak semua kata hikmah atau hakiem itu 

 

60Rahmat Hidayat Nasution Muhammad syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam 

Dan Maqasid As-Syariah (Jakarta: Kencana, 2020). h. 12. 

61Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). h. 2. 

62Harun Nasution, Filsafat Agama (Jakarta: Pustaka Progressif, 1997). h. 3. 

63Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). h. 7. 
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digunakan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kata hikmah dan hakiem itu dapat 

diartikan falsafat atau filsuf.64  

Adapun beberapa pengertian pokok filsafat menurut kalangan filosof adalah 

yakni: 

a. Upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta 

lengkap tentang seluruh realitas. 

b. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. 

c. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan: 

hakikatnya, keabsahannya dan nilainya. 

d. Penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-

pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. 

e. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu anda melihat apa yang 

anda katakan dan mengatakan apa yang anda lihat.65 

2. Filsafat Hukum Islam 

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang filsafat hukum Islam, maka 

terlebih dahulu perlu diketahui definisi dari filsafat hukum Islam. Filsafat adalah 

kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal, hukum Islam dan 

prinsip penerapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang 

melaksanakannya.66 Ahmad Fu’ad al-Ahwani, mendefinisikan filsafat Islam 

sebagai pemikiran, penghayatan dan penelaahan mendalam tentang persoalan alam 

semesta dan bermacam masalah manusia serta realitas Yang Maha Tinggi atas dasar 

ajaran-ajaran keagamaan yang turun bersama lahirnya agama Islam.67  

 

64Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h. 1. 

65Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu. h. 6. 

66Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawaki Pers, 

2014). h. 3. 

67Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2020). h. 1. 
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Menurut Hasby Ash Shiddieqy, filsafat hukum Islam adalah kajian 

mendalam mengenai prinsip-prinsip pokok hukum, sumber-sumber hukum, serta 

pedoman hukum, yang membentuk dasar bagi pembentukan Undang-Undang 

Islam. Sementara menurut Beni Ahmad Saebani, filsafat hukum Islam merupakan 

pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek esensial yang ditemukan melalui 

penyelidikan filosofis, baik dengan menggunakan pendekatan ontologis, 

epistemologis, atau aksiologis.68 

Menyamakan makna hikmah dan filsafat maka dalam Al-Qur’an Berulang 

kali didapati menggunakan kata ‘ilm dan hikmah (pengetahuan dan kebijaksanaan). 

Ia merupakan dua kunci dalam al-Qur’an yang membuatnya disebut kitab 

kebijaksanaan (al-Qur’an al-Hikmah). Keduanya didapat melalui instrumen akal 

dan pemikiran. Penerapan indra pertama kali diproses melalui ‘aql kemudian ditata 

melalui fikr (Pemikiran) lantas menghasilkan ‘ilm dan ‘ilm lewat penghayatan yang 

lebih mendalam dan lewat konsepsi intuitif yang menghasilkan hikmah 

(kebijaksanaan).69 Predikat kebijaksanaan sebagaimana yang dikemukakan, 

setidaknya dapat diperoleh jika orang melakukan hal-hal berikut: 

a. Orang harus membiasakan diri untuk bersikap kritis terhadap 

kepercayaan dan sikap yang selama ini kita junjung tinggi. 

b. Memadukan temuan sains dengan pengalaman kemanusiaan sehingga 

menjadi pandangan konsisten tentang alam semesta dan seisinya.  

c. Mencermati jalan para filsuf dan menempatkannya sebagai pisau 

analisis untuk memecahkan masalah kehidupan 

d. Mempelajari butir-butir hikmah yang terkandung dalam ajaran agama 

(Islam) 

 

68Itang, Filsafat Hukum Islam. h. 37. 

69Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, Terj. Cet. II, (Yogyakarta: LKiS,2007). h. 

47. 
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Sebagaimana filsafat hukum Islam pada umumnya menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Ia mempunyai dua tugas yakni, 

tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam adalah 

mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum 

Islam. Adapun tugas konstruktif ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam 

dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang 

dengan cabang yang lainnya tidak terpisah.70 

Menurut Beni Ahmad Saebani, filsafat hukum Islam mencakup tiga bagian, 

yaitu: 

a. Falsafah as-Syariah, yang mengungkapkan masalah ibadah, 

mua’malah, jinayah dan ‘uqobah dari materi hukum Islam. Falsafah 

syariat mencakup asrar al-ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam), 

khasha’iah al-ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam), Mahasin al-ahkam 

atau mazayaal-ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan 

Thawabi al-ahkam (karasteristik hukum Islam) 

b. Falsafah tasyri’, yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, 

menguatkan dan memeliharanya. Falsafah tasyri’ meliputi ushul al-

ahkam (pokok-pokok hukum Islam) atau mashadir al-ahkam (sumber-

sumber hukum Islam), maqasid al-ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam, 

mabadi al-ahkam (prinsip-prinsip hukum Islam), dan qowa’id al-ahkam 

(kaidah-kaidah hukum Islam)  

c. Hikmah at-Tasyri’ wa Falasafatuh, yaitu kajian mendalam dan radikal 

tentang perilaku mukalaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai 

undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.71 

 

70Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam (Jakarta Timur: Kencana, 2020). h. 41. 

71Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Tangerang: Pustaka Setia, 2007). h. 16. 
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3. Ciri-Ciri Filsafat Hukum Islam  

Ada beberapa faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam, yaitu: 

a. Wacana atau Argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan 

berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi 

uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian 

atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun 

pencarian data lapangan. 

b. Segala hal sekalian alam, artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah 

segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang 

tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidaknya permasalahannya, 

filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan 

antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. 

c. Sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara 

teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahap-tahapannya mudah 

diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak, dapat diikuti 

dan diuji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya, hanya adaa satu pengertian 

mengenai sesuatu yang dimaksud.  

d. Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang 

terakhir. Perbedaanya dengan ilmu lain adalah adanya asumsi sebagai titik tolak 

yang disebut sebagai keyakinan filsafati. 

e. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah 

pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, Fislsafat tidak hanya berbicara 

tentang wujud materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara tentang 

makna yang hakikat terdapat dibelakangnya. Dalam filsafat hakikat disebut juga 

sebagai akibat berpikir radikal.72 

 

72Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam. h. 6. 
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Dari pemaparan ciri filsafat diatas dapat ditarik satu pemahaman bahwa 

filsafat merupakan cara berpikir manusia yang bebas terhadap segala sesuatu secara 

mendalam sampai ke akarnya dengan berdasar kepada keraguan terhadap sesuatu. 

Dengan demikian, berfilsafat adalah melihat sekalian alam dengan kontemplasi 

pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal.  

Filsafat hukum Islam merupakan sebuah ilmu yang bertujuan untuk merinci 

dan memahami dengan mendalam hukum Islam dalam konteks dinamika 

perkembangan zaman yang semakin kompleks. Salah satu aspek yang memerlukan 

perhatian khusus dalam pemahaman hukum Islam adalah institusi perkawinan. 

Perkawinan adalah sebuah syari'ah yang sangat vital dalam agama Islam karena 

berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan 

keutuhan agama. Perkawinan, sebagai salah satu rukun agama, memainkan peran 

sentral dalam memelihara ketertiban sosial dan moral dalam masyarakat Islam. 

Filsafat hukum Islam berperan dalam menjaga keberlanjutan dan keabsahan hukum 

perkawinan dalam berbagai konteks zaman. Hal ini penting karena perubahan-

perubahan dalam masyarakat dan teknologi dapat membawa dampak besar pada 

pernikahan dan hubungan keluarga. Oleh karena itu, memahami dan 

mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks modern adalah tantangan yang harus 

dihadapi oleh para pemikir dan praktisi hukum Islam. Filsafat hukum Islam 

bertugas untuk menjaga agar prinsip-prinsip agama tetap relevan dan bermanfaat 

dalam menjaga keadilan dan moralitas dalam perkawinan serta seluruh aspek 

hukum Islam lainnya. 

4. Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam 

objek yang menjadi kajian filsafat hukum Islam meliputi objek teoritis 

(falsafah tasry’) dan objek praktis (Falsafah Syari’ah). Objek teoritis filsafat 
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hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang 

meliputi: 

a. Prinsip-prinsip hukum Islam (Mabadi, al-ahkam) 

b. Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam (Mashadir al-Ahkam) 

c. Tujuan hukum Islam (Maqasid al-Ahkam) 

d. Asas-asas hukum Islam (Ushul al-Ahkam) 

e. Kaidah-kaidah hukum Islam (Qawaid’ al-Ahkam) 

Sementara Objek Praktis filsafat hukum Islam adalah: 

a. Rahasia-rahasia hukum Islam (Asrar al-Ahkam) 

b. Ciri khas hukum Islam (Khasha’is al-Ahkam) 

c. Keutamaan hukum Islam (Mahasin al-Ahkam) 

d. Karakteristik hukum Islam (Thawabi’al-Ahkam)73 

Filsafat hukum Islam, mirip dengan filsafat hukum dari tradisi-tradisi 

hukum lainnya, memiliki peran penting sebagai sebuah kerangka berpikir dan alat 

analisis yang memfasilitasi proses pengembangan, pemahaman yang lebih dalam, 

serta implementasi hukum Islam dalam beragam konteks dan situasi yang berbeda. 

Dengan kata lain, filsafat hukum Islam menyediakan fondasi intelektual yang 

mendalam untuk merenungkan, menganalisis, dan menginterpretasikan hukum 

Islam, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan mendapatkan 

pemahaman yang lebih kaya dan relevan dalam menangani berbagai permasalahan 

hukum yang kompleks.

 

73Fasal Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Ciptapustaka Media Perintis, 2007). 

h. 22. 
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BAB III 

IPLEMENTASI PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI 

PENGADILAN NEGERI 

A. Pengesahan Perkawinan  

Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa untuk sebuah perkawinan 

diakui oleh negara, harus memenuhi syarat formal yaitu dicatatkan. Warga yang 

patuh pada hukum di Indonesia seharusnya mematuhi aturan tersebut. Terutama 

dalam hal perkawinan umat Muslim, aturan ini merujuk pada Kompilasi Hukum 

Islam yang didasarkan pada fiqih mayoritas di Indonesia, yaitu Mazhab Syafi'i.1 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan 

yakni hubungan lahiriah serta batiniah antara laki laki serta perempuan dalam hal 

ini menjadi suami istri, bertujuan membangun kebahagiaan dan kekekalan dalam 

keluarga sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan diterbitkan bersamaan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.2 

Kedudukan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) menurut Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan keadaan dimana suatu 

pernikahan pasangan suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya yang 

telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah pasca disahkannya Undang-

undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wajib didaftarkan pada Pencatat 

Pernikahan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya nikah, sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

 

1Muh Sabir Rahman and Muh Akbar Fhad Syahril, “Kajian Yuridis Pengesahan 

Perkawinan Di Pengadilan Agama,” Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 2 (2023). h. 251. 

2Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, Revisi. (Jakarta: 

Rajawaki Pers, 2017). 
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tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikarenakan telah mempunyai aturan yang 

mengatur tentang perkawinan. Surat keterangan dari negara menerangkan bahwa 

pernikahan itu sah berdasar Undang-Undang, serta dicatatkan pernikahan ialah alat 

bukti yang asli.1 

Pengesahan perkawinan, yang dikenal juga sebagai isbat nikah, adalah 

sebuah proses yang bersifat sukarela di lingkungan Pengadilan Agama atau 

Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan jenis proses hukum di mana hanya satu pihak 

yang terlibat, tanpa adanya konflik atau pertentangan dengan pihak lain. Pasal 5 

ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

mengatur bahwa: "Pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus-

kasus yang tidak melibatkan perselisihan jika ada ketentuan atau petunjuk dari 

hukum.  

Dasar hukum yang mengatur mengenai proses pengesahan pernikahan, 

yang dikenal sebagai isbat nikah, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Namun, ketentuan dalam perundang-undangan tersebut belum 

memberikan pedoman yang detail terkait isbat nikah. Oleh karena itu, diperlukan 

tambahan regulasi yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975 mengenai kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan 

agama. 

Secara khusus, Pasal 39 ayat 4 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa 

jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat mengeluarkan salinan akta nikah 

karena catatan pernikahan telah rusak, hilang, atau karena alasan lainnya, maka 

untuk memastikan keabsahan pernikahan, perceraian, atau rekonsiliasi, diperlukan 

 

1Kairuddin Karim and Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Isbat Nikah Dalam Undang-

Undang Perkawinan,” Jurnal Litigasi Amsir 9, no. 2 (2022).h. 139. 
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penetapan dari Pengadilan Agama. Perlu ditekankan bahwa ketentuan ini berlaku 

untuk pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan tidak berlaku untuk pernikahan yang dilangsungkan setelah 

undang-undang tersebut diberlakukan.  

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No. 9 Tahun 

1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) 

PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya 

menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk.2 Bagi individu yang menganut agama Katolik, Kristen, Budha, atau Hindu, 

catatan pernikahan mereka akan diresmikan di Kantor Catatan Sipil setelah 

keduanya menikah sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Sebagai contoh, 

bagi mereka yang beragama Katolik atau Kristen, pernikahan pertama-tama harus 

diselenggarakan dalam sebuah gereja, dan setelah itu dengan membawa bukti 

pernikahan (surat kawin) dari gereja, pernikahan tersebut kemudian dicatatkan di 

Kantor Catatan Sipil setempat. 

"Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam mengurus segala 

urusan administratif yang terkait dengan perkawinan. Hal ini dilakukan oleh 

petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan maksud untuk menjaga keteraturan 

hukum dan pemerintahan. Selain itu, proses pencatatan perkawinan juga memiliki 

fungsi untuk merapikan administrasi, memastikan transparansi, serta memberikan 

kejelasan hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

peraturan mengenai pencatatan perkawinan sangat diperlukan. 

 

 

2 Fatimah Zahrah Dan Patimah Patimah, “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang 

Terpadu Di Pengadilan Agama,” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, 

No. 2 (2020): 11–30. 
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Pencatatan perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah 

catatan resmi tentang perkawinan tersebut, yang dikenal sebagai akta perkawinan. 

Akta perkawinan ini berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan telah terjadi, bukan 

sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan. Keberadaan akta perkawinan sangat 

penting karena tanpa bukti ini, anak dan istri dari perkawinan yang tidak terdaftar 

secara resmi tidak akan memiliki status hukum yang diakui oleh negara. Secara 

prinsip, walaupun ada perkawinan yang diakui oleh agama atau keyakinan tertentu, 

termasuk perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau agama lainnya, hal 

tersebut belum tentu dianggap sah secara hukum negara.3 

Saat ini, ada fenomena di mana banyak orang cenderung menganggap 

urusan mereka telah selesai ketika mereka baru saja menikah secara agama tanpa 

mencatatnya secara resmi dalam ranah hukum negara. Akibat dari situasi ini, 

banyak perkawinan tidak tercatat sesuai ketentuan yang berlaku. Kekurangpahaman 

dalam proses pernikahan seringkali menjadi alasan utama kurangnya pencatatan 

perkawinan. Selain itu, faktor biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, dan 

pertimbangan terkait dengan pekerjaan, seperti bagi pegawai negeri dan anggota 

ABRI, juga menjadi alasan untuk tidak mencatat perkawinan, dengan tujuan 

menghindari konsekuensi hukum dan administratif, terutama dalam kasus 

perkawinan kedua dan seterusnya. 

 

B. Implementasi Pengesahan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri 

Pernikahan bukan sekadar upacara untuk melegitimasi hubungan antara pria 

dan wanita, tetapi juga sebuah peristiwa dan tindakan hukum yang memiliki nilai 

yang suci. Bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah suatu kesepakatan yang abadi, 

 

3Nasrudin Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, dan Lusi Margareth Tijow, “Pencatatan 

Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” Jurnal 

Syntax Admiration 2, no. 10 (2021): 1944–1959. 
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sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai 'miṡāqan galīdhan'. Dalam 

kerangka hukum positif, hukum pernikahan diharapkan dapat memberikan 

perlindungan hukum yang didasarkan pada prinsip kepastian, keadilan, dan 

manfaat. Oleh karena itu, baik agama maupun negara memiliki tanggung jawab 

untuk mengatur pelaksanaan pernikahan sebagai tahap penting dalam mengikat 

hubungan dua individu yang berbeda, dengan tujuan melindungi hak-hak individu 

masing-masing dalam mencapai kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat.4 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengikuti pandangan bahwa 

status keabsahan sebuah perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama 

yang dianut oleh kedua calon pasangan. Situasi ini menimbulkan kesulitan ketika 

suatu agama melarang perkawinan antar-penganut agama yang berbeda. Karena 

Pasal tersebut mempercayakan penentuan sah atau tidaknya perkawinan kepada 

hukum agama masing-masing individu, maka pertanyaan mengenai keabsahan 

perkawinan antar-penganut agama yang berbeda menjadi salah satu aspek yang 

sangat krusial dalam proses perkawinan tersebut.5 

Berkenaan dengan hal itu, upaya pengesahan perkawinan untuk 

mendapatkan kepastian hukum bagi orang-orang yang melakukan perkawinan beda 

agama didapatkan melalui pencatatan perkawinan di pengadilan negeri. Pencatatan 

perkawinan beda agama perlu dilakukan dengan mengajukan permohonan 

pengesahan perkawinan di pengadilan negeri sebagai upaya legalitas perkawinan di 

hadapan negara.  

