
 

ANALISIS AYAT-AYAT KHULU’ DALAM AL-QUR’AN  

(STUDI PENAFSIRAN AL-QURṬUBĪ DALAM  

TAFSIR AL-JĀMI’ LĪ AḤKĀM AL-QUR’ĀN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
Sarjana Agama Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
UIN Alauddin Makassar 

 
 

Oleh: 

SAFARUDIN 

NIM: 30300120016 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2024 



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Safarudin 

Nim   : 30300120016 

Tempat/Tgl. Lahir : Labuhan Pering, 18 Mei 2001 

Jurusan  : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas/Program : Ushuluddin dan Filsafat 

Alamat  : Jl. Tamangapa Raya No. 280  

Judul  :Analisis Ayat-Ayat Khulu’ Dalam Al-Qur’an (Studi    

Penafsiran al-Qurṭubī Dalam Tafsir al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-

Qur’ān) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaram bahwa skripsi 

ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Makassar, 15 Maret, 2024 

Penulis, 

 

  

                             Safarudin 

         Nim.3030120016 

 

 

 





 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

ِ الرَّحْمهنِ الرَّحِيمِْ   بِسْمِ اللّهٰ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt. atas rahmat dan 

limpahan karunianya yang senantias diberikan kepada kami sehingga penulisan 

skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang diutus untuk menyempurnakan akhlak 

umat manusia. 

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan daam memperoleh gelar 

Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

Penulis berusaha untuk menuangkan segenap kemampuan untuk menyelasaikan 

skripsi ini yang berjudul “Analisis Ayat-Ayat Khulu’ dalam Al-Qur’an (Studi 

Penafsiran al-Qurṭubī Dalam Tafsir al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān)”. 

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang turut membantu dan 

berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penuis 

untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu 

dan membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga dapat 

mengatasi segala hambatan-hamabatan dengan baik. Ucapan terima kasih yang 

mendalam penulis ucapkan kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, sebagai rektor UIN Alauddin 

Makassar dan para wakil rektor I bapak Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas M.Ag., 

bapak wakil rektor II Dr. H. Andi Aderus Lc., M.A., bapak wakil rektor III Prof. 

Dr. Muhammad Halifah Mustamin M.Pd., bapak wakil rektor IV Prof. Dr. 



 

iv 
 

Muhammad Amri Lc., M.Ag., yang telah memipin UIN Alauddin Makassar 

tempat penulis menuntut ilmu. 

2. Bapak Prof. Dr. Muhaemin M.Th.I., M.Ed. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat, beserta Ibu Dr. Wahyuni, S.sos., M.Si, Ibu Dr. Hj. Darmawati H, 

M.Hi, Bapak Syahrir Kasim Ph.D yang telah membina selama kulaih di UIN 

Alauddin Makassar. 

3. Bapak Andi Muhammad Ali Amiruddin, S.Ag., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Al-Qur’an dan Tafsir dan bapak Yusran, S.Th.I., M.Hum, selaku Sekretaris 

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir atas petunjuk dan arahannya selama kuliah. 

4. Bapak Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A dan Ibu Dr. Aisyah, S.Ag., M.A selaku 

pembimbing (I dan II) penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Muhsin M.Th.I dan bapak Dr. Abdul Ghany, S.Th.I., M.Th.I. 

selaku munaqisy I dan II penulis, yang telah mengoreksi dan memberikan 

masukan untuk skripsi ini. 

6. Kedua orang tua penulis ibunda tercinta: Samsiah dan ayahanda: alm. Ambo 

Panjang, yang telah mendidik dan membesarkan hingga menyekolahkan 

sampai saat ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt 

7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta segenap staff yang telah 

menyiapkan literatur serta kemudahan dalam memanfaatkannya demi 

penyelesaian skripsi ini.  

8. Para Dosen dan Asisten Dosen serta karyawan dan karyawati di lingkungan 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberikan pengetahuan dan pengalaman selama masa studi. 



 

v 
 

9. Saudara-saudaraku mahasiswa/i Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir angkatan 2020 

telah menjadi saudara seperjuangan selama menjalani masa studi dan 

penyelesaian skripsi ini.  

Kami berharap semoga Allah swt. membalas segala jasa-jasa mereka. 

Semoga usaha dan ikhtiar kita dapat bernilai ibadah dihadapan Allah swt. Āmīn 

Ya Rabbal’ālamīn. 

Makassar, 14 Februari 2024 

Penulis 

 

 

Safarudin 
Nim. 30300120016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL....................................................................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................................................. ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................................................................................... iii 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... vi 

DAFTAR ISI.........................................................................................................................................v 

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................................................viii 

ABSTRAK ......................................................................................................................................................... xiv 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah .............................................................................................................. 8 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian............................................. 8 

D. Kajian Pustaka ...................................................................................................................... 11 

E. Metodologi Penelitian ...................................................................................................... 12 

F. Tujuan dan Kegunaan...................................................................................................... 15 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU’ ............................................................................ 17 

A. Definisi Khulu’....................................................................................................................... 17 

B. Dasar Hukum Khulu’ ......................................................................................................... 18 

C. ‘Iwaḍ Khulu’............................................................................................................................ 23 

D. Ruju’ dalam Khulu’ ............................................................................................................. 26 

E. Penyebab Terjadinya Khulu’ ........................................................................................ 28 

BAB III AL-QURṬUBĪ DAN TAFSIR AL-JĀMI’ LĪ AḤKĀM AL-QUR’ĀN..........................32 

A. Biografi al-Qurṭubī ........................................................................................................... 32 

1. Riwayat Hidup ............................................................................................................ 32 



 

vii 
 

2. Riwayat Pendidikan................................................................................................. 34 

3. Guru dan Murid.......................................................................................................... 35 

4. Karya-karya.................................................................................................................. 37 

B. Tafsir al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān ........................................................................... 38 

1. Latar Belakang Penulisan .................................................................................... 38 

2. Metode dan Corak .................................................................................................... 40 

3. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 41 

4. Sumber Referensi Tafsir al-Qurṭubī .............................................................. 45 

BAB IV ANALISIS AYAT-AYAT KHULU’ PERSPEKTIF AL-QURṬUBĪ ............................ 46 

A. Hakikat Khulu’ Perspektif al-Qurtubī ..................................................................... 46 

B. Ayat-Ayat Tentang Khulu’.............................................................................................. 50 

C. Analisa Penafsiran al-Qurṭubī Tentang Ayat-Ayat Khulu’ ......................... 54 

D. Dampak Khulu’ Perspektif al-Qurṭubī .................................................................... 64 

BAB V PENUTUP.......................................................................................................................................... 66 

A. Kesimpulan............................................................................................................................. 66 

B. Implikasi ................................................................................................................................... 67 

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam bahasa latin sebagai 

berikut: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

  Kha Kh Kh dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

  Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

B. Vokal 

1. Contoh Vokal Tunggal atau Monoftong 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah A A  ا

 Kasrah I I  اَ 

َ
 
 ḍammah U U  ا

2. Contoh Vokal Rangkap atau Diftong 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يْ
َ
 fatḥah dan ya Ai a dan i  ئ  

ويْ
 
 fatḥah dan wau Au a dan u  ئ
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Contoh: 

ْ ف  يي
َ
 kaifa : ك

ويْ
 
لْ ه  : haula 

C. Maddah 

Maddah atau vocal yang panjan lambangnya berupa huruf dan harakat, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ْ|ْ...ْي ْ
َ
 fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ْا

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ...ْيْ 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ...ْو ْ

 Contoh: 

 ْ
 
ات  māta : م 

 ْ َ
م   ramā : ر 

لْْ قِيي : qīla 

 ْ
 
ت وي م   yamūtu : ي 

D. Tā marbūtah 

Transliterasi tā’ marbūtah di bagi menjadi dua. Pertama, jika berharakat 

fatḥah, kasrah, atau ḍammah maka transliterasinya adalah (t). Kedua, jika 

berharakat sukun maka transliterasinya adalah (h). Ketika ada tā’ marbūtah di 

tengah kalimat maka transliterasinya adalah (h). 

Contoh: 

الِْ
 
ف طي

 
ْالأ

 
ة
 
ض وي  rauḍah al-aṭfāl : ر 

ْا 
 
ة
 
ن دِيي ْالم 

 
ة
َ
ل ضِيي

 
لف  : al-madīnah al-faḍīlah 
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E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ال (Alif  lam 

ma’rifah) ditranslterasikan dengan huruf kecil (al-). Jika terletak di awal, maka 

ditulis dengan huruf besar (Al-), contoh: 

ار
َّ
 al-Nār (bukan an-Nār) : الن

 ْ ر  م 
 
 al-Qamar : الق

يْ  مِذِيالتِّ  : Al-Tirmiżī (terletak di awal) 

F. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tasydid (  ّ ), dalam 

translitersi ini dilambangkan dengan konsonan ganda atau pengulangan huruf, 

contoh: 
ا
 
ن بَّ  rabbanā : ر 

ق ْ   al-Ḥaqq : الح 

و ْ 
 
د  Aduwwu‘ : ع 

 Jika huruf ى   ber-tasydid di akhir kata yang didahului huruf kasrah, maka 

ditransliterasikan menjadi ī, contoh: 

  ْ
لَِ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

  ْ
َ ئ ِ
ر   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arabiy)‘ : ع 

G. Lafẓ al-Jalālah 

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya, 

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih, ditransliterasikan tanpa hurf hamzah. 

Contoh: 

ْا ن  ِْدِيي
َ
للّ  : dīnullāh 

 ِْ
َ
 billāh : بِااللّ
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H. Huruf Kapital 

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

namun dalam transliterasinya huruf-huruf besar tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Apabila nama 

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

huruf awal dari nama tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

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

refernsi yang didahului oleh kata sndang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupu dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’an 

Nāṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

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

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

Contoh: 

 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditlis menjadi Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 
Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan Zaīd Naṣr 

Ḥamīd Abū) 
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I. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subhanahu wa ta’ālā 

saw.   = ṣallalāhu ‘alahi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

w.   = Wafat 

HR   = Hadis Riwayat 

QS …/…:  = QS Ibrāhīm/14: 5 atau QS al-Falaq/113: 3 

h.   = Halaman 

Cet.   = Cetakan 

t.th.   = Tanpa tahun penerbit 

t.p.   = Tanpa nama penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat penerbit 
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ABSTRAK 

Nama  : Safarudin 

Nim  : 30300120016 

Judul : Analisis Ayat-Ayat Khulu’ Dalam AL-Qur’an (Studi Penafsiran 

al-Qurṭubī Dalam Tafsir al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān) 

Skripsi ini menjelaskan tentang gugat cerai atau khulu’ dalam Al-Qur’an 

dengan melihat penafsiran al-Qurṭubī dalam tafsir al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān, de 

menitikberatkan pada tiga fokus permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana hakikat 

khulu’ perspektif al-Qurṭubī, 2) Bagaimana penafsiran al-Qurṭubī tentang ayat-

ayat khulu’, dan 3) Bagaimana dampak khulu’ perspektif al-Qurṭubī. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan tafsir aḥkām. 

Konsep tafsir aḥkām yang digunakan berfokus kepada hukum muamalah yaitu 

terkait hukum keluarga dalam Al-Qur’an. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menelaah literatur-lieratur terkait yang bersumber dari data primer yaitu tafsir 

al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān dan data sekunder, seperti kitab fiqh islam wadillatuh. 

Setelah data terkumpul maka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 

interpretasi tekstual yaitu dengan menafsirkannya dengan ayat yang lain atau 

dengan hadis Nabi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga ayat yang terkait 

dengan khulu’ ini yaitu: QS al-Baqarah/2: 229, QS al-Nisā’/4: 4, QS al-Nisā’/: 20. 

Pada hakikatnya khulu’ menurut al-Qurṭubī adalah perceraian atas kemauan istri 

dengan menebus dirinya berupa pengembalian mahar yang telah diterima 

kemudian diberikan kepada suaminya. Jika seorang suami melakukan perbuatan 

nusyuz sehinnga membuat istrinya tidak kuat lagi hidup bersamanya dengan 

meminta khulu’ maka menurut al-Qurṭubī suami dilarang untuk menerima harta 

tebusan tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari khulu’ ini menurut 

sebagian ulama membuat suami tidak bisa merujuk istrinya lagi sampai ia telah 

menikah dengan laki-laki lain dalam hal ini khulu’ sama dengan talak ba’in, 

sedangkan menurut al-Qurṭubī khulu’ itu sama halnya dengan fasakh artinya jika 

suami menalak istrinya dengan dua kali talak kemudian meng-khulu’-nya maka 

ketika ia ingin menikahinya kembali maka hal itu diperbolehkan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Al-Qur’an merupakan suatu kitab yang menjadi salah satu rujukan bagi 

penganut agama Islam yang didalamnya menjelaskan aturan-aturan bagi 

penganutnya dalam berkehidupan di dunia  ini. Isi kandungan Al-Qur’an  itu 

sendiri terdiri dari beberapa hal pokok diantaranya mengenai persoalan aqidah, 

yang menjadi syarat pertama yang mesti dilakukan bagi penganutnya dengan 

meyakini adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari kiamat, serta takdir baik 

dan takdir buruk. Kemudian Al-Qur’an juga membahas tentang akhlak manusia 

dengan mengajarkan perilaku yang mana harus di lakukan dan dihindarkan. 

Selanjutnya Al-Qur’an juga menjelaskan terkait petunjuk syari’at yaitu dengan 

membahas ayat-ayat hukum, baik hukum yang berkaitan dengan Allah atau 

sesama manusia. 

Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Qur’an. Para sahabat 

menafsirkan Al-Qur’an dengan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki, ketika 

mereka terkendala dalam suatu penafsiran maka para sahabat menanyakan 

langsung kepada Nabi maksud dari ayat tersebut. Setelah Nabi wafat para sahabat 

pun menjadi salah satu rujukan bagi generasi berikutnya yaitu para tābi’īn yang 

penafsirannya selain berpegang pada sumber-sumber pendahulunya juga 

berdasarkan pada ijtihad dan pertimbangan nalar mereka sendiri.1 Kemudian 

pada masa-masa selanjutnya terus terjadi perkembangan terhadap penafsiran Al-

 

1Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, Mabāḥiṡ fī ‘Ulūm al-Qur’ān, terj. Mudzakir, Studi Ilmu-Ilmu 
Qur’an (Cet. II; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1994), h. 473. 
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Qur’an. Seiring dengan perkembangan penafsiran yang begitu luas, maka 

bertambah pula fungsi dan peran akal atau ijtihad para ulama dalam menjelaskan 

maksud dari Al-Qur’an itu sendiri. Sehinnga kemudian melahirkan penafsiran dan 

kitab-kitab tafsir yang coraknya bermacam-macam. Para mufassir ketika 

memaknai  dan  menjekaskan maksud dari setiap ayat  maka tidak terlepas dari 

metode, pendekatan, serta corak  yang  terdapat  dalam  kajian  tafsir. Hal-hal ini 

yang perlu dikuasai dalam  memahami penafsiran Al-Qur’an.2 

Corak penafsiran yang ada pun beraneka ragam, mulai dari corak 

penafsiran teologis, lughawi, sufi, falsafi, ‘ilmi, hingga corak penafsiran fiqih yang 

mengfokuskan penafsirannya terhadap ayat-ayat  hukum yang mana penafsirnya 

terkadang menunjukkan kefanatikannya terhadap suatu mazhab ketika 

menafsirkan ayat-ayat hukum. Misalnya kitab tafsir Ibn al-‘Arāby yang berjudul 

Aḥkām Al-Qur’an. Buku tafsir ini menunjukkan kefanatikan penulisanya terhadap 

mazhab Maliki yang dianutnya. Sebagai contoh mengenai permasalahan hukum 

membacanya ketika shalat dan juga apakah bismillah sebagian surat al-Fātihah 

atau bukan.3 Berbeda dengan kitab tafsir lain yang bercorak fikih misalnya al-

Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān karya Imām al-Qurṭubī yang mana tidak terlalu fanatik 

terhadap suatu mazhab tertentu, akan tetapi beliau mengemukakan beberapa 

pandangan ulama-ulama lainnya yang berbeda atau untuk menguatkan 

pendapatnya ketika membahas suatu konteks ayat tertentu, misalnya dalam hal 

batalnya puasa orang yang makan kerena lupa, menurut Imam Malik puasanya 

 

2Ummi Kalsum Hasibuan, ‘Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam 
Mitra Penafsiran Al-Qur’an’, Perada 3, no .1 (2020): h. 61–77. 

3Dewi Murni, dkk,. "Lughawi , Fiqhi Dan Ilmiy", Jurnal Syahadah 8, no .1 (2020): h. 55–91. 
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batal walaupun dalam keadaan lupa akan tetapi menurut al-Qurṭubī puasanya 

tidaklah batal.4 

Salah satu anjuran yang terpenting dari Al-Qur’an yakni pernikahan. Hal 

ini ditunjukkan mengenai adanya sekitar 80 ayat yang membahas tentang 

pernikahan yang mana terdapat kata zawwaja yang berarti berpasangan dan kata 

nakaḥa yang memiliki arti menghimpun, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam 

menganjurkan untuk menikah.5 Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan 

ketentraman dan kedamaian anatara kedua pasangan.6 Sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS al-Rūm/30: 21  

 وَّ 
ً
ة
َّ
وَد مْ مَّ

ُ
ك
َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
ا اِل
ٖٓ
وْ
ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت
ِّ
وَاجًا ل

ْ
ز
َ
مْ ا
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
نْ ا مْ مِّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
 ا
ٖٓ
يٰتِه 
ٰ
  وَمِنْ ا

َّ
 اِۗن

ً
رَحْمَة

  
َ
رُوْن

َّ
ك
َ
ف
َ
ت وْمٍ يَّ

َ
ق
ِّ
يٰتٍ ل

ٰ َ
 لَ

َ
لِك ْ ذٰ ي ِ

 ( ٢١)ف 

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.7 

Pada hakikatnya, manusia diciptakan berpasangan, disatukan oleh simbol 

suci. Dalam perkawinan, peran laki-laki sebagai suami dan peran perempuan 

sebagai istri terekspresikan, keduanya mempunyai orientasi yang  sama yaitu 

hidup bersama selama-lamanya. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, 

terkadang ada hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan masalah  dalam sebuah 

 

4Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān, 
Juz 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1987), h. 67. 

5Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020), h. 1.  

6Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2004), h. 43-44.  

7Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Samad, 2014), h. 406. 
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pernikahan. Untuk mengatasi perpecahan dalam perkawinan, berbagai upaya 

dilakukan untuk mengatasinya agar perpecahan yang timbul antara suami dan 

istri tidak berlanjut pada perselisihan yang lebih serius.8  

Kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian dan ketentraman 

merupakan dambaan bagi setiap pasangan. Perlu dipahami bahwa dalam 

mewujudkan rumah tangga yang harmoni memiliki kriteria-kriteria yaitu adanya 

ketenangan jiwa yang didasari oleh ketakwaan kepada Alllah swt, kesehatan 

jasmani dan rohani yang terjamin dan cukupnya kebutuhan baik dari segi 

pakaian, makanan, dan tempat tinggal.9 

Namun, pada kenyataanya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga 

terkadang muncul berbagai macam permasalahan, mulai permasalahan yang 

sepele hingga permaslahan yang berujung percerian. Perceraian itu sendiri 

merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS al-Ṭalāq/65: 1 

ا  
َ
اِذ  ُّ ي ب ِ

َّ
الن هَا  يُّ

َ
ا
ٖٓ
  يٰ

َ
 لَ
َۚ
مْ
ُ
ك رَبَّ  َ

ه
وا اللّٰ

ُ
ق
َّ
وَات  

ََۚ
ة
َّ
عِد

ْ
ال حْصُوا 

َ
وَا تِهِنَّ 

َّ
لِعِد نَّ 

ُ
وْه

ُ
ق
ِّ
ل
َ
ط
َ
ف ءَ 

ۤ
سَا

ِّ
الن مُ 

ُ
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
ط

 ِ
ه
 اللّٰ

ُ
وْد

ُ
 حُد

َ
ك
ْ
 وَتِل

ۗ
ةٍ
َ
ن بَيِّ ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
تِي ْ َ بِف

ْ
أ  يَّ
ْ
ن
َ
 ا
ٖٓ َّ
رُجْنَ اِلَ

ْ
 يَخ

َ
 بُيُوْتِهِنَّ وَلَ

ْۢ
نَّ مِنْ

ُ
رِجُوْه

ْ
خ
ُ
 ۗوَمَنْ  ت

 
َ
ت مْرًايَّ

َ
 ا
َ
لِك  ذٰ

َ
 بَعْد

ُ
َ يُحْدِث

ه
عَلَّ اللّٰ

َ
رِيْ ل

ْ
د
َ
 ت
َ
 ۗ لَ

ٗ
سَه

ْ
ف
َ
مَ ن

َ
ل
َ
 ظ

ْ
د
َ
ق
َ
ِ ف

ه
 اللّٰ

َ
وْد

ُ
 حُد

َّ
  (١) عَد

Terjemahnya: 

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu 
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang 
wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah 
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah 
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang 
jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, 

 

8Dwi Arini Zubaidah, "Disharmoni Keluarga: Tren Cerai Gugat Di Indonesia", Legtitima: 
Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2020): h. 126–52. 

9Noffi Yanti, ‘Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan 
Konseling Keluarga’, Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 3, no. 1 (2020): h. 10. 
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maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang 
baru.10  

Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad namun secara hakkat juga untuk 

umatnya yaitu apabila menceraikan istiri maka hendaklah pada waktu istri-istri 

itu suci dari haid. Dari ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan perceraian. 

Perceraian merupakan usaha agar ikatan pernikahan antara suami dan istri 

terlepas. 

Jumlah perceraian yang tercatat terus meningkat dalam enam tahun 

terakhir dan merupakan yang jumlah terbanyak. Kebanyakan perceraian yang 

terjadi pada tahun 2022 tercatat sebayak 516.334 kasus dimana kasus cerai talak 

sebanyak 127.986 dan kasus cerai gugat sebanyak 338.358 kasus atau mencakup 

75,21% dari total jumlah kasus perceraian.11 Sedangkan di Makassar sendiri 

jumlah perceraian dari Januari-Novemer 2023 tercatat sebanyak 2.149 kasus, 

dimana cerai talak sebanyak 339 kasus sedangkan cerai gugat sebanyak 1.368 

kasus.12 Dari data di atas menunjukkan bahwa kasus gugat cerai semakin banyak 

dan terus meningkat. 

Dalam islam bentuk perceraian ada dua yaitu berupa talak dan khulu’. 

Talak merupakan keinginan untuk berpisah yang berasal dari pihak suami 

sedangkan khulu’ merupakan kemauan istri untuk berpisah dengan membayar 

tebusan kepada suaminya. Khulu’ secara istilah agama adalah suatu perceraian 

 

10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, h. 558. 

11Sindy Mutia Annur, “75% Kasus Percerain di Indonesia Diajukan Pihak Istri”, 
Databoks.Com, 2 November 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-
kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri (16 Desember 2023). 

12Burhan, “Angka Perceraian di Makassar Tembus 2149 Kasus Sejak Januari-November 
2023”, Inikita.Co.Id, 16 November 2023. https://inikata.co.id/2023/11/16/angka-perceraian-di-
makassar-tembus-2149-kasus-sejak-januari-november-2023/ (16 Desember 2023). 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri%20(16
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri%20(16
https://inikata.co.id/2023/11/16/angka-perceraian-di-makassar-tembus-2149-kasus-sejak-januari-november-2023/
https://inikata.co.id/2023/11/16/angka-perceraian-di-makassar-tembus-2149-kasus-sejak-januari-november-2023/
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atau perpisahan yang di sertai ganti rugi untuk suami dengan mempergunakan 

kalimat talak atau khulu’.13 Hubungan yang sudah tidak baik lagi antara suami 

istri, sehingga seorang istri tidak tahan lagi bersama suaminya seakan-akan ingin 

kabur, di sisi lain suami tidak menceraikannya maka istri di perbolehkan 

mengajukan khulu’ dan mengembalikan apa yang telah ia terima darinya, akan 

tetapi suami dilarang mengambil lebih dari apa yang telah diberi. Khulu’ 

dilakukan oleh seorang istri bertujuan untuk menghilangkan mudharat yang 

menimpanya disebabkan pergaulan dan kehidupan yang sudah tidak kondusif 

lagi dengan suaminya.14 

Perbuatan khulu’ ini sebenarnya telah terjadi di zaman Rasulullah, 

sebagaimana di ceritkan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi: 

ُّ بْنُ عَبْدِ   ي ِ
ف 
َ
ق
َّ
وَ الث

ُ
ابِ ه

َّ
وَه

ْ
 ال
ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
، ق بَصِْْيُّ

ْ
رُ بْنُ جَمِيلٍ ال

َ
ه
ْ
ز
َ
ا أ
َ
ن َ َ ب 
ْ
خ
َ
مِجيدِ،  أ

ْ
ال

يْسٍ  
َ
بْنِ ق ابِتِ 

َ
ث  
َ
ة
َ
 امْرَأ

َّ
ن
َ
أ اسٍ،  ابْنِ عَبَّ ، عَنِ 

َ
رِمَة

ْ
اءُ، عَنْ عِك

َّ
حَذ

ْ
وَ ال

ُ
 ه
ٌ
الِد

َ
ا خ

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ: حَد

َ
ق

عْتِبُ 
َ
ي مَا أ

مَا إِن ِّ
َ
يْسٍ أ

َ
 بْنُ ق

ُ
ابِت

َ
: يَا رَسُولَ اِلله ث

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَلَّ ي ب ِ

َّ
تِ الن

َ
ت
َ
  أ

مِ،عَ 
َ
سْلَ ِ

ْ
ي الْ ِ

رَ ف 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
رَهُ ال

ْ
ك
َ
ي أ
كِب ِّ
َ
 دِينٍ، وَل

َ
قٍ، وَلَ

ُ
ل
ُ
ي خ ِ

يْهِ ف 
َ
يْهِ   ل

َ
 اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَلَّ

َ
ق
َ
ف

يْهِ  
َ
عَل ينَ 

ِّ
رُد
َ
ت
َ
أ مَ: 

َّ
مَ:  وَسَل

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله   

َّ
رَسُولُ اِلله صَلَّ الَ 

َ
ق عَمْ، 

َ
ن  :

ْ
ت
َ
ال
َ
ق ؟ 

ُ
ه
َ
ت
َ
حَدِيق

حَدِ 
ْ
بَلِ ال

ْ
 اق

ً
ة
َ
لِيق

ْ
ط
َ
هَا ت

ْ
ق
ِّ
ل
َ
 وَط

َ
ة
َ
 15.يق

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Azhar bin Jamil ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Abdul Wahhab ia berkata: telah menceritakan 
kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin 

 

13Imad Zaki al-Barudi, Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm li al-Nisā, terj. Tim Penerjemah Pena, 
Tafsir al-Qur’an Wanita (Jakarta: Pena Pundi Askara, t.th), h. 142. 

14Yusuf al-Qarḍawi, Hadyu al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah, terj. As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa 
Kontemporer (Cet; V Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 502. 

15Abū ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu’aib al-Nasāī, al-Sunān al-Kubra, Juz 5 (Cet: I, Beirūt: 
Muassasah al-Risālah, 2001), h. 277.  
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Qais datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, Tsabit 
bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin 
melakukan kekufuran dalam Islam." Lalu Rasulullah bersabda: "Maukah 
engkau mengembalikan kebunnya, " ia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda 
(kepada Tsabit): "Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali." 

 Hadis ini menjelaskan kebolehan istri untuk mengajaukan gugat cerai 

dengan mengembalikan maharnya kepada suaminya yang sudah tidak disenangi 

dikarenakan telah jauh dari agama Allah sehingga tidak bisa memenuhi hak dan 

kewajibannya sebagai seorang suami.  

 Menurut jumhur ulama seorang istri yang telah mengajukan khulu’ maka 

ia akan berkuasa penuh terhadap dirinya artinya tidak ada lagi tanggung jawab 

suaminya terhadap dirinya. Namun yang perlu di perhatikan adalah jika seorang 

istri meminta cerai (khulu’) tanpa sebab yang jelas menurut syari’at maka 

Rasulullah telah memberikan peringatan keras baginya dengan mengatakan 

“Siapa saja wanita yang meminta agar diceraikan oleh suaminya tanpa didasari 

oleh sebab yang dibolehkan menurut syari’at, maka diharamkan baginya 

mencium bau surga.16 

 Berkenan dengan khulu’ ulama berbeda-beda dalam mengkategorikannya 

kedalam bentuk talak atau fasakh. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

khulu’ sama dengan talak yang berarti mantan suaminya tidak boleh ruju’ kepada 

istrinya sampai mantan istrinya menikah dengan pria lain, sebab khulu’ sama 

dengan talak ketiga. Adapun yang beranggapan bahwa khulu’ termasuk fasakh 

berarti mantan sumaniya masih berhak ruju’ kepada istrinya tanpa harus 

 

16Muhammad ‘Uṡmān al-Khasyit, Fiqh al-Nisā’, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, Fikih 
Wanita Empat Madzhab (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h. 344.  
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menikah terlebih dahulu dengan pria lain.17 Dikarenakan banyaknya kasus gugat 

cerai yang terus terjadi di masyarakat dan banyaknya ikhtilaf  mengenai khulu’ 

sehingga perlu di jelaskan secara mendalam tentang ayat-ayat khulu’ serta 

penafsirannya dalam hal ini menurut Imam al-Qurṭubī.  

B.  Rumusan Masalah 

Setelah memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apa Hakikat khulu’ perspektif al-Qurṭubī? 

2. Bagaimana penafsiran al-Qurṭubī mengenai ayat-ayat khulu’ dalam Al-

Qur’an? 

3. Bagamana dampak khulu’ perspektif al-Qurṭubī? 

C.  Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Ayat-Ayat Gugat Cerai Dalam al-

Qur’an (Studi Penafsriran al-Qurṭubī Dalam Tafsīr al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qur’ān). 

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap variabel-variabel, maka 

dari perlu untuk diuraikan satu persatu. 

1. Analisis Ayat 

Analisis merupakan pemecahan suatu topik menjadi beberapa bagian 

berbeda dan memeriksa masing-masing bagian  serta hubungan di antara mereka 

untuk mencapai pemahaman yang benar. Salah satu hal yang membuat suatu 

analisis mudah di mengerti yaitu dengan menguraikan suatu pokok atas berbagai 

 

17Muhammad ‘Uṡmān al-Khasyit, Fiqh al-Nisā’, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, Fikih 
Wanita Empat Madzhab, h. 332.  
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tatarannya serta menghubungkan antara satu tataran dengan yang lainnya.18 

Analisis ayat yang di maksud di sini yaitu menelusuri dan menguraikan ayat Al-

Qur’an yang sesuai terhadap tema yang dibahas. Salah satu tujuan dari analsis 

untuk mengtahui dan menjelaskan sseuatu yang menjadi pembahasan pokok.   