 

4 Syamsul Bahri, “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia 

Islam dan Implementasinya di Indonesia,” Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam 23, no. 1 (2022): 

101–114. 

5Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda 

Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal 

Hukum Lex Generalis 2, no. 6 (2021): 510–527. 
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Pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat signifikan karena 

merupakan faktor penentu sah atau tidaknya pernikahan dan merupakan persyaratan 

pengakuan pernikahan oleh pemerintah. Jika suatu pernikahan tidak didaftarkan, 

maka pernikahan tersebut tidak akan diakui oleh pemerintah, meskipun sah menurut 

norma agama.  

Saidu Syahar Menyatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari pencatatan 

perkawinan antara lain: 

1. Agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang 

berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkan nya dalam 

melakukan hubungan dengan pihak ketiga. 

2.  Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan 

sesuai dengan akhlak dan etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan 

negara. 

3. Agar ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial 

lebih efektif. 

4. Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya 

sesuai dengan dasar negara pancasila lebih dapat ditegakkan.6  

Fenomena perkawinan beda agama yang terjadi sepanjang tahun 2023 

ditemukan sembilan pengesahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh 

pengadilan negeri. Dari kesembilan kasus permohonan pengesahan perkawinan 

beda agama yang dimohonkan dan di terima oleh hakim pengadilan negeri serta 

memerintahkan pencatatannya kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil untuk di catatkan.  

Dasar pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh 

para hakim di pengadilan negeri berdasar pada argumentasi bahwa tidak didapatkan 

 

6 Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil,” Vyavahara Duta 14, no. 2 (2019): 84–98. 
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pelarangan perkawinan beda agama secara jelas dan terang yang tertuang dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, hakim juga 

mengambil Keputusan Mahkamah agung dalam putusannya Nomor: 

1400K/pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989 yang menyebutkan bahwa perbedaan 

agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan 

perkawinan, dan memang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara 

calon suami dan calon istri merupakan larangan perkawinan.7 

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim juga mempertimbangkan bahwa di 

Indonesia, yang merupakan masyarakat yang beragam, banyak yang ingin 

menjalani perkawinan antar pemeluk kepercayaan atau agama yang berbeda. 

Namun, terdapat kekosongan dalam peraturan hukum yang dapat mengakibatkan 

praktik-praktik ilegal terkait nilai-nilai sosial maupun “samen laven” atau “kumpul 

kebo” ataupun penyelundupan hukum positif.  

Pencatatan perkawinan beda agama saat ini dapat ditemukan pada pasal 35 

huruf a jo. Penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi kependudukan (UU Adminduk) sebagaimana telah diubah oleh 

undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Pasal 34 UU 

Adminduk berbunyi: 

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat 

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

perkawinan. 

 

7 Direktori Putusan et al., “Putusan Nomor 1912/pdt.g/2022/PA.Mk” (2022). 



58 
 

 
 

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan 

sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta 

perkawinan. 

3. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-

masing diberikan kepada suami dan istri. 

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk 

yang beragama Islam kepada KAUKec. 

5. Data hasil pencatatan atas nama peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) 

hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.  

6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan 

penerbitan kutipan akta pencatatan sipil. 

7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada UPTD instansi pelaksana. 

Lebih lanjut Pasal 35 UU Adminduk mengemukakan bahwa Pencatatan 

perkawinan yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: 

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan  

b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas 

permintaan warga negara asing yang bersangkutan. 

Pasal 35 UU Adminduk pada poin a menyebutkan bahwa pencatatan 

perkawinan juga berlaku pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. 

Pencatatan ini berkenaan dengan apa yang telah diatur oleh pasal 34 UU Adminduk. 

Hal ini berarti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh antar umat beragama di 

catatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan perkawinan melalui 
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penetapan pengadilan.8 Peraturan ini merupakan landasan pencatatan perkawinan 

yang digunakan untuk mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda 

agama di pengadilan negeri. 

Berikut adalah putusan-putusan pengadilan negeri yang mengabulkan 

permohonan pencatatan perkawinan beda agama. 

1. Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk Tanggal 11 

Mei 2023 

2. Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Yyk Tanggal 29 

Mei 2023 

3. Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Yyk Tanggal 24 

Mei 2023 

4. Putusan PN DEPOK Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Dpk Tanggal 11 Mei 2023 

5. Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Tanggal 

8 Agustus 2023 

6. Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst Tanggal 

12 Juni 2023 

7. Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL 

Tanggal 8 Februari 2023 

8. Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 359/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM 

Tanggal 6 Juni 2023 

9. Putusan PN SURABAYA Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Sby Tanggal 9 

Februari 2023 

10. Putusan PN MAUMERE Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Mme Tanggal 23 

Februari 2023 

 

8 Letezia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, hukumonline.com, 

Rabu, 20 September 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-

perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7/, (20 Agustus 2023). 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt528d75a6252d7/
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Perbincangan perkawinan beda agama kembali mencuat setelah 

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 

yang memberikan instruksi kepada hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan 

permohonan pencatatan dan pengesahan perkawinan beda agama. Dalam SEMA 

Nomor 2 Tahun 2023 tertuang dua poin yakni: 

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum 

agama masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 

ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-

umat yang berbeda agama dan kepercayaan.9 

Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung 

diharapkan jadi solusi yang manjur untuk mengakhiri polemik mengenai 

problematika perkawinan beda agam yang terjadi di Indonesia, sehingga hakim 

tidak lagi mengabulkan permohonan pengesahan dan pencatatan perkawinan beda 

agama yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan negeri.  

Ketentuan tentang SEMA terdapat pada pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 

tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi:  

1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau 

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

 

9 Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023” (2023). 
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Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur,, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat. 

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan. 10 

SEMA, yang berfungsi menjelaskan dan mengklarifikasi hal-hal yang tidak 

terlalu jelas maka para hakim diwajibkan untuk mematuhi SEMA. SEMA adalah 

panduan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap undang-undang, 

bertujuan untuk mencegah ketidaksetaraan dalam pemberian keadilan yang dapat 

menyebabkan ketidakpastian hukum atau ketidakharmonisan dalam suatu situasi. 

Mahkamah Agung berhak membuat peraturan tambahan untuk mengatasi 

kekosongan dan memastikan pemberian keadilan dan kepastian hukum.11 

Isi SEMA yang alih-alih diharapkan menjadi solusi yang mengakhiri 

perdebatan beda agama yang terjadi di Indonesia malah memunculkan perdebatan 

baru. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa SEMA Nomor 2 

Tahun 2023 sarat akan intervensi politik. 12 Selain itu, langkah ini dinilai belum 

cukup untuk mengakhiri sengkarut perkawinan beda agama di Indonesia. 

Pertentangan antara UU Perkawinan yang menggagap sah perkawinan yang 

sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dengan UU 

Adminduk yang memberikan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan beda 

 

10 Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan 

Perundang- Undang. Pasal 8. 

11 Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, 

Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?,” Journal of Scientech Research and Development 

5, no. 1 (2023): 477–482. 

12 “MA Disebut Mengalami Kemunduran Luar Biasa Karena Melarang Hakim Kabulkan 

Permohonan Nikah Beda Agama,” BBC News Indonesia, (14 Agustus 2023). 
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agama adalah masalah yang kompleks. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa 

keberagaman agama dan keyakinan adalah salah satu aspek penting dalam 

masyarakat kita. Namun, perbedaan pandangan antara kedua UU ini menimbulkan 

ketidakselarasan yang perlu diatasi. 

Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan 

pertentangan ini adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA). Namun, SEMA hanyalah langkah awal dalam upaya mencari solusi yang 

lebih komprehensif. Untuk menyelesaikan pertentangan ini secara efektif, 

diperlukan langkah-langkah lebih lanjut, seperti sinkronisasi UU yang 

mengakomodir Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh. 