2. Gugat Cerai (Khulu’) 

Kata khulu’ secara bahasa diartikan rusak, meninggalkan, melepaskan, 

ataupun menceraikan, yaitu seorang istri yang meminta agar di talak oleh 

suaminya dengan membayar tebusan dari hartanya.19  

Menurut komplikasi hukum Islam khulu’ merupakan perceraian yang 

dilakukan dengan membayar uang tebusan atau iwad atas permintaan istri serta 

persetujuan suaminya.20 Sedangkan menurut para imam mazhab berpendapat 

bahwa khulu’ merupakan suatu perpisahan atau perceraian antara suami dan istri 

dengan mengeluarkan atau menggunakan lafaz-lafaz yang jelas ataupun lafaz 

yang samar-samar dan kemudian istri melakukan pembayaran sebagai tebusan 

bagi dirinya kepada suaminya.21 Dengan kata lain khulu’ adalah tebusan seorang 

istri agar terlepas dari suaminya yang sudah tidak disukai, dengan suatu 

pembayaran agar suami menceraikannya. 

 

 

 

18Azman, Analisis Tagmemik Dalam Penafsiran Al-Qur’an: Suatu Pendekatan Linguistik 
(Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 6.  

19Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., al-Mu’jam al-Wasīṭ, Juz I (t.t.: Dār al-Da’wah, t.th.), h. 250. 

20Seri Pustaka Yustisia, Komplikasi Hukum Islam. 
https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0IC?hl=id&gbpv=
1 (18 Oktober 2023), h. 10. 

21Abdurrahman al-Jaẓīrī, Kitāb al-Fiqhu ‘Alā al-Mażhab al-‘Arba’ah, Juz IV, (Beirūt: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 347-348.   

https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0IC?hl=id&gbpv=1
https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaetEzq0IC?hl=id&gbpv=1
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3. Al-Qur’an 

Al-Qur’an yang dimaksud dalam pengertian judul ini yaitu ayat Al-Qur’an 

yang membahas mengenai khulu’, yang mana terdapat 4 ayat mengenai atau 

khulu’. Diantaranya, QS al-Baqarah ayat 229, QS al-Nisā’ ayat 4, QS al-Nisā’ ayat 19 

dan QS al-Nisā’ ayat 20. 

4. Tafsir al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 

Al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān merupakan salah satu kitab tafsir yang 

dikarang oleh Abū ‘Abdullah Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī atau 

lebih dikenal dengan sebutan imam al-Qurtubī. Salah satu latar belakang di 

susunnya kitab ini yaitu bermula dari munculnya keinginan yang besar setelah 

pencarian ilmu dari berbagai ulama.22 

Dalam ilmu tafsir, diketahui ada corak dan metode dalam penafsiran. 

Corak tafsir al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’an ini bercorak tafsir fikih. Corak tafsir fikih 

lebih mengfokuskan penafsirannya pada ayat yang memuat hukum. Meskipun 

demikian, tafsir al-Qurṭubī ini tidak hanya membahas ayat mengenai perosalan 

hukum saja, melainkan menafsirkan Al-Qur’an secara keseluruhan. Kitab tafsir ini 

terdiri  dari 20 jilid, namun dalam penelitian ini tidak semuanya digunakan. Akan 

tetapi penelitian ini berfokus pada jilid 3 yang  membahas QS al-Baqarah dan jilid 

5 yang membahas QS al-Nisā’.  

D.  Kaj ian Pustaka 

 Dalam menyusun penelitian ini, penulis membahas tentang Analisis Ayat-

Ayat Gugat Cerai (Khulu’) Dalam tafsir al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’an Karya Imam al-

 

22Muhammad Ismail dan Makmur, “Al-Qurṭubī dan Metode Penafsirannya dalam Kitab al-
Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’an”, Pappasang 2, no. 2 (Desember 2020): h. 22. 
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Qurṭubī. Kemudian dilakukan penelusuran pustaka dan beberapa referensi 

terkait, namun belum di temukan pembahasan yang serupa. Akan tetapi 

ditemukan beberapa penelitian yang selaras antara lain: 

Jurnal yang ditulis oleh RR. Dwi Anggraeni dan Diana Primadanti, yang 

berjudul “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan 

Komplikasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan”. Jurnal ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum 

terhadap istri dalam pengajuan khulu’ kepada suaminya untuk menceraikan 

dirinya dari ikatan perkawinan disertai dengan pembayaran iwad. Adanya 

ketegasan kedudukan pihak istri tentang akibat hukum khulu’ yang dimasukkan 

kedalam talak sehingga mempersempit permainan cerai rujuk dari pihak suami. 

Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang dibahas penulis yaitu berkenaan 

dengan pandangan al-Qurṭubī mengenai khulu’. 

Jurnal yang ditulis oleh Mazroatus Saadah, yang berjudul “Perempuan dan 

Perceraian: Kajian Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”. Jurnal ini 

menjelaskan alasan gugat cerai diajukan yaitu, kesadaran gender artinya terdapat 

kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki memilki hak atas pengajuan gugat 

cerai, pernikahan usia muda menyebabkan masih kurangnya pegetahuan tentang 

hak dan kewajiban suami istri. Dari jurnal ini tentunya berbeda dengan apa yang 

penulis bahas yang lebih menggali mengenai ayat dari Al-Qur’an yang 

menjelaskan mengenai khulu’. 

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Arini Zubaidah, yang berjudul “Disharmoni 

Keluarga: Tren Cerai Gugat di Indonesia”. Dalam penelitian ini menjelaskan 
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bahwa tren gugat cerai banyak terjadi disebabkan terjadinya KDRT seta pasangan 

suami istri yang tidak memahami hakikat dari pernikahan itu sendiri sehinnga 

sering terjadi perceraian akibat rumah tangga yang tidak terjalin secara 

harmonis. Penelitian ini tentunya tidak sama dengan apa  yang  penulis lakukan 

yaitu lebih mengfokuskan pemabahsaanya terhadap ayat-ayat mengenai gugat 

cerai. 

Jurnal yang ditulis oleh Mohsi, dengan judul, “Cerai gugat dengan alasan 

yang dibuat-buat perspektif qawaid al-Fiqhiyyah”. Penelitian ini menjelaskan 

bagaimana perspektif Qawaid al-Fiqhiyah yang membolehkan gugat cerai dengan 

alasan yang sesuai aturan syari’at namun kalau dengan menbuat-buat alasan 

maka itu dilarang. Penelitian ini fokus pembahasannya berbeda dengan yang 

kami bahas yaitu penafsiran Imam al-Qurṭubī terkait ayat-ayat khulu’. 

 Jurnal yang ditulis oleh Hendri Utami dan Muhammad Nasruddin A, yang 

berjudul “Konsep nusyuz terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif tafsir 

al-Kasysyaf karya az-zamarkhasyari”. Penelitian membahas bagaimana cara 

untuk penyelesian apabila terjadi nusyuz yang menjadikan keharmonisan rumah 

tangga tidak tercapai. Kesamaan penelitian ini yaitu terletak pada perilaku nusyuz 

yang kemudiam bisa memicu terjadinya perceraian. Perbedaannya terletak pada 

perspektif tokoh Mufassir yang digunakan.   

E.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). 

Penelitian yang objek kajiannya berupa data pustaka yang diambil  dengan 
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menelaah sumber data yakni buku-buku yang memiliki relevansi terhadap objek 

tema yang dibahas.23  

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Tafsir Ahkam 

Dikarenakan objek yang dibahas mengenai ayat Al-Qur’an terkait khulu’, 

olehnya itu digunakanlah pendekatan tafsir yang mana melalui pendekatan ini 

mampu mengungkapkan penafsiran-penafsiran terkait masalah yang di bahas. 

Pendekatan tafsir yang digunakan adalah pendekatan tafsir secara tekstual 

dengan menggunakan konsep tafsir aḥkām yang melakukan penafsiran terhadap 

ayat-ayat hukum dengan merujuk kepada Al-Qur’an, hadis Nabi dan juga 

mengadopsi pendapat-pendapat mujtahid. Konsep tafsir aḥkām yang digunakan 

berfokus kepada hukum muamalah yaitu terkait hukum keluarga dalam Al-

Qur’an. Adapunpun cara kerja pada penelitian ini yaitu menggunakan metode 

tafsir tematik atau maudhui  yaitu mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur’an yang 

memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian disusun berdasarkan kronologis 

turunnya dengan memperhatikan sebab turunnya. Kemudian mengkaji dan 

memahami serta memberikan kesimpulan dan penjelasan.24 

  3.   Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua yaitu data 

primer dan data sekunder. 

 

23Muhammad Mustofa, dkk., Metodologi Penelitian Kepustakaan (Padang: Get Press 
Indonesia,2023),h.198.https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KEPUS
TAKAAN_LIBRARY_RE/BgLVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0  (Di akses pada 15 Oktober 2023 – 14.34 
wita). 

24Nashruddin Baidan, Metode Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 
h. 72  

https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KEPUSTAKAAN_LIBRARY_RE/BgLVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KEPUSTAKAAN_LIBRARY_RE/BgLVEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di ambil dan diperoleh dari data pokok dari 

penelitian. Kemudian data pokok yang digunakan ini merujuk kepada penafsiran 

ayat-ayat tentang khulu’ yang diperoleh dari kitab tafsir al-Jāmi’ Li Aḥkām Al-

Qur’an karya Imam al-Qurṭubī. 

b.  Data Sekunder 

Untuk mendukung dan menguatkan data primer maka digunakahlah 

beberapa data sekunder. Selanjutnya yang menjadi sumber data sekunder yang 

digunakan bersumber dari berbagai referensi dan buku-buku yang telah ada, 

diantaranya kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyīd Sābiq, Komplikasi Hukum Islam, 

kitab Fiqh al-Islām wa Adillatuh karangan Wahbah al-Zuhaili, serta beberapa kitab-kitab 

tafsir lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data adalah upaya dalam menghimpun data dan 

mendapatkan data yang diperlukan secara terstruktur untuk menyelesaikan 

suatu permaslahan dalam penelitian.25 Pengeumpulan data pada penelitian ini  di 

lakukan dengan menelusuri referensi atau catatan-catatan berkaitan pada 

permasalahan yang di bahas. 

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul  maka proses berikutnya menganilisis data yang 

ada. Analisis data adalah pencarian sistematis, pengorganisasian, klasifikasi dan 

pengelompokan data yang  diperoleh ke dalam pola-pola untuk mengetahui mana 

 

25Abd. Mui Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir maudhu’iy, (Makassar: Alauddin Press, 
2009), h. 88.  
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yang urgen untuk dipelajari, sehingga bisa menentukan mana yang dapat 

dipublikasikan.26 

Dalam menganalisis data pada penlitian ini digunakan teknik interpretasi 

tekstual. Secara sederhana teknik ini dapat dikaitkan dengan tafsir bi al-Ma’ṣūr 

yang mana data yang dihadapkan kemudian ditafsirkan dengan teks-teks Al-

Qur’an itu sendiri atau hadis nabi. Teknik ini dipergunkan untuk menggali 

pengertian yang terkandung pada suatu kata agar kemudian memperoleh 

kesimpulan kalimat yang dibahas.27 

F. Tujuan dan Kegunaaan 

1. Tujuan  

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara detail 

mengenai gugat cerai atau khulu’ dalam Al-Qur’an. Namun spesifiknya yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengertian khulu’ perspektif al-Qurṭubī. 

b. Untuk mengetahui bagaimana al-Qurṭubi menafsirkan mengeni ayat-ayat 

khulu’ dalam Al-Qur’an. 

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak khulu’ perspektif al-Qurṭubī. 

2. kegunaan 

Kegunaan dalam penelitian ini meliputi secara ilmiah dan secara praktis. 

Pertama, secara ilmiah dalam penelitian ini yaitu dengan menjadikannya sebagai 

referensi khazanah keilmuan Islam terkhususnya mengenai persoalan khulu’ 

 

26Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2008), h. 248.  

27M. Alfatih Suryadilaga dkk., Metodologi Penelitian Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 
84-85. 
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dalam Al-Qur’an. Kedua, secara praktis kegunaannya dapat membuka pola pikir 

masyarakat luas lebih khusunya yang telah berkeluarga sehingga meminalisir 

terjadinya keretakan hubungan dalam rumah tangga.   
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU’ 

A. Definisi Khulu’ 

Secara bahasa  khulu’ berasal dari kata ا  عً لْ خَ   -   
َ
 خ
َ
عُ لَ خْ يَ   -  عَ ل  yang berarti 

melepas atau menengggalkan sesuatu. Seperti perkataan:   َو 
َّ
الن عَ 

َ
وَ عْ خل  لَ 

َّ
بَ  وْ الث

عُه
َ
ل
ْ
داءَ يَخ  yang berarti melepaskan sandal,  pakaian dan jubahnya.1  Sedangkan وَ الرِّ

makna secara tradisi apabila menḍammahkan kha adalah menghilangkan ikatan 

perkawinan. Namun secara fikih, ulama mazhab mengukapkan beberapa makna 

khulu’. 

Menurut mazhab Hanafi khulu’ adalah pelepasan hak ikatan nikah yang 

tergantung pada penerimaannya istri, baik dengan menggunakan kata khulu' atau 

sejenisnya. Istilah 'hak kepemilikan nikah' digunakan untuk khulu' dalam 

pernikahan yang fasid setelah terjadi perselisihan, pengembalian mahar, atau 

murtad. Mazhab maliki mengatkan bahwa khulu’ merupakan talak dengan ‘iwaḍ 

(pembayaran) baik asalnya dari istri atau orang lain seperti wali, atau talak yang 

dengan lafaz khulu’.2 

Mazhab Syafi’i berpendapat khulu merupakan perpisahan antara suami 

istri dengan ‘Iwaḍ dan dengan lafaz talak atau khulu’. Seperti perkataan suami ke 

istrinya aku talak kamu atau aku khulu’ kamu.3 Definisi khulu’ yang diungkapkan 

Mazhab Hanbali hampir mirip dengan mazhab Syafi’i yaitu perpisahan suami 

 

1Jamāl al-Dīn Abu Faḍal Muhammad bin Makram Ibnu Manẓūr al-Anṣārī, Lisān al-‘Arab 
Juz VIII (Beirūt: Dār al-Ṣadr, 1994), h. 76.   

2Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 
7007.  

3Syamsuddīn Muḥmmad bin Aḥmad al-Syarbīnī, Mugniy al-Miḥtāj Ila Ma’rifah Ma‘ānī Alfāz 
al-Minḥāj Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 430.  
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dengan istrinya dengan pembayaran ’iwaḍ yang diambil dari istri atau selainnya 

dengan lafaz khusus. Jika seorang wanita membenci suaminya karena akhlaknya 

atau penampilannya baik secara zahir atau maupun batin atau membenci dia 

karena kurangnya agamanya, usianya yang tua, kelemahannya, atau sejenisnya, 

dan ia takut berdosa dengan meninggalkan haknya, maka diperbolehkan baginya 

untuk melepaskannya dengan imbalan yang dapat menebus dirinya dari 

suaminya 4 

Kata خلع dalam Al-Qur’an diungkapkan hanya sekali saja yaitu pada QS 

Ṭaha/20: 12  

وًى 
ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
وَادِ ال

ْ
 بِال

َ
ك
َّ
 اِن
َۚ َ
يْك

َ
عْل
َ
عْ ن

َ
ل
ْ
اخ
َ
 ف
َ
ك  رَبُّ

۠
ا
َ
ن
َ
 ا
ْٖٓ
ي
 ( ١٢)اِن ِّ

Artinya:  
Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu 
karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa.5 

Potongan ayat yang berbunyi    
َ
يْك

َ
عْل
َ
ن عْ 

َ
جْل
َ
ف berarti lepaskanlah 

terompahmu. Maka dari akar kata inilah dapat kemudian dikaitkan khulu’ sebagai 

terlepasnya suatu ikatan pernikahan suami istri. Dari beberpa pengertian diatas 

dapat kami simpulkan bahwa khulu’ merupakan suatu bentuk perceraian atas 

kemauan istri agar terlepas dari suaminya dengan membayar tebusan kepadanya. 