Sinkronisasi UU adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa 

setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang agama atau 

kepercayaan mereka. Namun, perlu diingat bahwa proses sinkronisasi ini harus 

dilakukan dengan cermat agar tidak merusak spirit beragama dan keberagaman 

yang menjadi ciri khas masyarakat kita. Dengan demikian, proses ini harus 

memperhatikan kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat. 

Dengan mengambil pendekatan ini, diharapkan bahwa pertentangan antara 

UU Perkawinan dan UU Adminduk dapat diselesaikan dengan cara yang 

menghormati hak asasi manusia dan menjaga prinsip-prinsip keberagaman yang 

telah menjadi bagian integral dari budaya kita.
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BAB IV 

ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TENTANG PENGESAHAN 

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI 

A. Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Falsafah Hukum Islam 

Diskusi mengenai perubahan dan perkembangan zaman tidak boleh 

dilepaskan dari agama dalam artian bahwa agama harus mampu menjadi patokan 

nilai dan inspirasi dalam proses perubahan dan perkembangan zaman. Teks-teks 

agama yang lahir ber abad-abad lalu secara sosio-kultural sangan jauh berbeda 

dengan kondisi saat ini sehingga dibutuhkan metode dan pendekatan baru yang 

mampu menerjemahkan teks-teks agama dengan baik dan tepat tanpa mencederai 

nilai dari agama sehingga ber kesesuaian dengan masyarakat modern. 

Problematika dewasa ini tentunya tidak sesuai dengan teks-teks agama yang 

muncul 14 abad lalu karena permasalahan yang di hadapi oleh umat terus 

berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman. Untuk menjaga 

keselarasan agama dan zaman maka dibutuhkan sebuah perangkat selain untuk 

mengawal zaman oleh agam juga untuk menjaga agama dari intervensi zaman. 

Dalam mewujudkan usaha itu ulama memberikan sebuah rumpun ilmu yang di 

kenal filsafat hukum Islam.  

Filsafat hukum Islam mencakup falsafah as-Syariah dan falsafah tasyri’. 

Falsafah as-Syariah dan falsafah tasyri’ bagian dari ilmu filsafat hukum Islam ini 

memiliki ruang lingkup tersendiri. Filsafat hukum Islam yang berfungsi 

memilihara, menjaga dan menguatkan hukum Islam yaitu falsafah tasyri’.  

Falsafah tasyri’ jika dipahami secara linguistik mengandung dua arti: 

“falsafah” yang mengacu pada nilai-nilai dan “tasyri” yang berarti perundang-

undangan atau peraturan. Namun, makna operasional yang diturunkan falsafah 
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tasyri adalah menginternalisasikan manfaat yang terkandung dalam suatu aturan 

hukum. Falsafah tasyri, biasa disebut hikmah tasyri menandakan adanya tujuan 

yang diinnginkan dalam syariah, memotivasi individu untuk melaksanakannya. 

Falsafah tasyri juga dapat dipahami sebagai tujuan akhir dari suatu perbuatan.1 

Istilah “tasyri” biasa juga disamakan dengan istilah “syariat”. Persamaan ini tidak 

salah akan tetapi juga tidak tepat mengingat keduanya memiliki makna yang 

berbeda khususnya dari konsep dan aplikasinya.2 

Makna dari falsafah tasyri juga di ungkapkan oleh Faturrahman Djamil, 

yaitu falsafah yang bersumber dari hukum Islam, memperkuatnya, dan 

melestarikannya. Falsafah tasyri berkaitan dengan pembahasan tentang hakekat dan 

tujuan hukum Islam, meliputi dasar, asas, aspek pokok, sumber, tujuan dan asas 

hukum.3  

Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy menyandarkan falsafah-Falsafah 

ini kepada hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, beliau menggunakan istilah Da’imul 

Ahkam, Mabadiul Ahkam, Ushulul Ahkam, Masadirul Ahkam, Maqasidul Ahkam, 

Dan Qawaidul Ahkam.4  

Diskursus mengenai perkawinan beda agama maka lebih mengerucut 

kepada tujuan di syariatkannya perkawinan. Dalam ilmu falsafah tasyri biasa di 

sebut Maqasid al-Ahkam. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan 

bahwa Maqasid Ahkam adalah tujuan-tujuan hukum yang di syariatkan kepada 

 

1Achmad Musyahid Idrus et al., “Philosophy Of Tashrī ‘Review On Internalization Maja 

Labo Dahu In The Legal System Of The Sultanate Of Bima,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan 

Perundangan Islam 12, no. 1 (2022): 108–128. 

2 Sylviah Sylviah, “Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi Analisis 

Terhadap Pp. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990),” Jurnal Ar-Risalah 2, No. 2 (2022): 

60–74. 

3 Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar, “Sumber-Sumber Hukum Islam dan 

Implementasinya,” Borneo: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2021): 28–41. 

4 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, 2. (Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 2001). h. 26. 
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mukalaf dan para mukalaf di haruskan menaatinya. Meskipun salah satu tujuan dari 

falsafah yang sebenarnya harus dibicarakan dalam kitab-kitab ushul namun, jumhur 

ulama tidak membahasnya. Barulah pada abad ke-8 Hijriah, tokoh hukum asy-

Syatibi menyusun kitabnya al Muwafaqat yang sebagian besar isi dari kitab itu 

membahas Maqasidul Ahkam atau tujuan hukum.5  

Ilmu Maqasid al-Syari’ah merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat 

dibutuhkan terutama dalam hal berfatwa masalah hukum, ilmu Maqasid al-Syari’ah 

merupakan bagian dari perangkat atau persyaratan yang harus dipenuhi bagi 

seorang mujtahid, karena dengan ilmu ini seorang mufti akan mempertimbangkan 

tujuan dari fatwa. Imam Syatibi dalam bukunya mengatakan “bagi siapa saja yang 

berijtihad, mustahil baginya mengenyampingkan ilmu Maqasid al-Syari’ah, oleh 

karena seorang mufti kadang kala melakukan kekeliruan dalam berijtihad 

dikarenakan mengenyampingkan masalah Maqasid al-Syari’ah.6 

Definisi Maqasid al-Syari’ah yang dikemukakan oleh ulama cenderung 

mengikuti padanan maknanya. Al-ghazali menyamakannya dengan manfaat 

sehingga definisi dari Maqasid al-Syari’ah menurut al-Ghazali adalah sebuah 

istilah yang pada intinya merupakan keadaan yang mendatangkan manfaat dan 

menolak bahaya atau kerugian. Maslahah yang maksudkan sebenarnya bukan 

mendatangkan kebaikan pada umumnya, karena mendatangkan manfaat dan 

menolak bahaya atau kerugian adalah tujuan makhluk. Yang dimaksudkan dengan 

maslahah di sini adalah menggapai tujuan syara.7 

 

 

5 Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam. H. 28. 

6 Mukhlis Abidin, “Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu,” Tawazun: Journal 

Of Sharia Economic Law 2, No. 1 (2019): 73. 

7 Muhammad Aziz Dan Sholikah Sholikah, “Metode Penetapan Maqoshid Al Syari’ah: 

Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi,” Ulul Albab Jurnal Studi Islam 14, No. 2 (2013): 160–175. 
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Penjelasan pengertian secara singkat dan operasional yang mengaitkan 

antara Allah dan Maqasid al-Syari’ah dalam susunannya secara hierarkis 

didapatkan pada perkembangan selanjutkan yang dipelopori oleh Abu ishaq al 

Syatibi, tokoh yang kemudian hari dinobatkan sebagai pendiri ilmu Maqasid al-

Syari’ah, al-Syatibi mengemukakan bahwa beban-beban syariah kembali kepada 

penjagaan tujuan-tujuan makhluk. Maqashid ini tidak lebih dari tiga macam; 

dharuriyat (kepentingan pokok), hajiyat (kepentingan sekunder), dan tahsiniyat 

(kepentingan tersier). Lebih lanjut al-Syatibi menyatakan bahwa Allah sebagai 

syar’I memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk 

kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.8 Hukum Islam sebagaimana tujuannya 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.9 

Terminologi Maqasid al-Syari’ah pada perkembangannya mengalami 

kontemporerisasi dari terminologi tradisional ke terminologi masa kini. Adapun 

Maqasid al-Syari’ah yang diambil berdasarkan dharuriyat (kepentingan pokok) 

yakni: 

1. Hifz al-Din (Memelihara Agama) 

Konsep ini dalam terminologi al-Ghazali dan al-Syatibi menurut al-Amiri 

bahwa hukuman atas meninggalkan ajaran yang benar. Akan tetapi, dalam 

perkembangannya teori tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang 

sangat berbeda yaitu kebebasan kepercayaan (freedom of faiths) menurut istilah 

Ibnu ‘Asyur.10 

 

8 Aziz dan Sholikah, “Metode Penetapan Maqoshid Al Syari’ah: Studi Pemikiran Abu 

Ishaq al Syatibi.” h. 167. 

9 Achmad Musyahid Idrus, “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan 
Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, 
no. 2 (2019): 134–145. 

10 Syahrul Sidiq, “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran 
Jasser Auda,” Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 7, no. 1 (2017): 140–161. 
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Konsep hifz al-din merupakan hal yang begitu penting untuk menjaga 

kelangsungan dan kemurnian agama dari generasi ke generasi. Prosesi perkawinan 

dan konsep Hifz al-din adalah dua hal yang saling berkaitan terlebih lagi pada 

kaitannya dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama kita maknai 

sebagai perkumpulan sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan yang berasal dari 

latar belakang agama yang berbeda. Menjaga kemurnian agama akan sangat sulit 

jika sebuah keluarga terdiri dari berbagai agama apalagi ketika dibangun dari 

perkawinan beda agama. 

Proses menjalankan agama pada perkawinan beda agama tidak 

mendapatkan keselarasan karena ajaran agama yang berbeda. Tidak hanya itu, 

perbedaan konsumsi keluarga seperti halal dan haram menjadi sebuah perbedaan 

yang mendasar dalam menjalani kehidupan keluarga.  

Perkawinan beda agama bisa menghadirkan konflik dalam praktik agama 

dan keyakinan. Ini dapat mengancam pemahaman dan praktik agama masing-

masing pasangan, serta keturunan mereka. Pernikahan ini bisa menghadirkan risiko 

kehilangan kesucian agama. Untuk mempertahankan agama dan keyakinan yang 

kuat, lebih baik untuk tidak melangsungkan perkawinan beda agama. Ini membantu 

mencegah potensi konflik agama dan memungkinkan pasangan untuk berkomitmen 

sepenuhnya pada praktik agama mereka. 

2. Hifz an-Nafs (Memelihara Jiwa) 

Pada tingkatan dharuriyat, konsep ini mengemukakan pada aspek 

terlindunginya hidup manusia itu sehingga tidak mati, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Kalau hal ini 

terabaikan maka eksistensi jiwa akan terancam.11  

 

11 Intan Cahyani, “Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan 

Dan Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2014): 19–29. h. 24. 
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Konflik dalam perkawinan beda agama dapat mengakibatkan stres dan 

ketegangan emosional, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental 

dan fisik pasangan. Ini bisa membahayakan jiwa mereka. Dalam rangka 

mempertahankan jiwa dan kesejahteraan mental dan fisik, lebih baik untuk 

menghindari perkawinan beda agama jika ada potensi konflik yang parah. 

3. Hifz Al-Aql (Memelihara Akal) 

Konsep memelihara akal ini masih terbatas pada maksud larangan minum 

minuman keras dalam Islam.12 Konsumsi minuman keras berpotensi untuk merusak 

akan dan menghilangkan kesadaran dampaknya akan terjadi kekaburan dan 

ketidaktahuan akan persoalan baik dan buruk. Kewajiban memelihara akan juga 

dapat ditempuh dengan jalan menuntut ilmu pengetahuan untuk mengembangkan 

potensi akal.  

Konflik agama dan perbedaan nilai dalam perkawinan beda agama bisa 

mengganggu akal sehat pasangan, dan ini dapat menghambat perkembangan 

mereka secara pribadi dan intelektual. Untuk mempertahankan akal sehat dan 

kesejahteraan psikologis, sebaiknya tidak melangsungkan perkawinan beda agama 

jika ada potensi untuk konflik yang merusak. 

4. Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan) 

Konsep ini adalah suatu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-

Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori 

Maqasid kebutuhan dengan istilah hukum bagi yang melanggar kesusilaan.13  

Perkawinan beda agama dapat menghadirkan masalah tentang bagaimana 

mengasuh dan mendidik keturunan dalam dua agama yang berbeda. Hal ini dapat 

 

12 Sidiq, “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser 

Auda.” h. 155. 

13 Sidiq, “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser 

Auda.” h. 154. 
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menciptakan kebingungan bagi anak-anak dan mengancam identitas agama mereka. 

Agar dapat mempertahankan harta dan aset dengan baik serta menghindari konflik 

keuangan yang tidak perlu, sebaiknya tidak melangsungkan perkawinan beda 

agama. Menjaga keturunan dapat ter aktualisasi pada perkawinan dengan memilih 

pasangan yang dapat memberikan keturunan agar eksistensi keturunan bisa terjaga 

5. Hifz al-Mal (Memelihara Harta) 

Pada tingkatan dharuriyat konsep memelihara harta yaitu dengan adanya 

harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam hal muamalah, seperti jual-belli, 

sewa-menyewa, gadai dan sebagainya. Diabaikannya aturan ini mengancam 

eksistensi harta.  

Perkawinan beda agama dapat melibatkan masalah hukum dan keuangan 

yang kompleks, termasuk hak warisan dan tanggung jawab finansial. Ini dapat 

menciptakan ketidakpastian dan konflik hukum. Agar dapat mempertahankan harta 

dan aset dengan baik serta menghindari konflik keuangan yang tidak perlu, 

sebaiknya tidak melangsungkan perkawinan beda agama. 

Dalam bukunya yang berjudul "Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu" Ali 

Ahmad al-Jurjawi menjelaskan dengan lebih rinci pemikiran yang mendasari 

larangan perkawinan antar-agama dalam beberapa aspek kategori yang berbeda. 

Yang pertama adalah perkawinan wanita muslimah dengan pria non-muslim (baik 

Ahlul Kitab maupun musyrik) sebagai berikut: 

1. ketika seorang muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka ia praktis 

berada di bawah kendali/otoritas non-muslim, dan ini merupakan bentuk 

pelecehan tersendiri atas keislamannya. Secara normatif, hal ini merujuk pada 

Qs. An-Nisa [4]: 141: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan 

kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” 
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2. Terdapat suatu kecenderungan bahwa ketika anak-anak tumbuh dewasa, 

mereka cenderung memilih mengambil ayah mereka sebagai panutan, yang 

pada gilirannya bisa membawa anak-anak tersebut terjerumus dalam 

kekafiran. Dengan kata lain, hal ini berpotensi menghasilkan kekafiran. 

3. Ada kekhawatiran bahwa muslimah lama-kelamaan akan terpengaruh dan 

mengikuti agama suami atas nama kepatuhan terhadap suami maupun alasan-

alasan lain, karena suami non-muslim berpotensi mengajak pada kekafiran 

yang berujung pada neraka. 14 

Ali Ahmad al-Jurjawi juga menjelaskan mengapa perkawinan antara laki-

laki Muslim dengan perempuan musyrikah dan Majusiyah diharamkan, pandangan 

ini juga ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili. Menikahi perempuan 

musyrikah/majusiyah dapat mengganggu harmoni, ketenangan, dan kerjasama 

dalam rumah tangga. Perbedaan keyakinan agama dapat menyebabkan 

ketidaksetujuan, ketidakcocokan, dan konflik di antara suami dan istri, sehingga 

kehidupan rumah tangga mungkin tidak akan berjalan dengan baik dan penuh 

kebahagiaan.15 

B. Kemaslahatan Perkawinan Beda Agama dalam Falsafah Hukum Islam 

Islam adalah agama wahyu diturunkan oleh Allah swt. kepada umat Islam 

sebagai panduan untuk meneruskan kehidupan untuk mengenal yang hak dan batil. 

Alquran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 

melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia guna memperbaiki 

 

14 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.). 

h. 32-34. 

15 Mufliha Wijayati, “Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian 

Filsafat Hukum Islam),” Istinbath: Jurnal Hukum 19, no. 01 (2022): 159–179. 
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akhlak menuju jalan yang benar dan menjadi pedoman hidup dan hidayah bagi umat 

Islam yang bertakwa.16  

Kajian keislaman yang berfokus pada kajian hukum tidak terlepas pada 

persoalan Falsafah Hukum Islam. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa 

kajian Filsafat Hukum Islam menyentuh dua aspek kajian yaitu falsafah syar’i 

(objek praktis) dan falsafah tasyri’(objek teori).  