B. Dasar Hukum Khulu’ 

Dasar hukum merupakan suatu rujukan yang dijadikan seseorang dalam 

penentuan suatu hukum dan dalam Islam dikenal sebagai dalil. Setiap hukum 

syari’at yang telah ditetapkan tentunya mempunyai landasan dalil  yang 

 

4Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūtī, Kasyf al-Qinā’ ‘an Matan al-Iqnā’ Juz V (Riyadh: 
Maktabah al-Naṣr al-Hadīṡah, 1968), h. 212. 

5Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Samad, 2007), h. 312. 
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bersumber dari Al-Qur’an ataupun hadis Nabi. Adapun mengenai khulu’ ini 

ditemukan dalam ayat Al-Qur’an dan juga beberapa dalam hadis diantaranya:  

1. Al-Qur’an 

Salah satu ayat yang menjadi dasar hukum khulu’ dan penerimaan ‘iwaḍ,  

yaitu QS al-Baqarah/2: 229 

 
 
ا مِمَّ وْا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ْ
ن
َ
ا مْ 

ُ
ك
َ
ل يَحِلُّ   

َ
وَلَ بِاِحْسَانٍ ۗ   

ٌْۢ
ح ي    ْ سِْْ

َ
ت وْ 
َ
ا بِمَعْرُوْفٍ   

ٌْۢ
اِمْسَاك

َ
ف نِ ۖ 

ٰ
ت مَرَّ  

ُ
ق

َ
لَ
َّ
لط
َ
  ا

وْ 
ُ
 يُقِيْمَا حُد

َّ
لَ
َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
اِن
َ
ِ ۗ ف

ه
 اللّٰ

َ
وْد

ُ
 يُقِيْمَا حُد

َّ
لَ
َ
 ا
 
ا
َ
اف
َ
خ  يَّ

ْ
ن
َ
 ا
ٖٓ َّ
ا اِلَ ٔـً يْ

َ
نَّ ش

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
  ا

َ
  د

َ
لَ
َ
ِ ۙ ف

ه
اللّٰ

  ِ
ه
اللّٰ  

َ
وْد

ُ
حُد  

َّ
عَد

َ
ت يَّ ا َۚوَمَنْ 

َ
وْه

ُ
د
َ
عْت
َ
ت  
َ
لَ
َ
ف  ِ

ه
اللّٰ  

ُ
وْد

ُ
حُد  

َ
ك
ْ
تِل بِه  ۗ   

ْ
ت

َ
د
َ
ت
ْ
اف فِيْمَا  يْهِمَا 

َ
عَل احَ 

َ
جُن

 
َ
لِمُوْن

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ا
َ
 (٢٢٩)ف

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan 
(rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan 
baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah 
kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir 
tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) 
khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas 
(ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) 
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan 
Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas 
(ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.6 

Secara gamblang ayat di atas menjelaskan bahwa apabila suami dan istri 

sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri jika 

pernikahannya dilanjutkan maka diperbolehkannya untuk melakukan khulu’. 

Selain itu ayat di atas juga menjelaskan tentang penerimaan ‘iwaḍ atau 

diperbolehkannya suami menerima tebusan atau mahar yang dikembalikan oleh 

istrinya. Ayat di atas tidak semuanya membahas khulu’ akan tetapi hanya pada 

kalimat ا ٔـً يْ
َ
ش نَّ 

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
ا  
 
ا مِمَّ وْا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ْ
ن
َ
ا مْ 

ُ
ك
َ
ل يَحِلُّ   

َ
 menurut Wahbah al-Zuḥailī وَلَ

 
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, h. 36.  
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dalam tafsirnya al-Munīr, mengatakan diperbolehkan bagi pria untuk menerima 

imbalan finansial yang diberikan oleh wanita sebagai tebusan dari perceraian, 

untuk menebus dirinya, karena itu dilakukan dengan persetujuan dan pilihan 

wanita tanpa paksaan. Jika wanita yang meminta untuk berpisah dari suaminya, 

karena dia tidak menyukainya, atau karena perilaku buruk dari salah satu pihak 

tanpa maksud untuk menyakiti. Dengan adanya kebencian dan keburukan 

perangai ini, suami dan istri khawatir mereka akan melanggar hukum-hukum 

yang ditetapkan Allah bagi pasangan suami istri, yaitu mereka harus bergaul 

dengan baik dan menunaikan hak-hak di bawah kepemimpinan suami. Misalnya, 

istri khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan dosa seperti mengingkari 

anugrah pergaulan suami atau berbuat khianat, atau suami khawatir dirinya 

melampaui batas dalam menghukum istri yang berlaku nusyuz.7 Maka dalam hal 

ini khulu’ diperbolehkan, dengan alasan yang dapat diterima oleh syari’at. 
 

2. Hadis Nabi saw. 

Sumber yang menjadi rujukan umat Islam terkait dengan berbagai 

perosalan hukum setelah Al-Qur’an adalah hadis Nabi baik berupa perkataan atau 

perbuatan. Apabila Al-Qur’an telah menjelaskan tentang suatu perosalan maka 

dalil yang bersumber dari hadis Nabi berfungsi sebagai penguat dan pendukung 

dalil dari Al-qur’an. Seperti dalam hal khulu’ ini. Khulu’ pertama kalinya dalam 

Islam telah terjadi pada zaman Rasulullah, maka tentunya banyak juga hadis yang 

membahas terkait khulu ini.  Diantaranya dari riwayat al-Bukhārī, Abu Daud dan 

al-Tirmizī. 

 
 

 
7Wahbah al-Zuḥailī, Tafsīr al-Munīr Fī al-Aqīdah Wa al-Syarī‘ah Wa al-Minḥāj Juz II 

(Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 335.  
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a. Hadis Riwayat al-Bukhārī  

، عَنِ ابْنِ 
َ
رِمَة

ْ
، عَنْ عِك

ٌ
الِد

َ
ا خ

َ
ن
َ
ث
َّ
: حَد ُّ ي ِ

ف 
َ
ق
َّ
ابِ الث

َّ
وَه

ْ
 ال
ُ
ا عَبْد

َ
ن
َ
ث
َّ
رُ بْنُ جَمِيلٍ: حَد

َ
ه
ْ
ز
َ
ا أ
َ
ن
َ
ث
َّ
  حَد

اسٍ  ،   عَبَّ ِ
َّ
: يَا رَسُولَ اللّٰ

ْ
ت
َ
ال
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللّٰ

َّ
ِّ صَلَّ ي ب ِ

َّ
تِ الن

َ
ت
َ
يْسٍ أ

َ
ابِتِ بْنِ ق

َ
 ث
َ
ة
َ
 امْرَأ

َّ
ن
َ
أ

ي  
كِب ِّ
َ
 دِينٍ، وَل

َ
قٍ وَلَ

ُ
ل
ُ
ي خ ِ

يْهِ ف 
َ
عْتِبُ عَل

َ
يْسٍ، مَا أ

َ
 بْنُ ق

ُ
ابِت

َ
رَهُ  ث

ْ
ك
َ
الَ  أ

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
سْلَ ِ

ْ
ي الْ ِ

رَ ف 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
ال

  ِ
َّ
الَ رَسُولُ اللّٰ

َ
عَمْ، ق

َ
: ن

ْ
ت
َ
ال
َ
. ق
ُ
ه
َ
ت
َ
يْهِ حَدِيق

َ
ينَ عَل

ِّ
رُد
َ
ت
َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللّٰ

َّ
ِ صَلَّ

َّ
رَسُولُ اللّٰ

 
َّ

 صَلَّ
ً
ة
َ
لِيق

ْ
ط
َ
هَا ت

ْ
ق
ِّ
ل
َ
 وَط

َ
ة
َ
حَدِيق

ْ
بَلِ ال

ْ
مَ: اق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 8. اللّٰ

Artinya: 
 

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan 
kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami 
Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya: Istri Tsabit bin Qais 
datang kepada Nabi saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku 
mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku 
khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 
sallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" 
Ia menjawab: "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu”. 

Hadis ini menjelaskan seorang perempuan yang meminta cerai dengan 

suamainya dikarenakan perangai dan akhlak buruk suaminya kemudian 

Rasulullah mempersilahkannya dengan pengembalikan mahar. Maka dari itu 

kondisi seperti ini melalukan khulu’ hukumnya mubah karena dilakuakan 

dengan alasan yang dapat diterima oleh syari’at. 

b. Hadis Riwayat Abu Dāud 

عَمْرٍو   بُو 
َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد عَمْرٍو  بْنُ  مَلِكِ 

ْ
ال  

ُ
عَبْد عَامِرٍ  بُو 

َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد مَعْمَرٍ  بْنُ   

ُ
د مُحَمَّ ا 

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

دِ بْنِ   رِ بْنِ مُحَمَّ
ْ
ي بَك ن ِ

َ
ِ بْنِ أ

َّ
ُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰ ي ِ

مَدِيب 
ْ
ُّ ال وسِي

ُ
د   السَّ

َ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَة

سََْ  
َ
ك
َ
هَا ف ب  َ َ

َ صْ 
َ
اسٍ ف مَّ

َ
يْسِ بْنِ ش

َ
ابِتِ بْنِ ق

َ
 ث
َ
د
ْ
 عِن

ْ
ت
َ
ان
َ
 سَهْلٍ ك

َ
ت
ْ
 بِن
َ
 حَبِيبَة

َّ
ن
َ
ةأ
َ
عَنْ عَائِش

بْحِ   الصُّ
َ
مَ بَعْد

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللّٰ

َّ
ِ صَلَّ

َّ
 رَسُولَ اللّٰ

ْ
ت
َ
ت
َ
أ
َ
هَا ف

َ
ُّ   بَعْض ي ب ِ

َّ
عَا الن

َ
د
َ
يْهِ ف

َ
 إِل
ُ
ه
ْ
ت
َ
ك
َ
ت
ْ
اش
َ
ف

 يَا رَسُولَ  
َ
لِك

َ
 ذ
ُ
ح
ُ
الَ وَيَصْل

َ
ق
َ
هَا ف

ْ
ارِق
َ
 بَعْضَ مَالِهَا وَف

ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
ق
َ
ا ف
ً
ابِت
َ
مَ ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللّٰ

َّ
صَلَّ

 
8Abū ‘Abdullah Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīh al-Bukhārī Juz V (Damaskus: Dār 

Ibnu Kaṡīr,1993) h. 2021.  
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يْهِ  
َ
عَل  ُ

َّ
 اللّٰ

َّ
ُّ صَلَّ ي ب ِ

َّ
الن الَ 

َ
ق
َ
ف ا 

َ
بِيَدِه مَا 

ُ
وَه  ِ

ي ْ 
َ
ت
َ
حَدِيق هَا 

ُ
ت
ْ
ق
َ
صْد

َ
أ ي 
إِن ِّ
َ
ف الَ 

َ
ق عَمْ 

َ
ن الَ 

َ
ق  ِ

َّ
اللّٰ

عَل
َ
ف
َ
هَا ف

ْ
ارِق
َ
مَا وَف

ُ
ه
ْ
ذ
ُ
مَ خ

َّ
  9.وَسَل

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Amir Abdul Malik bin 'Amr, telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Amr As Sadusi Al Madini, dari Abdullah 
bin Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm dari 'Amrah dari Aisyah 
bahwa Habibah binti Sahl pernah berada di sisi Tsabit bin Qais bin 
Syammas, kemudian ia memukulnya dan melukai sebagian tubuhnya. Lalu 
Habibah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah 
shalat Subuh dan mengadu kepadanya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam memanggil Tsabit dan berkata: "Ambillah sebagian hartanya dan 
ceraikan dia!" Kemudian Tsabit berkata: "Apakah hal tersebut boleh wahai 
Rasulullah?" Beliau berkata: "Ya." Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya 
saya telah memberinya mahar dua kebun, dan keduanya ada di 
tangannya." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ambillah 
keduanya dan ceraikan dia!" kemudian Tsabit melakukan hal tersebut. 

 Hadis ini menjelaskan bahwa seorang perempuan bernama Habibah yang 

mengalami perlakuan yang tidak baik dari suaminya yaitu dipukul dan dilukai 

tubuhnya. Kemudian mengadu kepada Rasulullah dan memerintahkan suaminya 

untuk mengambil apa yang telah ia berikan ke istrinya dan kemudian 

menceraikannya. Dari peristiwa di atas perbuatan untuk melakukan khulu adalah 

sesuatu yang dianjurkan atau bahkan wajib karena sesuai kaidah usul fiqh dalam 

maqāṣid al-Khamsah untuk menjaga jiwa. 

c. Riwayat al-Tirmizī 

  
َ
لِك

َ
ا بِذ

َ
ن
َ
ث
َّ
نْ  حَد ، عَمَّ

َ
بَة

َ
ي قِلَ ن ِ

َ
وبُ، عَنْ أ يُّ

َ
ا أ
َ
ن َ َ ب 
ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
ابِ ق

َّ
 الوَه

ُ
ا عَبْد

َ
ن َ َ ب 
ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
ارٌ ق

َ
د
ْ
بُن

وْجَهَ 
َ
 ز
ْ
ت
َ
ل
َ
ةٍ سَأ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
الَ: أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 اللّٰ

َّ
ِ صَلَّ

َّ
 رَسُولَ اللّٰ

َّ
ن
َ
، أ
َ
وْبَان

َ
، عَنْ ث

ُ
ه
َ
ث
َّ
ا  حَد

ِ بَ 
ْ
ب 
َ
ا مِنْ غ

ً
ق
َ
لَ
َ
ةِ ط

َّ
 الجَن

ُ
يْهَا رَائِحَة

َ
حَرَامٌ عَل

َ
سٍ ف

ْ
 10.أ

 

9Abū Dāud Sulaiman bin al-Asy‘aṡī al-Azdī, Sunan Abī Dāud  Juz III (Beirut: Dār al-Risālah 
al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 545.  

10Muhammad bin ‘Īsa bin Sūrah bin Mūsa bin al-Ḍaḥāk al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī  Juz III 
(Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, 1975), h. 485.  
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Artinya: 

Telah memberitakan hal itu kepada kami Bundar telah memberitakan 
kepada kami Abdul Wahhab telah memberitakan kepada kami Ayyub dari 
Abu Qilabah dari orang yang menyampaikan hadits dari Tsauban bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana pun yang 
menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau 
surga”. 

Hadis ini memberitahukan bahwa apabila ada perempuan yang meminta 

cerai tanpa sebab yang jelas yang dapat diterima oleh syari’at artinya 

hubungannya dengan suaminya dalam keadaan baik-baik saja kemudian istri 

meminta khulu’ maka hal demikian itu tidak dianjurkan. Maka dalam hal seperti 

ini melakukan khulu’ bisa menjadi makruh bahkan haram karena khulu’ dapat 

dibenarkan adanya sebab yang mengkhendakinya, misalnya cacat jasmani, suami 

tidak melaksanakan kewajibannya atau suami berbuat nusyuz.  

C. ‘Iwaḍ Khulu’ 

Mengenai khulu’ maka kita tidak akan terlepas dengan ‘iwaḍ, salah satu 

yang menjadi perbedaan antara talak dengan khulu’ yaitu dalam khulu terdapat 

‘iwaḍ. ‘Iwaḍ adalah suatu bentuk harta tebusan yang diberikan oleh istri kepada 

suaminya dengan tujuan untuk berpisah.  Jika suami menjatuhkan talak istrinya 

tanpa adanya ‘iwaḍ maka itu bukan dikatakan khulu’ akan tetapi hanya sebatas 

talak raj‘i. Mayoritas ulama mengatakan bahwa salah satu syarat dan rukun khulu’ 

yaitu adanya ‘iwaḍ, tidak ada khulu’ apabila tidak ada ‘iwaḍ. 