Sementara Objek Praktis filsafat hukum Islam adalah: 

1. Rahasia-rahasia hukum Islam (Asrar al-Ahkam) 

2. Ciri khas hukum Islam (Khasha’is al-Ahkam) 

3. Keutamaan hukum Islam (Mahasin al-Ahkam) 

4. Karakteristik hukum Islam (Thawabi’al-Ahkam)17 

Para ulama dan fuqaha berpendapat bahwa pensyariatan suatu hukum 

(termasuk hukum perkawinan) di dalamnya mengandung rahasia atau hikmah 

kemaslahatan (asrar al-ahkam) baik itu tampak atau tidak, dan itu bukan suatu 

kewajiban bagi Allah swt.18 Selain itu juga mengandung Ciri khas hukum Islam 

(Khasha’is al-Ahkam) Keutamaan hukum Islam (Mahasin al-Ahkam) dan 

Karakteristik hukum Islam (Thawabi’al-Ahkam).  

Salah satu dari banyaknya tujuan dari disyariatkannya nikah dalam Islam 

adalah memperoleh anak atau keturunan. Anak yang di harapkan dari perkawinan 

merupakan anak yang saleh dan dapat memberikan kebanggaan kepada orang 

tuanya di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, anak memiliki hak untuk memperoleh 

 

16 Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf,” Mazahibuna: 

Jurnal Perbandingan Mazhab (2019). h. 243. 

17Faisal Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Ciptapustaka Media Perintis, 2007). 

h. 22. 

18 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, 1 ed. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996). h. 25. 
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kepastian nasab dari orang tuanya yang disandarkan pada ayahnya.19 Atas dasar itu, 

maka keturunan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar pelanjut dalam 

keluarga tetapi keturunan memiliki faedah yang sangat penting bagi kedua orang 

tuanya. karena itu, hikmah adanya keturunan dalam perkawinan adalah memberi 

manfaat dunia akhirat, menjadi buah hati, yang menyejukkan pandangan, sarana 

untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah swt. anak akan meringankan beban 

orang tua.20 

Tujuan dan hikmah perkawinan semacam ini tidak dapat diwujudkan 

dalam perkawinan beda agama karena anak-anak atau keturunan yang lahir dari 

pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama mengalami kebimbangan 

dalam memilih agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan agama orang 

tuanya.  

Perkawinan antara individu berbeda agama telah mengalami perubahan 

sejak dikeluarkannya fatwa oleh MUI pada tahun 2005 yang menyatakan perbuatan 

tersebut sebagai sesuatu yang dilarang, namun masih belum dapat menghapuskan 

perdebatan seputar perkawinan beda keyakinan. Diskusi tentang perkawinan antara 

individu dengan keyakinan agama yang berbeda juga sangat terkait dengan 

perkawinan antara individu Muslim dan orang-orang yang memeluk ahl al-kitab. 

Pendapat-pendapat mengenai kebolehan atau ketidak bolehan menikahi 

wanita yang memeluk ahl al-Kitab tidak jauh berbeda dengan pandangan-

pandangan tentang praktik penyembelihan mereka. Sementara ulama berpendapat 

bahwa walaupun ayat ini pada dasarnya telah membenarkan pernikahan pria 

Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh 

 

19 Muhammad Salim Mahmudi, “Falsafah Hukum Perkawinan Islam,” At-Tabayyuun: 

Journal Islamic Studies 3, no. 1 (2021): 1–16. 

20 Achmad Musyahid, “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah,” Al-Risalah 

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015): 222–238. 
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firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 221: “janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik pria (dengan wanita-wanita Muslimah) sampai mereka (pria-pria 

musyrik itu) beriman”. 

Sahabat Nabi saw., ‘Abdullah Ibn ‘Umar ra., menegaskan bahwa: “Saya 

tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pada kemusyrikan seseorang 

yang percaya bahwa Tuhannya adalah ‘Isa atau salah seorang hamba Allah.” 

Pendapat Ibn ‘Umar ini, tidak didukung oleh mayoritas sahabat-sahabat Nabi 

lainnya. Dalam surah al-Ma’idah ayat 1-5 menyatakan bahwa walaupun akidah 

ketuhanan Ahl al-Kitab tidak sama atau sepenuhnya sama dengan akidah islamiah, 

tetapi al-Qur’an tidak mempersamakan mereka dengan kaum musyrikin, bahkan 

membedakannya dan memberi mereka nama khusus, yakni Ahl al-Kitab.21 

Perhatikanlah antara lain firman-Nya: ‘orang-orang kafir, yakni Ahl al-kitab dan 

orang-orang musyrik (.mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan 

(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. al-Bayyinah 

98: 1).  

َ
 
َتََتْيَِ هُمَُالْبَ يِ نَةُ َمُن ْفَكِ يْنََحَتّٰ  كََفَرُوْاَمِنَْاهَْلَِالْكِتٰبَِوَالْمُشْركِِيْنَ َلَََْيَكُنَِالاذِيْنَ

 

Terjemahnya: 
Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik 
tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka 
bukti yang nyata,22 

Larangan perkawinan antara orang yang berbeda agama nampaknya 

dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan “sakinah” dalam keluarga yang 

menjadi tujuan perkawinan. Pernikahan baru akan langgeng dan damai jika ada 

kecocokan cara pandang hidup antara suami dan istri. Terlepas dari perbedaan 

 

21 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, 3 ed. (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005). h. 

30. 

22 Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 598. 
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agama, budaya, bahkan tingkat pendidikan, seringkali menimbulkan 

kesalahpahaman dan retaknya perkawinan. 

Benar bahwa ayat ini membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim 

dengan perempuan Ahl al-Kitab, namun izin tersebut merupakan salah satu cara 

untuk memenuhi kebutuhan mendesak pada masa itu, ketika umat Islam seringkali 

harus melakukan perjalanan jauh untuk berjihad tanpa bisa kembali dengan 

suaminya. 

Laki-laki sering kali diharapkan menjadi pemimpin dalam rumah tangga 

yang dapat memengaruhi pandangan agama istrinya. Jika suami tidak mengakui 

keyakinan agama istrinya, ada kekhawatiran bahwa ini dapat mengarah pada upaya 

memaksa perubahan agama, baik secara terang-terangan maupun secara diam-

diam. Kehormatan perempuan adalah indikasi bahwa calon pasangan haruslah 

seorang yang terhormat, baik itu seorang yang beragama maupun seorang yang 

berasal dari Ahl al-Kitab. 

Beberapa orang juga memahami kata tersebut dalam konteks yang sama 

dengan bagian lain dalam Alkitab yang merujuk pada wanita yang merdeka. Kata 

merdeka ini dapat merujuk pada kebebasan, menjaga kehormatan, atau pernikahan. 

Menekankan pentingnya memprioritaskan perempuan beragama memberikan 

pesan bahwa kesamaan keyakinan dan pandangan hidup dapat membantu 

membangun kedamaian dan menciptakan landasan yang kuat bagi sebuah keluarga. 

Ayat yang menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dengan 

wanita Yahudi dan Nasrani dihalalkan, dengan ancaman bahwa orang yang murtad 

setelah beriman akan kehilangan amalannya, merupakan peringatan bagi mereka 

yang mempertimbangkan pernikahan semacam itu. Tujuannya adalah untuk 

mencegah kemungkinan penyalahgunaan keyakinan agama dan untuk menghindari 

akibat negatif yang dapat terjadi di akhirat. 
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Penempatan ayat ini setelah pernyataan keputusasaan orang-orang kafir dan 

kesempurnaan agama Islam menunjukkan bahwa pernikahan semacam itu 

diizinkan karena umat Islam telah mencapai kesempurnaan dalam petunjuk agama 

dan karena orang-orang kafir telah menjadi sangat lemah dalam upaya mereka 

untuk mengalahkan umat Muslim atau memurtadkan mereka. Ini sekali lagi 

menggarisbawahi pentingnya menunjukkan keindahan Islam serta sikap baik yang 

harus ditunjukkan oleh suami terhadap istri-istri yang menganut agama Yahudi atau 

Kristen, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar 

keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak 

dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahl al-K itab bagi yang 

tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga 

akan terpengaruh oleh ajaran non Islam, yang dianut oleh calon istri atau keluarga 

calon istrinya. 

Demikian halnya dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama 

dalam bingkai syariat Islam tidak diperbolehkan dalam rangka mencapai tujuan 

disyariatkannya perkawinan dalam hukum Islam. Nilai-nilai yang terpancar dalam 

hikmah-hikmah perkawinan sulit didapatkan dalam praktek perkawinan beda 

agama. Karena hal ini di dasar dari perkara yang paling dasar yaitu Aqidah dan 

Iman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dan KHI, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, 

meskipun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada klausul baku 

yang menunjukkan pelarangan itu, akan tetapi dalam hukum agama-agama 

perkawinan beda agama tidak diperbolehkan kecuali dalam agama Budha. 

Akan tetapi dalam perkawinan agama budha yang non budha harus mengucap 

“atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka” yang secara tidak langsung 

mempelai menjadi bagian dari agama budha.   

2. Implementasi pengesahan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui 

permohonan pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan negeri 

sehingga perkawinan itu dapat dianggap sah oleh negara. Pengesahan 

perkawinan beda agama ini dapat dilakukan karena hakim dalam putusannya 

mengambil yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 

1400K/pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989 dan undang-undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi kependudukan. Akan tetapi hal ini tidak dapat lagi 

dilakukan setelah keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2023.  

3. Dalam Filsafat hukum Islam perkawinan beda agama tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip dan hikmah-hikmah ditetapkannya syariat Islam sehingga 

perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Karena hal ini dapat 

mencederai kemurnian aqidah, dan iman, serta dapat menimbulkan 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga.  
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B. Implikasi Penelitian  

Adapun implikasi dari penelitian ini di antaranya:  

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa perkawinan beda agama tidak 

diperbolehkan dalam Undang-undang dan agama-agama. oleh sebab itu, 

perlu adanya aturan khusus mengenai perkawinan beda agama agar tidak ada 

lagi dis harmonisasi antar hukum. 

2. Permohonan pengesahan perkawinan beda agama tidak lagi diterima setelah 

dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan pengadilan 

untuk tidak menerima permohonan pengesahan perkawinan beda agama.  

3. Tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama, dapat membantu mencegah 

potensi konflik agama dan memungkinkan pasangan untuk berkomitmen 

sepenuhnya pada praktik agama mereka. Selain itu, ketidak bolehan 

perkawinan beda agama dapat menjaga sebab-sebab adanya syariat 

perkawinan diantaranya menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta 

benda. 



 
 

78 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agama, Departemen. Al Quran Dan Terjemahnya, 2019. 
Abidin, Mukhlis. “Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu.” 

TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 73–86. 
Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan 

Sauda Julia Merliyana. “Metode penelitian kualitatif studi pustaka.” 
Edumaspul: Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022): 974–980. 

Agama, Departemen. Al Quran dan Terjemahnya, 2019. 
Al-Jurjawi, Ali Ahmad. Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu. Beirut: Dar Al Fikr, 

n.d. 
Amalia, Andi Husnul, dan Patimah Patimah. “Tinjauan Hukum Islam tentang 

Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo.” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 
2 (2021): 361–375. 

Amin, Rizal Irvan. “Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik 
peraturan perundang-Undangan di Indonesia.” Jurnal Hukum dan 
Pembangunan Ekonomi 8, no. 2 (2020): 156–169. 

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” 
Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22, no. 
1 (2020): 48–64. 

Andriani, Dewi Sri, Patimah Patimah, dan Rahma Amir. “Perlindungan Hukum 
Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt. G/2021/PA. 
Sgm).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3, no. 
1 (2021): 1–16. 

Anisyah, Anisyah. “Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf.” Refleksi Jurnal 
Filsafat dan Pemikiran Islam 20, no. 1 (2020): 101–113. 

Arsyad, Azman. “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini dalam Surah Al-Shaf.” 
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab (2019). 

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif 
Hukum Islam.” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, 
no. 2 (2016). 

Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif 
Hukum Islam.” Yudisia 5, no. 2 (2014): 293–294. 

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 9 ed. jakarta: Gema 
Insani, 2011. 

Aziz, Muhammad, dan Sholikah Sholikah. “Metode Penetapan Maqoshid Al 
Syari’ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi.” ULUL ALBAB Jurnal 
Studi Islam 14, no. 2 (2013): 160–175. 

B.Muslim, Abu al-Husaian Muslim. Shahih Muslim. 4 ed. Beirut: Dar al-jil, n.d. 
Bahri, Syamsul. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di 

Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia.” Syaksia: Jurnal Hukum 
Perdata Islam 23, no. 1 (2022): 101–114. 

Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. 1 ed. Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 1996. 

Bashori, Akmal. Filsafat Hukum Islam. Jakarta Timur: Kencana, 2020. 
Bukhori, Imam. “Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama 

Jember (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang 
Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan).” FALASIFA: Jurnal Studi 
Keislaman 7, no. 1 (2016): 109–114. 

Cahaya, Nur. “Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam.” Hukum 



79 
 

 
 

Islam 18, no. 2 (2018): 141–156. 
Cahyani, Intan. “Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syari’ah.” Jurnal Al-Qadau: 

Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2014): 19–29. 
Cantonia, Sindy, dan Ilyas Abdul Majid. “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan 

Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan 
dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 6 (2021): 510–
527. 

Dan, Abdul Aziz Muhammad Azzam bdul Wahab Sayyed Hawwas. Fiqh 
Munakahat. Jakarta: Amzah, 2009. 

Daus, Candra Refan, dan Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; 
Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia.” Al-’Adalah: 
Jurnal Syariah dan Hukum Islam 8, no. 1 (2023): 40–64. 

Dr. Fasal Ananda Arfa, MA. Filsafat Hukum Islam. Medan: Ciptapustaka Media 
Perintis, 2007. 

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. Metode Penelitian Kualitatif. I. Makassar: 
CV. syakir Media Press, 2021. 

Engineer Asghar Ali, Islam Dan Pembebasan, Terj. Cet. Ii, Yogyakarta: Lkis,2007 
Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 
Fikri, Aik Fauzan, Pepe Iswanto, dan Ayi Ishak Sholih Muchtar. “Kebolehan 

Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan Kompilasi Hukum Islam.” Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam 
14, no. 2 (2020): 191–230. 

Halim, Ibnu. Fiqih Munaqahat. Pertama. Jakarta: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 
2010. 

Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Soumatera Law Review 2, no. 
2 (2019): 297–308. 

Hikmawati, Nur, dan Abdi Wijaya. “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana 
Pernikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam 
(Studi Kasus Di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten 
Kepulauan Selayar).” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan 
Mazhab dan Hukum (2020). 

Ichsan, Reza Nurul, Marzuki Marzuki, dan Nelvetia Purba. “Analisis Yuridis 
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik 
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 
114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg).” Jurnal Ilmiah METADATA 4, no. 3 (Desember 
3, 2022): 285–300. 

Idrus, Achmad Musyahid. “Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; 
Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” Mazahibuna: 
Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 134–145. 

Idrus, Achmad Musyahid, Hamzah Hasan, Mulham Jaki Asti, Nasya Tisfa 
Taudiyah, dan Patimah Halim. “Philosophy Of Tashrī ‘Review On 
Internalization Maja Labo Dahu In The Legal System Of The Sultanate Of 
Bima.” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 12, no. 1 (2022): 
108–128. 

Ikhwan, Eka Cahyani. “Penundukan Hukum Dalam Pernikahan Beda Agama 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan 
Makale Kabupaten Tana Toraja).” Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Hukum Keluarga Islam 4, no. 3 (2023). 

Indonesia, Departemen Agama Republik. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jawa Barat: 
PT. Pantja Cemerlang, 2015. 

Indonesia, Republik. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 
(1974). 



80 
 

 
 

———. “UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- 
Undang” (2011). 

Ismaya, Nina, dan Andi Safriani. “Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti 
dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di 
Indonesia.” Alauddin Law Development Journal 4, no. 3 (2022): 760–770. 

Itang, suparman Usman dan. Filsafat Hukum Islam. Banten: Laksita Indonesia, 
2015. 

J. shodiq, Misno, Abdul Rasyid. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam 
Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum 
dan Pranata Sosial Islam 07, no. No.1 (2019). 

Jaini, Jaini, dan Faisar Ananda Arfa. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-
Qur’an.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 7 (2023): 243–250. 

Karim, Kairuddin, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah dalam 
Undang-Undang Perkawinan.” Jurnal Litigasi Amsir 9, no. 2 (2022): 137–
145. 

Kharisma, Bintang Ulya. “Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 
2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?” Journal of Scientech 
Research and Development 5, no. 1 (2023): 477–482. 

Lestari, Oktaviana. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi’i Dan Hukum 
Nasional Di Indonesia.” Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and 
Community Service 1, no. 1 (2023): 45–62. 