Namun muncul perbedaan ulama dalam hal kebolehan suami dalam 

menerima ‘iwaḍ khulu’. Menurut Syafi’i boleh saja suami mengambil harta 

tebusan tersebut apabila istri tidak memberikan hak suaminya karena 

kebensiannya atau sudah tidak ingin hidup bersamanya, ketika istri meminta 
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khulu’ dan memberikan ‘iwaḍ maka halal bagi suami untuk mengambilnya.11 

Makruh hukumnya mengambil ‘iwaḍ jika adanya paksaan dari suami dengan 

membuat perlakuan yang kurang baik atau memaksa agar istrinya meminta 

khulu’ demikian menurut mazhab Hanafi, Hambali, Syafi’i. Mazhab Maliki 

mengatakan tidak boleh mengambil ‘iwaḍ apabila dalam kondisi yang merugikan.  

Jika suami mengambil sesuatu dari istri, maka ia diwajbkan untuk 

mengembalikannya kepadanya.12 

Selanjutnya mengenai jumlah ‘iwaḍ yang diberikan mazhab Syafi’i 

mengatakan jumlah ‘iwaḍ dengan mengembalikan smua mahar yang telah 

diterima pada saat akad nikah atau juga boleh hanya sebagiannya baik secara 

tunai dihutang atau ditunda. Mayoritas ulama fikih mengatkan boleh jumlah ‘iwaḍ 

yang dikembalikan melebihi mahar yang diberikan sebelumnya sebagaimana 

yang diriwayatkan oleh al-Baiḥaqi dari Sa‘īd al-Khudri berkata saudara 

perempuanku menikah dengan sahabat dari kalangan Anshar kemudian 

mengadukan permasalahnya kepada Rasulullah dan beliau bertanya “Apakah 

engkau mau mengemabalika kebun miliknya? Dia menjawab “lebih dari itu aku 

siap mengembalikannya dari apa yang telah aku terima”. Kemudian dia 

mengembalikkannya dengan tambahan.13 

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh membrikan ‘iwaḍ  

melebihi mahar yang telah diberikan sebelumnya. Sebagai mana hadis riwayat al-

Dārulquṭnī bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas mempunyai istri bernama 

 

11Abū ‘Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Syafi’i, Al-’Umm Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 
h. 211.  

12Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh Juz IX, h. 7028. 

13Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999), h. 297. 



25 
 

 
 

Zainab binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu ia memberinya mahar sebuah 

kebun. Istrinya ini kemudian tidak suka dengannya. Maka Nabi saw: "Maukah 

engkau mengembalikan kebun yang diberikannya kepadamu?". Ia menjawab: "Ya, 

dan akan ditambah”. Maka Nabi berkata: "Adapun tambahan itu tidak perlu, akan 

tetapi cukup kebunnya saja". Zainab berkata: "Ya". Setelah itu Rasulullah 

mengambilnya untuk Tsabit dan memisahkan mereka. Tatkala keputusan itu 

sampai kepada Tsabit, ia lantas berkata, "Aku terima keputusan Rasulullah saw".14 

Ulama yang mebolehkan ‘iwaḍ  khulu’ melebihi jumlah mahar mereka 

menyamakan pembayaran ganti rugi yang lain dengan hukum muamalat, maka 

itu terserah kepada orang yang memberi. Ulama yang berpegang pada teks 

harfiah hadis tentu tidak boleh melebihkan jumlah ‘iwaḍ  melebihi pembayaran 

mahar karena sama saja mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak 

benar.15 

Mengenai bentuk dan sifat harta ‘iwaḍ  Syafi’i dan Abu Hanifah 

mensyariatkan agar sifat dan wujudnya dapat diketahui, akan tetapi Imam Malik 

membolehkan sesuatu yang tidak diketahui wujud dan sifatnya serta sesuatu 

yang tidak ada, seperti sesuatu yang lari atau lepas, buah-buahan yang belum  

masak dan budak yang tidak disifati. Sebab dari perbedaan ini karena 

ketidakjelasan antara pengganti dalam jual beli atau sesuatu yang dihibahkan. 

Ulama yang menyamakan dengan jual beli mensyaratkan sesuatu sebagaimana 

syarat penganti dalam jual beli, ulama yang menyamakannya dengan barang 

 

14Abu al-Ḥasan bin ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Mahdī al-Dārulquṭnī, Sunan al-Dārulquṭnī 
Juz IV (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004), h. 376. 

15Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah Juz II, h. 299. 
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hibah maka tidak mensyaratkan sesuatu.16 Wahbah al-Zuḥailī dalam kitabnya al-

Fiqh al-Islam wa Adillatuh mengatakan sah jika bentuk ‘iwaḍ khulu’ berupa uang 

atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harta seperti mendiami tempat 

tinggal, menanami tanah dalam masa yang diketahui, juga seperti menyusui 

anaknya, mengurusnya dan menafkahinya, atau berupa hak-hak seperti 

menghilangkan nafkah masa iddah yang ditanggung oleh suami.17 

D. Ruju’ Dalam Khulu’ 

Sebelum membahas masalah ruju’ dalam khulu’ perlu dijelaskan terlebih 

dahulu apakah khulu’ ini termasuk talak atau fasakh.  Imam Malik berpendapat 

bahwa khulu’ adalah talak, Abu Hanifah menyamakan antara talak dan fasakh, 

akan tetapi Syafi’i mengatakan bahwa khulu’ sama dengan fasakh. Ulama yang 

berpendapat bahwa khulu’ adalah talak menjadikannya sebagai talak ba’in karena 

jika suami merujuknya dalam masa iddah maka tidak ada artinya harta tebusan 

yang diberikan istri. Jika khulu’ dilakukan bukan dengan lafaz talak maka suami 

tidak boleh ruju’ kepadanya, akan tetapi jika dilakukan dengan lafaz talak maka 

suami bisa ruju’, ini adalah pendapat Abu Tsaur.18 

Jumhur ulama sepakat bahwa suami tidak boleh ruju’ kepada istrinya 

selama masa iddah, kecuali pendapat dari Said bin Musayyab dan ibnu Syihab, 

keduanya mengatkan: “Apabila suami mengembalikan maharnya saat masa iddah 

maka ia boleh merujuknya”. Akan tetapi jumhur ulama membolehkan suami 

untuk menikahinya atas keridhoannya selama masa iddah, Namun ulama 

 

16Ibnu Rusydi, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtṣid Juz III (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 
2004), h. 90. 

17Wahbah al-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh Juz IX, h. 7029.  

18Ibnu Rusydi, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtṣid Juz III, 91. 
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mutaakhrrin tidak membolehkan istri dinikahi oleh mantan suaminya taupun 

orang lain selama masih dalam masa iddanya.19 

Kemudian, lama masa iddah wanita yang dikhulu’ adalah hingga 

mendapati satu kali haid, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis nabi yang 

diriwayatkan oleh al-Nasā’i. 

ا
َ
 ق
َ
ان
َ
و عَبْد

ُ
خ
َ
 أ
َ
مَان

ْ
 بْنُ عُث

ُ
ان
َ
اذ
َ
ي ش ِ

ن  َ َ ب 
ْ
خ
َ
الَ أ

َ
مَرْوَزِيُّ ق

ْ
َ ال  بْنُ يَحْب 

ُ
د ٍّ مُحَمَّ بُو عَلَِّي

َ
ا أ
َ
ن َ َ ب 
ْ
خ
َ
لَ  أ

بْنُ    
ُ
د ي مُحَمَّ ِ

ن  َ َ ب 
ْ
خ
َ
أ الَ 

َ
ٍ ق ثِب 

َ
ي ك ن ِ

َ
أ بْنِ   َ مُبَارَكِ عَنْ يَحْب 

ْ
بْنُ ال  ُّ ا عَلَِّي

َ
ن
َ
ث
َّ
الَ حَد

َ
ق ي  ن ِ

َ
أ ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

 
ُ
ه
ْ
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ْ
خ
َ
أ رَاءَ 

ْ
عَف بْنِ  ذِ  مُعَوِّ  

َ
ت
ْ
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َّ
ن
َ
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َ
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َ
ق بْنَ   

َ
ابِت

َ
ث  
َّ
ن
َ
أ

 
َ
كِيهِ إِلَ

َ
ت
ْ
ا يَش

َ
وه

ُ
خ
َ
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َ
نَ
َ
أ
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َ
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ُ
أ ِ بْنِ 
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ُ
ت
ْ
 بِن
ُ
ة
َ
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َ
ه
َ
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َ
ك
َ
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ُ
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َ
ت
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 اللّٰ

َّ
ِ صَلَّ

َّ
رْسَلَ رَسُولُ اللّٰ

َ
أ
َ
مَ ف

َّ
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ُ عَل

َّ
 اللّٰ

َّ
ِ صَلَّ

َّ
ابِتٍ  رَسُولِ اللّٰ

َ
 ث
َ
مَ إِلَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل

 
ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
عَمْ ف

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ة
َ
صَ حَيْض بَّ َ

َ
بَ
َ
 ت
ْ
ن
َ
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َّ
 20.وَسَل

Artinya: 

Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al 
Marwazi ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Syadzan bin Utsman 
saudara Abdan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Bapakku 
berkata: telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarak dari Yahya 
bin Abu Katsir ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 
Abdurrahman bahwa Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul 
isterinya hingga mematahkan tangannya, yaitu Jamilah binti Abdullah bin 
Ubay. Saudaranya (Jamilah) lalu datang mengadukan hal tersebut kepada 
Rasulullah, lalu Rasulullah mengutus seseorang kepada Tsabit dan berkata 
kepadanya: "Ambillah apa yang menjadi haknya atas dirimu dan lepaskan 
dia!" Tsabit lalu berkata: Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas 
menyuruh Jamilah untuk menunggu (Idaah) dalam durasi satu kali haid 
sebelum kembali kepada keluarganya." 

 
19Ibnu Rusydi, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtṣid Juz III, h. 92. 

20Abu ‘Abd al-Raḥman Aḥmad bin Syu‘aib al-Nasā’i, Sunan al-Kubra Juz V (Beirut: 
Muassasah al-Risālah,2001), h. 293. 
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Demikian pendapat ‘Uṡmān bin Affan, Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawai 

Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibnu Taimiyyah dimana beliau berkata: Barang 

siapa yanng berpendapat demikian maka telah bertindak sesuai kaidah-kaidah 

syari’at, karena kalau ingin berdasar pada iddah talak yaitu tiga kali haid, tak lain 

itu agar rentang waktu untuk rujuk cukup panjang sehinga memberikan suami 

waktu untuk memikird dan menimbang sehingga dimungkikan ingin rujuk 

keistrinya. Namun, disini tidak ada rujuk maka tujuan masa iddah satu kali haid 

adalah untuk memastikan rahim wanita tersebut tidak sedang hamil. 21 

E. Penyebab Terjadinya Khulu’ 

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipungkiri akan tidak 

adanya perselisihan yang muncul, masalah demi masalah yang ada yang 

kemudian bisa memicu kepada hal yang tidak inginkan seperti perceraian. Maka 

dari itu sebagai pasangan suami istri hendaknya bisa saling memahami dan 

menangani permasalahan dengan kepala dingin. Namun jika permasalahan tidak 

menemui ujungnya dan pertengkaran sudah tidak bisa dihindari kecuali dengan 

jalan perceraian maka hal ini boleh-boleh saja.  

Mengenai khulu’ ini, karena keinginan berpisah dari pihak istri maka 

tentunya muncul pertanyaan mengapa ia sampai meminta cerai, besar 

kemungkinan kesalahan datangnya dari pihak suami, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan disebabkan dari pihak istri. Maka dari itu, peneliti mengungkapkan 

beberapa sebab yang berpotensi membuat istri mengajukan gugat cerai. Dalam 

pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan setidaknya ada 6 hal atau alasan 

 
21Muhammad Uṡman al-Khasyt, Fiqh al-Nisā’ fī Ḍau’i al-Mazāhib al-‘Arba’ah wa al-

Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu‘aṣirah, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohim, Fikih Wanita Empat Mazhab 
(Bandung: Ahsan Publishing, 2010), h. 334.  
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yang dapat diterimanya suatu perceraian, diantaranya:22 

1. Salah satu pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, penjudi atau 

perbuatan yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alsan yang sah atau hal lain di luar 

kemampuannya. 

3. Salah satu pasangan mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau 

lebih berat selama perkwainan berlangsung. 

4. Salah satu pasangan melakukan penganiayaan atau kekerasan yang 

membahaykan pasangan lain. 

5. Salah satu psangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban suami/istri. 

6. Antara suami istri terus terjadi pertengkaran atau perselisihan terus 

menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.  

Menurut ulama fikih, salah satu penyebab khuluk adalah sikap suami yang 

meremehkan istri dan tidak mau melayaninya sehingga menyebabkan 

pertengkaran. Dalam situasi seperti ini, agama Islam memotong jalan khulu’ untuk 

rumah tangga. Dalam surah an-Nisa' ayat 128, Allah SWT mengatakan, "Dan jika 

seorang wanita khawatir akan nusyus atau ketidak pedulian suaminya, maka 

tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang benar-benar, dan 

perdamaian itu lebih baik bagi mereka." Menurut ayat ini, perdamaian dapat 

dicapai dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas 

 
22Tim Hukum Online, “Alasan Perceraian dalam UU Perkawinan dan KHI”, Hukum 

Online.Com, 17 Ferbruari 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-
lt63ef4d314b617/ (25 Desember 2023). 

https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/
https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/
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permintaan istri, dengan istri setuju untuk membayar ganti rugi atau 

mengembalikan mahar yang diberikan suami saat pernikahan. Menurut Ibnu 

Qudamah, ada alasan tambahan yang mendorong khuluk yaitu ketidakpuasan 

istri dengan nafkah batin.23 

Menurut syaikh al-Sa’di faktor-faktor terjadinya khulu’ dikarenakan 

beberapa sebab yaitu:24 

1. Ketidaksukaan istri terhadap akhlak suami, karena akhlak merupakan 

perhiasan batin. 

2. Ketidaksukaan istri terhadap paras suaminya yang buruk, sebab bagusnya 

paras seseorang merupakan perhiasan lahir. 

3. Adanya kekurangan suami dalam aspek agama. 

4. Adanya kekhawatiran dari istri berupa ketidak mampuannya untuk 

menjalankan kewajibannya kepada suaminya, murka atau marah kepada 

suaminya. 

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, kasus perceraian di 

Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Mayoritas perceraian yang 

terjadi adalah cerai gugat. Perselisihan dan pertengkaran adalah penyebab utama 

perceraian yang terjadi pada tahun 2022. 284.169 kasus, atau 63,41% dari total 

faktor penyebab peningkatan kasus perceraian di Indonesia, selanjutnya problem 

ekonomi, poligami, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah alasan lain 

 

23Sudono, “Penyelesaian Perceraian dengan Khulu dan Akibat Hukumnya” PA-blitar.go.id, 
15 Maret 2019. https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-
dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html (25 Desember 2023). 