M.Ag, Dr. Busyro. Pengantar Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2020. 
Mahasin, Ashwab. “Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut 

Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia).” Pro 
Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial 2, no. 1 (2022): 16–23. 

Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan 
dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. 
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. 

Mahmudi, Muhammad Salim. “Falsafah Hukum Perkawinan Islam.” At-
Tabayyuun: Journal Islamic Studies 3, no. 1 (2021): 1–16. 

Maidin, Muhammad Sabir. “Nikah Mut’ah Perspektif Hadis Nabi SAW.” 
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Vol. 1, no. No. 2 (2019): h. 217. 

Makalew, Jane. “Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia.” Lex 
Privatum 1, no. 2 (2013). 

Mudhiiah, hmad Atabik dan Khoridatul. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif 
Hukum Islam.” YUDISIA 5, no. 2 (2014): 2. 

Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: 
Rajawaki Pers, 2014. 

Muhammad syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution. filsafat Hukum 
Islam dan MAqasid as-Syariah. Jakarta: Kencana, 2020. 

Multazim, A A. “Konsepsi Imam Syafi’I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad 
Nikah.” Mahakim: Journal of Islamic Family Law 4, no. 2 (2020): 143–151. 

Mustafa, Adriana, dan Arwini Bahram. “Relasi Gender Dalam Pernikahan 
Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus 
Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Mazahibuna: Jurnal 
Perbandingan Mazhab (2020): 241–254. 

Musyahid, Achmad. “Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah.” Al-
Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2015): 222–238. 

Muzammil, Dr. Hj. Iffah. Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). 
Tangerang: Tira Smart, 2019. 

Nasrudin, Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, dan Lusi Margareth Tijow. “Pencatatan 
Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan 
Islam Di Indonesia.” Jurnal Syntax Admiration 2, no. 10 (2021): 1944–



81 
 

 
 

1959. 
Nasution, Hamdan. “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama.” Jurnal 

Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 
19, no. 1 (2019): 85–93. 

Nasution, Harun. Filsafat Agama. Jakarta: Pustaka Progressif, 1997. 
Nasution, Syamruddin. Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an. Pekanbaru: 

Yayasan Pusaka Riau, 2011. 
Nuzha, Nuzha. “Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Di Indonesia.” Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 4, no. 1 (2019): 
1–10. 

Nugroho Dwi Yanto, “Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama Di 
Indonesia”, Populis.Id, 10 Maret 2022. 
Https://Populis.Id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-
Beda-Agama-Di-Indonesia?Page=2 (28 April 2023) 

Peraturan Pemerintah. “UU No 16 Tahun 2019.” Undang-undang Republik 
Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, no. 006265 (2019): 2–6. 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019. 

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. Filsafat Ilmu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 
2019. 

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, 

Berdasarkan Ketuhanan, dan Yang Maha. “Putusan Nomor 
1912/pdt.g/2022/PA.Mk” (2022). 

Rahman, Muh Sabir, dan Muh Akbar Fhad Syahril. “Kajian Yuridis Pengesahan 
Perkawinan di Pengadilan Agama.” Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 2 (2023): 
248–257. 

Rahmawati, Ni Nyoman. “Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Persfektif 
Hukum Hindu.” Belom Bahadat 9, no. 1 (2019). 

RI, Mahkamah Agung. “SURAT EDARAN Nomor 2 Tahun 2023” (2023). 
Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, dan Abdul Ghafar. “Sumber-Sumber Hukum 

Islam dan Implementasinya.” Borneo: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 
(2021): 28–41. 

Rusliana, Siti Nur Fatoni dan Iu. “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas 
Agama di Kota Bandung.” Varia Hukum 1, no. 1 (2019). 

Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah. 2 ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2008. 
Saebani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam. Tangerang: Pustaka Setia, 2007. 
———. Fiqih Munakahat. Lampung: Pustaka Setia, 2009. 
Samsurizal SIQ.S ThI, MA. Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip). 

Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021. 
Setiyanto, Danu Aris. “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 68 / PUU-XII / 2014” 9, no. 1 (2016): 13–30. 
Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. Falsafah Hukum Islam. Kedua. 

Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. 
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah. 3 ed. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 

2005. 
siddik Turnip, Ibnu Radwan. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, 

Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” Al-Tadabbur: 
Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 6, no. 01 (2021): 107–140. 

Sidiq, Syahrul. “Maqashid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah 
Pemikiran Jasser Auda.” Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi 
Manusia 7, no. 1 (2017): 140–161. 

Silfanus, Jessica. “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat 

https://populis.id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia?Page=2
https://populis.id/Read13644/Jangan-Kaget-Ini-Jumlah-Pasangan-Nikah-Beda-Agama-Di-Indonesia?Page=2


82 
 

 
 

Pluralisme.” The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan 8, no. 1 (2022): 
82–95. 

Sulistyowati, Soerjono Soekanto dan Budi. Sosiologi Suatu Pengantar. Revisi. 
Jakarta: Rajawaki Pers, 2017. 

Sylviah, Sylviah. “Penerapan Filsafat Hukum Islam Dalam Poligami (Studi 
Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990).” 
Jurnal Ar-Risalah 2, no. 2 (2022): 60–74. 

Tagel, Dewa Putu. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.” Vyavahara Duta 14, no. 2 (2019): 
84–98. 

Utami Argawati, “Mm Tolak Perkawinan Beda Agama”, Mkri.Id, 31 Agustus 2023. 
Https://Www.Mkri.Id/Index.php?page=web.Berita&id= (28 April 2023) 

Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” Al-Risalah 14, 
no. 02 (2018): 293–306. 

Wijayati, Mufliha. “Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian 
Filsafat Hukum Islam).” Istinbath: Jurnal Hukum 19, no. 01 (2022): 159–
179. 

Woen, Victoria. “Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman.” 
Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan 4, no. 1 (2020). 

Wungow, Jefri. “Apologetika Kristen Terhadap Pernikahan Beda Agama.” 
RHEMA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika 1, no. 1 (2015). 

Yulianti, Yulianti. “Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Empat Madzhab.” 
Darussalam 23, no. 02 (2022). 

Zahrah, Fatimah, dan Patimah Patimah. “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan 
Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama.” Qadauna: Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2020): 11–30. 

“MA Disebut Mengalami Kemunduran Luar Biasa Karena Melarang Hakim 
Kabulkan Permohonan Nikah Beda Agama.” BBC News Indonesia, n.d. 

No Title, 1945. 
Letezia Tobing, “Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, 

hukumonline.com, Rabu, 20 September 2017, 
https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pencatatan-perkawinan-
beda-agama-lt528d75a6252d7/, (20 Agustus 2023)



 
 

83 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis merupakan seorang laki-laki yang bernama 

lengkap A. Zainal Azhar Ishak. Anak Pertama dari 

pasangan suami istri Ayahanda Ishak dan Ibunda Hasniati. 

Lahir menjelang magrib pada tanggal 16 September 2001 

di rumah kayu Desa Lappacinrana.  Masa kanak-kanak 

dilalui dengan bermain dan menempuh pendidikan di SD 

Negeri 99 Lappacinrana. Tahun 2012 setelah kelulusan 

melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bulupoddo. Tahun 2016 Melanjutkan 

pendidikan di MA Darul Istiqamah Sinjai. Tahun 2019 penulis mulai menyandang 

gelar mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga saat ini.  

Selama menjalani pendidikam S1 Penulis tergabung di beberapa organisasi 

dan mendapatkan amanah di antaranya koordinator keilmuan LDF Al-Ahkam tahun 

2022. Pada saat yang sama juga diamanahi sebagai sekretaris bidang riset dan 

pengembangan keilmuan pada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

pimpinan Komisariat fakultas Syariah dan Hukum Cabang Gowa. Tahun 2023 

kembali dilantik dan diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM 

Fakultas Syariah dan Hukum. Selanjutnya, penghujung tahun 2023 diamanahi 

sebagai Sekretaris Umum Karang Taruna Desa Lappacinrana.  

Proses menyelesaikan skripsi tak lepas dari berbagai dinamika akademik 

dan organisasi. Berkat Bantuan dan dukungan dari kawan-kawan dan dari berbagai 

pihak sehingga skripsi yang berjudul “Pengesahan Perkawinan Beda Agama di 

Pengadilan Negeri (Perspektif Filsafat Hukum Islam)” dapat terselesaikan 

dengan baik.  

Tentunya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekeliruan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Kritik dan saran dapat dikirimkan kepada penulis melaui 

email: zainalazharishak@gmail.com.  

mailto:zainalazharishak@gmail.com