24Samir Abdul Halim, Ensiklopedia Sains Islami: Yurisprudensi Jilid VIII (Tangerang: Kamil 
Pustaka, 2015), h. 29.  
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untuk perceraian.25 Selain itu penyebab lainnya seperti tidak adanya 

keharmonisan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, gangguan dari 

pihak ketiga, cacat biologis, kawin paksa, dan perkawinan di bawah umur, 

terjeratnya hukum bahkan terjadinya kekejaman mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia”, 

Data.goodstats.id, 22 Mei 2023. https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-
tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ (25 Desember 2023). 

https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ%20(25
https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ%20(25
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BAB III 

BIOGRAFI AL-QURṬUBĪ DAN TAFSIR AL-JĀMI’ LĪ AḤKĀM AL-QUR’ĀN 

A. Biografi al-Qurṭubī 

1. Riwayat Hidup 

Seorang pengarang kitab tafsir yang sangat fenomenal yang berjudul al-

Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān bernama Abu Abdullah Muhammad bin Aḥmad bin Abi 

Bakr Ibn Farḥ al-Anṣarī al-Khazraji al-Qurtubi1, atau lebih dikenal dengan nama 

al-Qurṭubī. Nama al-Qurṭubī merupakan penisbahan terhadap nama kampungnya 

Qurthubah dibesarkan dilingkungan petani dimasa pemerintahan dinasti Al-

Muwahhidun (580-595 H).2 Beliau lahir di Cordova, Andalusia (sekarang 

Spanyol). Pada tanggal 3 ramaḍān 627 H/16 juli 1230 M ayahnya meninggal dunia 

dalam serbuan musuh yang mendadak pada pagi hari, sekelomok musuh 

menyerbu rumuh pendududk Cordoba. Sebagian penduduk ditawan dan ada yang 

dibunuh, termasuk yang dibunuh adalah ayah al-Qurṭubī. Al-Qurṭubī mempunyai 

dua orang anak yaitu ‘Abdullah dan Syiḥabuddīn Aḥmad.3 Di Andalusia al-Qurtubī 

mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair, di samping itu juga mempelajari Al-

Qur’an. Di sana juga ia memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang fikih, 

nahwu, dan qira’at. Sebagaimana ia juga mempelajari ilmu balaghah, ulum Qur’an 

dan juga ilmu-ilmu lainnya. Setelah itu ia dating ke Mesir dan menetap di sana. Dia 

meninggal pada malam senin, tepatnya pada tanggal 9 syawal 671 H. Makamnya 

 

1Abdurraḥman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, Ṭabaqāt al-Mufassirīn al-‘Isyrīn (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 1976), h. 92. 

2Husnul Hakim Imzi, Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir (Jakarta: Elsiq Tabarakarrahman, 
2019), h. 122. 

3Mohamad Arja Imroni, Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi (Semarang: Walisongo 
Press, 2010), h. 63. 



33 
 

 
 

berada di Elmeniya bagian timur sungai Nil, dan sering diziarahi oleh orang 

banyak.4 

Al-Qurṭubī pada masa kecilnya beliau hidup dilingkungan dan keluarga 

yang sangat sederhana namun amat memperhatikan agama. Dari kecil beliau 

sudah diajarkan ilmu agama dan bahasa Arab bahkan terkadang beliau belajar 

secara otodidak. Selain faktor internal pribadinya yang cerdas dan gigih dalam 

menuntut ilmu juga di dukung oleh lingkungan yang cinta terhadap ilmu 

pengetahuan. Pada Abad ke 7 hijriah cordova dikenal sebagi pusat ilmu 

pengetahuan Islam dibuktikan denngan adanya 27 madrasah yang menerima 

pelajar dari berbagai penjuru dunia.5  

Secara aqidah al-Qurṭubī adalah penganut aliran Asy’ariyah hal ini 

dibuktikan dalam kitabnya yang berjudul Al-Asnā’ fī Syarh Asmā’ Allah al-Ḥusna, 

dalam mengutip penjelasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah swt. Ia 

senantiasa berpegang taguh pada pendapat para imam Asy’ariyah seperti al-

Juwaini, al-Baqilaini, al-Rāzī serta Ibnu Aṭiyah. Selain itu ia menolak keyakinan 

dan praktik ibadah kaum sufi kala itu yang mana dalam praktiknya malah 

mengajak untuk meninggalkan syari’at dan lebih lebih memfokuskan kepada hal-

hal yang terbesit di hati.6 Dalam fikih beliau menganut mazhab Imam Malik, hal 

ini bisa kita lihat dalam karya-karyanya yang seringkali mengutip pendapat Imam 

Malik dan ulama yang berafiliasi kepadanya. Sebagai contoh dalam menafsirkan 

 

4Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān, 
terj.  Faturrahman, dkk., Tafsir Al-Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 

5Achmad Sudaisi, dkk., Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer 
(Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2017), h. 89-90. 

6Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014), h. 225-226.  
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batasan wajib mengusap rambut dalam surah al-Maidah. Beliau mengemukakan 

beberapa pendapat diantaranya 3 pendapat dari Abu Hanifah, 2 pendapat dari 

Syafi’i dan 6 pendapat dari kalangan Malikiyyah.7  

Al-Żahabī mengatakan al-Qurṭubī adalah seorang hamba Allah yang saleh, 

seorang ulama yang memiliki pemahaman yang baik, zuhud dalam kehidupan 

dunia, sibuk dengan urusan akhirat, dan mencapai tingkat zuhud yang tinggi 

sehingga beliau memilih untuk mengenakan pakaian sederhana dan hanya 

memiliki satu jubah dengan memakai sorban di kepala.8  

2. Riwayat Pendidikan 

Dalam mencari ilmu pengetahuan al-Qurṭubī sudah memulainya sejak 

masih kecil dengan belajar kepada beberapa gurunya serta gemar membaca 

karya-karya ulama sebelumnya hingga ia memperoleh wawasan dari berbagai 

macam bidang ilmu pengetahuan. Pencapaiannya ini tidak terlepas dari beberapa 

faktor yang mendukungnya mulai dari faktor lingkungan maupun tempat dimana 

ia menuntut ilmu pengetahuan. 

Secara garis besar pendidikan al-Qurtubī terjadi di dua tempat yang 

berbeda yaitu di Andalusia dan Mesir. Di Andalusia, al-Qurṭubī terus-menerus 

mengikuti pengajaran yang diadakan di masjid-masjid dan lembaga pendidikan. 

Pada masa itu, masyarakat Andalusia telah mendirikan institusi pendidikan dan 

perpustakaan di berbagai kota besar, termasuk perguruan tinggi yang menjadi 

pusat pengetahuan di Eropa dengan reputasi yang tidak dapat disaingi selama 

 

7Achmad Sudaisi, dkk., Mengenal Tafsir dan Mufassir Era Klasik dan Kontemporer, h. 96.  

8Muhammad Sayyid Ḥusain al-Żahabī, Tafsīr wa al-Mufassirūn Juz II (Kairo: Maktabah 
Wahbah, t.th.), h. 336.  
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waktu yang cukup lama. Berbicara tentang pendidikan yang diterimanya di Mesir, 

dapat di sampaikan bahwa secara umum, al-Qurṭubī meninggalkan Andalusia 

setelah berpindah-pindah ke berbagai kota di wilayah tersebut. Ia kemudian pergi 

ke Mesir dan menetap di Iskandaria, kota yang merupakan gerbang utama bagi 

pendatang dari arah utara ke Laut Tengah dan Mesir. Al-Qurṭubī kerap berpindah-

pindah ke berbagai kota di Mesir, melalui perjalanan dari Iskandaria dan 

melewati berbagai tempat di dataran tinggi negara tersebut, termasuk Kairo. Di 

setiap tempat yang dikunjunginya, ia terus belajar dari para ulama, melakukan 

pertukaran pemikiran dan pengalaman. Akhirnya, ia menetap di Qush, sebuah 

kota di dataran tinggi Mesir, di mana dua sumber pengajaran yang berbeda, yaitu 

ilmu dari Kordoba dan ilmu dari Mesir, bergabung dan membentuk formulasi ilmu 

pengetahuan dengan mutu yang sangat tinggi. Formulasi ini kemudian menjadi 

ciri khas ilmu pengetahuan yang melengkapi perjalanan intelektual Imam al-

Qurṭubī.9 

3. Guru dan Murid  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rihlah 

ilmiahnya terdapat di dua tempat yaitu Andalusia dan Mesir. Al-Qurṭubī dalam 

mencari ilmu tidak terlepas peran penting dari guru-gurunya, baik yang ada di 

Andalusia maupun di Mesir. Diantara guru-gurunya sewaktu di Andalusia yaitu:10 

 

9Syamsuddin al-Qurṭubī, Al-Taẓkirah Biaḥwāl al-Mautā wa Umūr al-Ākhirah, terj. Anshori 
Umar Sitanggal, At-Tazkirah: Bekal Menghaapi Kehidupan Abadi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2005), h. 2-3.  

10Muhammad Ṭalḥah Bilāl, Muqaddimah Tafsīr al-Imām al-Qurtubī (Beirut: Dār Ibnu 
Ḥazm, 1997), h. 6. 
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a. Abu Ja’far Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Qaisi atau lebih dikenal 

dengan nama Abī Ḥijjah. Seorang yang ahli dalam bidang hadis dan naḥwu, 

wafat pada 643 H. 

b. Abu Sulaimān Rabī’ bin Abdurrahman bin Aḥmad al-Asy’arī al-Qurtubī, wafat 

pada tahun 632 H.  

c. Abu ‘Āmir Yaḥya bin ‘Abdurrahman bin Aḥmad al-Asy’arī, seorang ahli fikih, 

hadis, dasn juga ahli Uṣūl. Wafat tahun 639 H. 

d. Abu Ḥasan ‘Ali ‘Abdullah bin Muḥammad bin Yūsuf al-Anṣārī al-Qurṭubī al-

Malikī lebih dikenal dengan nama Ibnu Quṭrāl, seorang yang fasih dan cerdas. 

Wafat di Marrakesh tahun 651 H. 

e.  Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Sulaimān bin Dāud bin Ḥauṭillah al-Anṣārī al-

Andalusī, seorang pembaharu di Andalusia ahli Sya’ir dan naḥwu, juga 

merupakan seorang hakim di qurtubah dan beberapa tempat lain. Wafat tahun 

612 H. 

Sedangkan guru-gurunya yang di Mesir diantaranya:11 

a. Ibnu Rawwaj, yaitu al-Imam al-Muḥaddīṡ (ahli hadis) Abu Muḥammad Abdul 

Wahhab bin Rawwaj. Nama aslinya adalah Zhafir bin Ali bin Futuh al-Azdi al-

Iskandarani al-Maliki. Wafat tahun 648 H. 

b. Ibnu al-Jumaizi, yaitu Bahauddin Abu al-Ḥasan Ali bin Hibatullah bin Salamah 

bin al-Maṣri al-Syafi’I. Wafat tahun 649 H. Seorang yang ahli dalam bidang 

hadis, fikih, dan ilmu qira’at. 

 

11Al-Qaṣbī Maḥmūd Zalaṭ, Al-Qurṭubī Wa Minhajuh Fī al-Tafsīr (Beirut: Al-Markaz al-‘Arabī 
al-Ṡaqāfah wa al-‘Ulūm, t.th.), h. 23-27. 
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c. Abu al-Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki al-Qurṭubī, wafat pada 

tahun 656 H.Merupakan penulis kitab Al-Mufhim fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim. 

d. Al-Ḥasan al-Bakri, yaitu al-Ḥasan bin Muhammad bin Muhamad bin Amaruk 

al-Taimī al-Naisabūrī al-Dimasyaqi atau biasa disebut dengan nama Abu Ali 

Ṣadruddīn al-Bakri, wafat tahun 656 H. 

Walaupun luasnya pengetahuan ilmu Islam yang dimiliki al-Qurṭubī 

namun ia tidak dapat mengajarkan ilmu tersebut sehingga tidak mempunyai 

murid karena dicekal oleh penguasa otoriter pada saat itu yang melarangnya 

mengajar dan berpergian dikarenakan sikapnya yang tegas terhadap kelompok 

Syi’ah Rafidhah dan penganut bid’ah. Hanya putrnya yang bernama Syihabuddin 

Ahmad yang meriwayatkan darinya secara ijazah.12 

4. Karya-Karya 

Para ahli sejarah menyebutkan sejumlah hasil karya beliau selain yang 

berjudul Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān diantaranya adalah:13 

a. Al-Tażkirah fī Aḥwāl al-Mauta wa Umūr al-Ākhirah, sebuah kitab yang masih 

terus dicetak sampai sekarang. 

b. Al-Tiżkār fī Afḍāl al-Ażkār, merupakan kitab yang masih dicetak hingga 

sekarang. 

c. Al-Asna fī Syarḥ Asmā’ Allah al-Ḥusna. 

d. Syarḥ al-Taqāṣi 

 
12Rusydi Khalid, Mengkaji Metode Para Mufassir Manahij Al-Mufassirin (Makassar, 

Alauddin UniversityPress, 2012), h. 51. 

13Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān, 
terj.  Faturrahman, dkk., Tafsir Al-Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 18. 
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e. Al-I’lām bimā fī Dīn al-Naṣāra min al-Mafāṣid wa al-Auham wa Izhār Maḥāsin 

al-Dīn al-Islām. 

f. Qam’u al-Ḥarṡ bi al-Zuhd wa al-Qana’ah. 

g. Risālah fī Alqām al-Ḥadīṡ. 

h. Kitāb al-Aqḍiyyah. 

i. Al-Miṣbāh fī al-Jāmi’ Baina al-Af’āl wa al-Ṣaḥḥah. Sebuah kitab tentang bahsa 

Arab yang merupakan hasil ringkasan al-Qurṭubī terhdap kitab Al-Af’āl karya 

Abu al-Qasim Ali bin Ja’far al-Qaṭṭa’ dan kitab Al-Ṣaḥḥah karya al-Jauhari. 

j. Al-Muqtabas fī Syarḥ Muwaṭṭa’ Malik bin Anas. 

k. Al-Luma’ fī Syarḥ al-Isyrinat al-Nabawiyyah. 

B. Tafsir Al-Jāmi’ lī Aḥkām Al-Qur’ān 

Tafsir Al-Jāmi’ lī Aḥkām Al-Qur’ān merupakan salah satu kitab tafsir 

terbeesar sepanjang sejarah yang dikarang oleh Imam al-Qurṭubī. Judul lengkap 

kitab ini adalah Al-Jāmi’ lī Aḥkām Al-Qur’ān wa al-Mubayyīn Limā Taḍammanahu 

min al-Sunnah wa Ayi al-Furqān, judul ini merupakan judul asli yang diberikan 

oleh al-Qurṭubī sendiri, namun dalam edisi cetaknya judul yang ditulis pada 

sampul kitab tersebut disingkat menjadi Al-Jāmi’ lī Aḥkām Al-Qur’ān bahkan judul 

yang disingkat inipun masih kalah populer dengan peneyebutan judul yang 

dinisbahkan langsung kepada pengarangnya, Tafsir al-Qurṭubī.14 Lebih jelasnya 

mengenai kitab tafsir ini akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Latar Belakang Penulisan 

Mengenai latar belakang dari penulisan kitab tafsirnya beliau pernah 

mengatakan dalam muqaddimanya bahwa “Kitabullah yang memuat hukum-

 
14Mohamad Arja Imroni, Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi, h. 103 
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hukum syara’ mulai dari hal yang sunnah hingga yang wajib ditrunkan kepada 

Rasulullah. Maka dari itu al-Qurṭubī berkeinginan untuk mengabdikan 

menghabiskan hidupnya dengan Al-Qur’an serta mengerahkan semua 

kemampuannya untuk kepentingan al-Qur’an. Kemudian beliau memberikan 

beberapa komentar sederhana dari apa yang terdapat dalam Al-Qur’an baik dari 

segi penafsiran, bahasa, i’rab, qira’at serta mematahkan argumen orang-orang 

yang zhalim dan sesat, beliau melanjutkan perkataanya bahwa “saya melakukan 

ini semua sebagai sarana pengingat bagi diri saya dan sebagai bekal di akhirat”.15 

Berangkat dari penelitian para ulama, Imam alQurţubī kemudian dianggap 

memiliki keinginan besar untuk membuat buku tafsir yang juga mencakup aspek 

fiqh dengan memaparkan pandangan para imam madzhab fiqh dan 

menghadirkan hadis yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam 

kenyataannya, sangat sedikit tafsir yang memiliki unsur fiqh. Oleh karena itu, 

Imam al-Qurţubī menulis bukunya dengan tujuan memudahkan pemahaman 

masyarakat. Selain menemukan penjelasan tafsir yang disajikan, pembaca juga 

akan diberikan wawasan dari para imam madzhab fiqh, hadis-hadis Rasulullah 

saw, serta pandangan ulama tentang masalah-masalah yang dibahas dalam 

tafsirnya.16 

Selain itu al-Qurtbī juga melihat bahwa kemunduran para ulama akan 

penggalian mengenai hukum-hukum Islam, maka menurutnya perlu ada bentuk 

baru dalam menjelaskan hukum dalam Al-Qur’an. Penafsiran-penafsiran yang 

dilakukan al-Qurṭubī dalam tafsirnya menjadikan pembacanya dengan mudah 

 

15Muhammad Ṭalḥah Bilāl, Muqaddimah Tafsīr al-Imām al-Qurtubī, h. 28. 

16Muhammad Ismail and Makmur, ‘Al-Qurţubī Dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab Al-
Jāmi“ Li Aĥkām Al-Qur”Ān’, Pappasang, 2.2 (2020), 17–32. 
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dalam memahami suatu hukum karena di dalamnya telah memuat berbagai 

pendapat ulama fikih dan juga pendapat sejarawan bila perlu untuk diketahui. 

2. Metode dan Corak 

Penafsiran yang dilakukan oleh para mufassir ada yang menggunakan 

penafsiran bi al-Ma’ṡūr yaitu menafsirkan al-Qur’an dengan riwayat-riwayat baik 

dari Al-Qur’an, atau pun hadis nabi. Selain itu terdapat juga penafsiran bi al-Ra’yi 

yaitu penafsiran berdasar kepada ijtihad mufassir dengan mengedepankan 

eksistensi akal. Al-Qurtubī sendiri dalam menafsirkan berada dalam posisi 

pertengahan artinya selain menafsirkan dengan riwayat-riwayat juga 

menggunakan penafsiran secara bi al-Ra’yi dengan berbagai pendekatan mulai 

dari aspek bahasa dan juga qiraat. 

Adapun metode yang digunakan al-Qurṭubī dalam kitb tafsirnya yaitu 

metode taḥlīlī. Menurut al-Farmawi metode taḥlīlī merupakan suatu metode yang 

berusaha menjelaskan dan menguraikan makna kandungan Al-Qur’an dari 

berbagai seginya, penafsiran ini dilakukan secara berurutan mulai dari ayat per 

ayat dan surah surah per surah al-Fātiḥah hingga surah al-Nās, kemudian 

menjelaskan kosa kata, asbāb al-Nuzūl, maupun munasabahnya tak lupa disertai 

bantuan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi, Sahabat, maupun Tabi’in.17 Dari 

keterangan ini dapat kemudian penulis katakan bawha kitab tafsir al-Qurṭubī 

menggunkan metode taḥlīlī hal ini dapat kita lihat dalam tafsirnya yang memulai 

penafsirannya dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nās sesuai mushaf Al-Qur’an, 

selain itu beliau dalam menafsirkan al-Qur’an menyebutkan asbāb al-Nuzūl jika 

 
17Abd. al-Ḥayy al-Farmāwī, Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū‘ī (t.t.: Maktabah al-Imyān, 

2005), h. 20.  
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ada dan juga melakukan munasabah antar ayat. Dalam ilmu tafsir dikenal 

beberapa corak penafsiran diantaranya corak tafsir fikih, corak tafsir ‘ilmi, corak 

tafsir sufi, corak tafsir falsafi, dan lain sebagainya. Munculnya beberapa corak 

tafsir ini disebabkan adanya kecendrungan mufassir dalam menafsirkan ayat-

ayat Al-Qur’an selain itu dipengaruhi dari basic keilmuan seorang mufassir. 

Adapun tafsir al-Qurṭubi didominasi dalam tafsirnya adalah corak fikih. Hal ini 

dijelaskan demikian karena isi keseluruhan tafsirnya lebih condong ke dalam 

persoalan fikih. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa alasan berikut: Pertama, 

penamaan kitab tafsirnya sebagai al-Jāmi’ li aḥkām al-Qur’ān menunjukkan 

bahwa arah yang ingin dicapai oleh penulisnya adalah fikih. Kedua, melalui 

penguraian permasalahan suatu ayat Al-Qur’an, apabila ayat tersebut 

mengandung hukum maka al-Qurṭubī menyajikan secara panjang lebar dengan 

mengungkapkan pendapat fuqaha yang disertai dengan dalil. Hal ini 

menunjukkan bahwa arah tafsirnya yaitu bercorak fikih.18 

3. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan kitab tafsirnya beliau mengawalinya dengan 

muqaddimah. Sebelum masuk kepada penafsiran beliau terlebih dahulu 

menjelaskan terkait Al-Qur’an dan ‘Ulūm al-Qur’an yang dibagi dalam beberapa 

bab diantaranya, bab tentang keutamaan Al-Qur’an secara umum dan anjuran 

membaca, memplajari, mendengarkan serta mengamalkannya, bab tentang i’rab 

Al-Qur’an dan anjuran mempelajarinya, bab tentang penjelasan tujuh huruf serta 

susunan surah dan ayat-ayat Al-Qur’an, kemudian juga menjelaskan terkait 

 

18Abdul Rohman, dkk., ‘Menelisik Tafsir Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: 
Sumber, Corak Dan Manhaj’, Jurnal Kawakib, 3.2 (2022), 95–108. 
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kemukjizatan Al-Qur’an. Selanjutnya al-Qurṭubī membuat bab khusus tentang 

isti’āżah dan basmalah. Dalam menjelaskan mengenai isti’āżah merincinya dalam 

dua belas permasalahan, sedangkan bab tentang basmalah terdapat dua puluh 

tujuh permasalahan yang berkaitan dengannya. 

Mengenai bacaan basmalah al-Qurtubī mengatakan bukan bagian dari 

surah al-Fātiḥah atau surah yang lainnya.19 Maka dari itu al-Qurṭubī dalam 

menafsirkan surah al-Fatiḥah tidak memasukkan basmalah di dalamnya. Setelah 

itu beliau mulai menafsirkan surah al-Fatiḥah serta penjelesan yang berkaitan 

dengan surah tersebut seperti menjelaskan keutamaan surah al-Fatiḥah, 

pengucapan Amin, serta menjelaskan makna, bacaan, i’rab, dan keutamaan orang-

orang yang memuji Allah yang terkandung dalam surah al-Fātiḥah.  Kemudian 

dilanjutkan dengan surah berikutnya secara tertib sesuai dengan urutan dalam 

mushaf. 

Ketika memasuki penafsiran ayat-ayat dalam al-Qur’an terdapat beberapa 

langkah yang ditempuhnya diantaranya, menafsirkan ayat demi ayat sesuai 

dengan urutan dalam mushaf dengan cara mengelompokkan beberapa ayat 

(terkadang 2 atau 3 ayat hingga ada yang 10 ayat) dalam satu tahap pembahasan 

namun keudian dirinci pembahasannya ayat-demi ayat dan tidak jarang juga satu 

ayat yang mengandung banyak masalah hukum tidak dikelompokkan dengan ayat 

lain. Selanjutnya dalam menafsirkan ayat-ayat itu terutama dalam ayat-ayat 

ahkam, ia mengidentifikasi persoalan atau beberapa masalah yang berkaitan 

dengan hukum dalam ayat tersebut. Misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 173 ia 

 

19Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz I (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 92. 
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mengatakan مسالة وثلاثون  ارب  ع   di dalamnya terdapat tiga puluh empat) فيه 

masalah) kemudian membahasnya satu persatu dengan mengatakan َالاول (yang 

pertama), الثانية (yang kedua) dan seterusnya hingga selesai.20 

Adapun langkah-langkah penafsiran al-Qurubī secara rinci akan dijelaskan 

berikut ini:21 

a. Membagi ayat ke dalam beberapa permasalahan. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, al-Qurṭubī membagi ayat kedalam 

beberapa masalah yangterkandung di dalamnya. Seperti perkataanya dalam 

ayat pembunuhan “di dalamnya terdapat dua puluh permasalahan”. Namun 

perlu  diperhatikan  dalam  permasalahan  ini  adalah tidak  seluruhnya  

menyebutkan  permasalahan  dan  hukum  fiqih,  melainkan  dapat  memuat  

penjelasan  beberapa  keutamaan.    

b. Mempertimbangkan dalil- dalil tanpa fanatik terhadap mazhab tertentu. 

Kita bisa melihat dalam suatu permasalahan ketika terjadi perselisihan antara 

ulama beliau tidak fanatik terhadap mazhab maliki, akan tetapi melihat dalil 

yang dianggapnya benar. 

c. Menyebutkan perkataan dan  syai’r- syai’r Arab. 

Salah satu cara al-Qurṭubī dalam penafsirannya yaitu dengan menggunakan 

sya’ir serta bahasa Arab. Hal ini disebabkan oleh Al-Qur’an yang ditrunkan 

dalam bahasa Arab. 

 

 

 

20Mohamad Arja Imroni, Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi, h. 113-114. 

21‘Āmir bin 'Īsā al-Lahwi, Manhaj al-Imām al-Qurṭubī fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām fī Kitābihi al-
Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān  (t.t.: t.tp. 2008), h. 5-14. 
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d. Memperhatikan pengunaan i’rab 

Beliau banyak menyebutkan susunan kalimat dengan i’rab terutama yang 

berkaitan dengan maksud suatu ayat tanpa membatasinya. 

e. Memperhatikan kualitas hadis  

Dalam  menafsirkan  ayat-ayat  hukum al-Qurṭubī memperhatikan  kualitas   

hadis  dalam suatu permasalahan. Inilah  yang  membedakan  pendekatan  al-

Qurṭubī  memadukan  fikih  dan  hadis. , dan  ini  adalah  hal  penting.  Karena  

para  ahli  fiqih  kurang   memperhatikan  pembuktian  keabsahan  hadis  ketika  

dijadikan  dalil  dalam suatu masalah. 

f. Menyebutkan sebab ikhtilaf ulama 

Sebagian pembahasan dalam tafsirnya, kita bisa melihat bahwa beliau 

menyebutkan sebab perbedaan pendapat diantara ulama dalam suatu 

masalah. Hal ini merupakan hal penting karena orang yang tahu sebab 

perselisihan maka ia akan merujuk kepada sesuatu yang dianggap benar. 

g. Menyebutkan qira’at ayat 

Tafsir al-Qurṭubī dianggap sebagai salah satu kitab tafsir yang paling luas 

membahas tentang qira’at. Adapun upaya-upaya yang beliau lakukan yaitu: 

menyelidiki qira’at- qira’at dalam Al-Qur’an, menisbahkan suatu qira’at 

kepada pembacanya, menjelaskan derajat suatu qira’at,   

h. Menyebutkan sebab turunya ayat 

Dengan meyebutkan sebab turunya suatu ayat maka kita dapat mengetahui 

maksud dari ayat tersebut dan terkadang beliau menyebutkan sebab turunya 

ayat untuk memberikan plihan terhadap pendapat fuqaha. 

i. Menyebutkan permasalahan yang disepakati ulama 
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Beliau menyebutkan di sela-sela permasalahan fikih apa yang menjadi 

perbedaan atau apa yang telah menjadi kesepakatan ulama. 

4. Sumber Referensi Tafsir al-Qurṭubī 

Dalam menulis tafsirnya al-Qurṭubī tentunya memiliki sumber referensi-

referensi yang ia peroleh dari guru-gurunya. Selain itu beliau juga menggunakan 

referensi yang bersumber dari beberapa karya ulama-ulama sebelumya, 

khususnya dari para mufassir sebelumnya. Kitab kitab yang menjadi rujukan 

langsung al-Qurṭubī dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Pertama, sumber 

dari kitab-kitab hadis seperti Ṣaḥīḥ al-Bukharī, Ṣahīḥ Muslīm, Sunan Abi Daud, 

Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad al-Dārimī, Musnad al-Bazzār dan 

al-Muwaṭṭa’ karya Imam Malik. Kedua, sumber dari beberapa tokoh tafsir 

diantaranya; Abu Ja’far al-Tabarī (w. 310 H/922 M), al-Naḥḥās (w. 338 H/949 M), 

Abū Bakr al-Rāzī al-Hanafi (370 H/980 M), al-Ṡa’labī (w. 427 H/1036 M), Ibn 

‘Aṭiyyah (w. 541 H/1146 M), Ibnu al-Farrā’ (w. 561 H/1122 M), Abū Ḥasan ‘Ali bin 

Muḥammad al-Tabarī (w. 504 H/1110 M), al-Zamakhsyarī (w. 538 H/1143 M), al-

Ṭurṭusyī (w. 520 H/1126 M), Ibnu al-‘Arabī (w. 534 H/ 1148 M). Salah satu tujuan 

pengutipan al-Qurtubī terhadap kitab-kitab tafsir di atas adalah dalam rangka 

untuk mengkritisi serta membandingkan satu dengan yang lain untuk kemudian 

menentukan pendapatnya sendiri.22 Melihat banyaknya rujukan al-Qurṭubī dalam 

penyusunan kitab tafsirnya memunjukkan bahwa keluasan ilmu dan wawasannya 

sehinnga ketika membaca tafsirnya maka dapat ditemukan banyak pendapat yang 

disandarkan langsung kepada pemiliknya. 

 

 
22Mohamad Arja Imroni, Konstruksi Metodologi Tafsir Al-Qurthubi, h. 114-115.  
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BAB IV 

ANALISIS AYAT-AYAT KHULU’ PERSPEKTIF AL-QURṬUBĪ 

A. Hakikat Khulu’ Perspektif al-Qurṭubi 

Prinsip dalam pernikahan hendaknya berdasarkan kecintaan, kasih 

sayang, dan baknya hubungan serta masing-masing suami istri meberikan hak-

haknya. Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan 

sesuatu ataupun istri memaksa suaminya. Islam dalam kondisi seperti ini 

berwasiat untuk sabar dan mempertimbangkan. Islam mengobati berbagai 

penyebab yang menjadi kebencian. Namun terkadang tetap saja terjadi 

kebencian, perselisihan dan perbedaan terus menjadi-jadi sehingga untuk 

memperbaikinya menjadi sulit dan kehidupan keluarga tidak bisa menerima 

perdamaian. Maka dalam hal ini Islam memberikan toleransi untuk memutuskan 

ikatan. Jika kebencian timbul dari pihak laki-laki maka hak talak baginya, 

sebaliknya jika kebencian dari istri maka diperbolehkan untuk melepaskan 

hubungan ini dengan cara khulu’. Secara syara’ khulu’ adalah berpisahnya suami 

istri dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya 

dengan lafaz-lafaz tertentu.1  

Khulu’ yang bermakna lepas atau melepaskan artinya ikatan yang terjalin 

antara suami dan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa khulu’ merupakan perpisahan yang terjadi atas 

dasar kemauan istri dengan mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami 

(mahar) atau sesuatu yang berharga setara dengannya. Menurut al-Qurṭubī khulu’ 

 
1Ali Yūsuf al-Subki, Niẓām al-Usrah fi al-Islām, terj. Nur Khozin, Fiqh Keluarga (Jakarta: 

Amzah, 2010), h. 345-346. 
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adalah seorang istri yang melepaskan ikatan pernikahan dengan cara menebus 

dirinya kepada suaminya. Namun dalam hal ini al-Qurṭubī menegaskan bahwa 

suami boleh menerima pemberian tersebut apabila permasalahan awalnya 

datang dari pihak istri yang berbuat nusyuz. Ibnu al-Munẓir menceritakan dari 

Nu'man dia berkata, "Apabila terjadi kezhaliman dan nusyuz dari pihak suami, 

kemudian istri melakukan kluhu' terhadapnya, maka hal itu dibolehkan namun 

suami berdosa yang sebenarnya tidak dihalalkan berbuat demikian, ini 

bertentangan dengan apa yang jelas dari ayat Al Qur'an dan hadits Nabi saw. juga 

bertentangan dengan ijma' mayoritas ulama.2 Larang suami mengambil harta 

kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

larangan ini dikuatkan dengan ancaman bagi yang melampaui batas. Makksudnya 

hendaknya keduanya menyangka dirinya tidak sanggup memenuhi hak 

pernikahan sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya disebabkan oleh 

kebencian yang mereka yakini, maka tidak dilarang bagi istri untuk membayar 

tebusan dan tidak ada larangan bagi suami untuk mengambilnya.3 

Kemudian dalam hal jumlah ‘iwaḍ al-Qurṭubī membolehkan jumlah 

tebusan yang diberikan lebih besar dari apa yang diterima istri. Hal ini sesuai 

dengan pendapat imam Malik, Syafi’i, Abu Hanifah dan Abu Ṡaur yang mengatakan 

umlah tersebut boleh lebih besar atau lebih kecil sesuai atas kerelaan keduanya.4 

 

2Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III (Kairo: Dār lal-Kutub al-Miṣriah, 1964), h. 136. 

3Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 137. 

4Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 141. 
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Al-Qurṭubī dalam menjelaskan tentang khulu’ menyebutkan pendapat 

suatu kelompok yang mensyaratkan khulu’ mesti adanya pertikaian atau 

perselisihan. Hal tersebut dikuatkan oleh suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Daud dari Aisyah bahwa Habibah binti Sahal, istri Tsabit bin Qais bin Syamas, dia 

memukulnya hingga nughudh5 (pundaknya) patah maka dia menghadap 

Rasulullah saw. setelah subuh untuk mengadu kepadanya dan nabi 

menceraikannya dengan pengembalian kebun miliknya. Namun pendapat ini 

berbeda dari jumhur fuqaha yang membolehkan tanpa adanya pengaduan atau 

perselisihan, sebab dalam QS al-Baqarah/2: 229 tidak menyebutkan suatu syarat 

melainkan suatu kondisi terjadinya khulu’.6 

Hakikat khulu’ ini sebenarnya untuk memberikan keadilan bagi kedua 

pasangan suami istri, karena jika istri melakukan kedurhakaan kepada Allah dan 

suaminya maka bisa mendatangkan kerugian kepada suami yaitu tidak 

terwujudnya ketenangan dalam rumah tangga dan kerugian lainnya adalah 

hilangnya maskawin dan uang belanja yang telah ia berikan. Apabila istri yang 

tidak menegakkan ketentuan- ketentuan terhadap Allah dan terhadap suaminya 

dicerai tanpa imbalan, maka terbuka baginya peluang untuk meraih keuntungan 

berganda di samping mas kawin yang telah diperolehnya juga, antara lain dapat 

kawin dengan pria lain setelah perceraian, yang boleh jadi adalah kekasihnya 

sebelum perceraian. Di sisi lain, istri pun dapat mengalami kesulitan yang tidak 

sedikit jika suami menganiayanya tapi enggan menceraikannya, maka dari itu 

 

5Lihat Lisan Arab, Nughuḍ: Pundak bagian bawah, ada ang mengatakan: tulang 
lengkungan bahu, ada ang mengatakan: tulang bahu ang bergerak ke atas dan ke bawah. 

6Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 140. 
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khulu’ hadir untuk memberikan kemudahan dan keadilan bagi istri dengan 

membayar sesuatu untuk terjadinya perceraian.7 

Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 229 menjelaskan bahwa pada dasarnya 

dalam suatu kondisi tertentu istri boleh untuk menggugat suaminya dengan 

syarat tertentu, karena sesungguhnya Islam melarang istri untuk menggugat 

suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Jadi pada hakihatnya 

istri diperbolehkan untuk menggugat cerai (khulu’) semata-mata sebagai jalan 

keluar baginya yang tidak memungkinkan lagi untuk bersama suaminya.8  

Islam memlihara semua kondisi yang dihadapi manusia, memlihara 

persaan hati yang normal tidak melakukan rekayasa sama sekali, juga tidak 

memaksa si istri menempuh rumah tangga yang tidak bisa ia jalani disamping itu 

Islam juga tidak mengabaikan hak-hak suami terhadap apa yang telah 

diberikannya dengan tidak adanya dosa yang dilakukannya.9 Hakikatnya khulu’ 

ini untuk mendatangkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan 

istri. Jika suami yang nusyuz kemudian istri menggugatnya maka hendaknya 

suami mentalaknya sebagaimana talak pada umumnya atau tanpa iwaḍ sehingga 

tidak membebani istrinya dan ia tidak menerima sesuatu yang sebenarnya tidak 

pantas untuk dimilikinya kembali. Sebaliknya jika istri yang berbuat nusyuz maka 

pantaslah baginya yang mengajukan cerai terlebih dahulu dengan 

mengembalikan apa yang telah ia terima dari suaminya, akan tetapi kembali lagi 

atas kesepakatan dan kerelaan keduanya. 

 

7M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid I 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 495. 

8Abdul Sukur al-Azizi, Kitab Lengkap dan Praktis Fikih Wanita (Yogakarta: Noktah, 2017), 
h. 258.  

9Sayyid Quṭub, Tafsīr fī Ẓilāl al-Qur’ān Jilid I (Kairo: Dār al-Syurūq, 2003), h. 248. 
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B.  Ayat-Ayat Tentang Khulu’ 

 

No. 

 

Nama Surah 

dan Ayat 

 

Teks Ayat 

 

Terjemahan Ayat 

 

Tempat 

Turunnya 
Ayat 

1. QS al-

Baqarah/2: 
229 

 
ُ
ق

َ
لَ
َّ
لط
َ
نِ ۖ    ا

ٰ
ت مَرَّ

وْ  
َ
ا بِمَعْرُوْفٍ   

ٌْۢ
اِمْسَاك

َ
ف

  
َ
وَلَ بِاِحْسَانٍ ۗ   

ٌْۢ
ح ي    ْ سِْْ

َ
ت

وْا 
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ْ
ن
َ
ا مْ 

ُ
ك
َ
ل يَحِلُّ 

  
ٖٓ َّ
ا اِلَ ٔـً يْ

َ
نَّ ش

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
 ا
 
ا مِمَّ

يُقِيْمَا    
َّ
لَ
َ
ا  
 
ا
َ
اف
َ
خ يَّ  

ْ
ن
َ
ا

مْ  
ُ
ت
ْ
 خِف

ْ
اِن
َ
ِ ۗ ف

ه
 اللّٰ

َ
وْد

ُ
حُد

  ۙ ِ
ه
اللّٰ  

َ
وْد

ُ
حُد يُقِيْمَا   

َّ
لَ
َ
ا

 
َ
فِيْمَا  ف يْهِمَا 

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لَ

  
ُ
وْد

ُ
 حُد

َ
ك
ْ
 بِه  ۗ تِل

ْ
ت

َ
د
َ
ت
ْ
اف

ا َۚوَمَنْ  
َ
وْه

ُ
د
َ
عْت
َ
ت  
َ
لَ
َ
ف  ِ

ه
اللّٰ

  ِ
ه
اللّٰ  

َ
وْد

ُ
حُد  

َّ
عَد

َ
ت يَّ

  
َ
لِمُوْن

ه
الظ مُ 

ُ
ه  

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ا
َ
ف

(٢٢٩) 

 

 

 

 

 

Talak yang dapat 

dirujuk itu dua kali. 

Setelah itu suami 

dapat menahan diri 

dengan baik atau 

melepaskan dengan 

baik. Tidak halal bagi 

kamu mengambil 

sesuatu yang telah 

kamu berikan kepada 

mereka, kecuali 

keduanya (suami dan 

istri) khawatir tidak 

mampu menjalankan 

hukum Allah. Jika 

kamu (wali) 

khawatir bahwa 

keduanya tidak 

mampu menjalankan 

hukum-hukum Allah, 
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maka keduanya tidak 

berdosa atas bayaran 

yang harus diberikan 

oleh istri untuk 

menebus dirinya. 

Itulah hukum-hukum 

Allah, maka 

janganlah kamu 

melanggarnya. 

Barang siapa 

melanggar hukum-

hukum Allah, mereka 

itulah orang-orang 

zalim.  

2. QS al-

Nisā’/4: 4 
تِهِنَّ  

ٰ
ق
ُ
ءَ صَد

ۤ
سَا
ِّ
الن وا 

ُ
ت
ٰ
وَا

مْ  
ُ
ك
َ
ل طِي ْ َ   

ْ
اِن
َ
ف  ۗ 

ً
ة
َ
نِحْل

سًا  
ْ
ف
َ
ن  
ُ
ه
ْ
ن مِّ ءٍ  ْ ي

َ س  عَنْ 

ا   ٔـً
ْۤ
رِيْ ا مَّ ٔـً

ْۤ
نِيْ
َ
وْهُ ه

ُ
ل
ُ
ك
َ
 ( ٤)ف

Berikanlah mahar 

kepada perempuan 

yang kamu nikahi 

sebagai pemberian 

yang penuh kerelaan 

kepada kamu 

sebagian dari pada 

mas kawin itu 

dengan senang hati 

maka terimalah dan 
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nikmatilah berian itu 

dengan senang hati. 

3. QS al-

Nisā’/4: 19 
 
َ
لَ وْا 

ُ
مَن
ٰ
ا ذِيْنَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
ا
ٖٓ
يٰ

وا 
ُ
رِث
َ
ت  

ْ
ن
َ
ا مْ 

ُ
ك
َ
ل يَحِلُّ 

  
َ
وَلَ ا ۗ 

ً
رْه
َ
ك ءَ 

ۤ
سَا
ِّ
الن

نَّ  
ُ
وْه

ُ
ل
ُ
عْض

َ
بُوْا ت

َ
ه
ْ
ذ
َ
لِت

  
ٖٓ َّ
نَّ اِلَ

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
 ا
 
بِبَعْضِ مَا

ةٍ  
َ
احِش

َ
بِف تِي ْ َ 

ْ
أ يَّ  

ْ
ن
َ
ا

نَّ  
ُ
وْه ُ ِ وَعَاش  ةٍ َۚ 

َ
ن بَيِّ مُّ

مَعْرُوْفِ 
ْ
    بِال

ْ
اِن
َ
ف

  
ْ
ن
َ
ا عَسٰٰٖٓ 

َ
ف نَّ 

ُ
مُوْه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك

يَجْعَلَ   وَّ ا  ٔـً يْ
َ
ش وْا 

ُ
رَه
ْ
ك
َ
ت

ا   ً ْ ثِب 
َ
ك ا  ً ْ ب 

َ
خ فِيْهِ   ُ

ه
اللّٰ

(١٩) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahai orang-orang 

yang beriman, tidak 

halal bagi kamu 

mewarisi perempuan 

dengan jalan paksa. 

Janganlah kamu 

menyusahkan 

mereka karena 

hendak mengambil 

kembali sebagian 

dari apa yang telah 

kamu berikan 

kepadanya, kecuali 

apabila mereka 

melakukan 

perbuatan keji yang 

nyata. Pergaulilah 

mereka dengan cara 

yang patut. Jika kamu 

tidak menyukai 

mereka, bersabarlah 

karena boleh jadi 
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kamu tidak menyukai 

sesuatu, padahal 

Allah menjadikan 

kebaikan yang 

banyak di dalamnya. 

4. QS al-

Nisā’/4: 20 
الَ 

َ
اسْتِبْد مُ 

ُّ
ت
ْ
رَد
َ
ا  

ْ
وَاِن

مْ  
ُ
يْت
َ
ت
ٰ
ا  وَّ
ۙ
وْجٍ

َ
 ز
َ
ان
َ
ك وْجٍ مَّ

َ
ز

  
َ
لَ
َ
ف ارًا 

َ
ط
ْ
قِن ىهُنَّ  اِحْدٰ

ا ۗ  ٔـً يْ
َ
ش  

ُ
ه
ْ
مِن وْا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت

مًا 
ْ
اِث وَّ ا 

ً
ان
َ
بُهْت  

ٗ
ه
َ
وْن
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت
َ
ا

ا 
ً
بِيْن  (٢٠)مُّ

 

Dan jika kamu ingin 

mengganti istrimu 

dengan istri yang 

lain, sedang kamu 

telah memberikan 

kepada seorang 

diantara mereka 

harta yang banyak, 

maka janganlah 

kamu mengambil 

sedikitpun darinya. 

Apakah kamu ingin 

mengambilnya 

kembali dengan jalan 

tuduhan yang dusta 

dan dengan 

menanggung dosa 

yang nyata? 
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C. Analisa Penafsiran al-Qurṭubī Tentang Ayat-Ayat Khulu’ 

1. QS al-Baqarah/2: 229 

 ِ
ه
 اللّٰ

َ
وْد

ُ
يُقِيْمَا حُد  

َّ
لَ
َ
ا  
 
ا
َ
اف
َ
خ يَّ  

ْ
ن
َ
ا  
ٖٓ َّ
اِلَ ا  ٔـً يْ

َ
نَّ ش

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
ا  
 
ا وْا مِمَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ْ
ن
َ
ا مْ 

ُ
ك
َ
ل يَحِلُّ   

َ
  وَلَ

ْ
اِن
َ
ف  ۗ 

 ِ
ه
 اللّٰ

ُ
وْد

ُ
حُد  

َ
ك
ْ
تِل بِه  ۗ   

ْ
ت

َ
د
َ
ت
ْ
اف فِيْمَا  يْهِمَا 

َ
عَل احَ 

َ
جُن  

َ
لَ
َ
ف  ۙ ِ

ه
اللّٰ  

َ
وْد

ُ
حُد يُقِيْمَا   

َّ
لَ
َ
ا مْ 

ُ
ت
ْ
  خِف

َ
لَ
َ
ف  

 
َ
لِمُوْن

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ا
َ
ِ ف

ه
 اللّٰ

َ
وْد

ُ
 حُد

َّ
عَد

َ
ت ا َۚوَمَنْ يَّ

َ
وْه

ُ
د
َ
عْت
َ
 ( ٢٢٩)ت

Terjemahnya: 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah 
kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir 
tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) 
khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas 
(ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang 
(harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas 
(ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar 
batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.10 

 Sebagaiman telah dijelaskan pada bab sebelumnya ahwa ayat ini menjadi 

dasar khulu’ dan penerimaan ‘iwaḍ yaitu hak istri untuk bercerai dengan 

suaminya dengan membayar ‘iwaḍ. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij 

bahwasanya ia berkata, ayat ini diturunkan pada Tsabit bin Qais dan Habibah, 

Habibah megadu kepada rasulullah perihal suaminya untuk kemudian meminta 

untuk diceraikan, dan Rasulullah berkata pada Habibah “Apakah engkau mau 

mengembalikan kebun yang dijadikan mahar untukmu?” Habibah menjawab, “iya, 

aku mau”, lalu Rasulullah memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya 

tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Tsabit berkata “apakah rela ia 

melakukannya?” Rasulullah menjawab: “Iya, ia rela”, istinya pun berkata, “telah 

aku lakukan”. Maka turunlah ayat, “tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari 

sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

 

10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Samad, 2007), h. 36. 
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tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”.11 

Dalam menafsirkan ayat ini al-Qurṭubī membaginya ke dalam lima belas 

permaslahan.  Firman Allah, ا ٔـً يْ
َ
نَّ ش

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
ا  
 
ا وْا مِمَّ

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ ا

ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
 ayat ini  وَلَ

ditujukan kepada suami yang dilarang untuk mengambil sesuatu dari istrinya 

dalam kondisi kesulitan dan kemudharatan atau dalam kondisi yang merugikan 

isrti.12 Seperti membuat istri tersiksa dan menyakitinya sampai istri tersebut 

menggugatnya. Sesungguhnya ayat ini Allah melarang suami untuk mengambil 

sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya kecuali dengan syarat yang telah 

disebutkan yaitu khawatir tidak bisa menjalankan keawajiban suami istri dan 

mempergauli dengan baik.13 Ketika terjadi perceraian dalam ayat ini menjelaskan 

larangan bagi suami untuk meminta kembali apa yanng telah diberikan 

sebelumnya baik dengan memintanya secara langsung atau istri yang 

mengembalikannya, akan tetapi dalam hal lain diperbolehkan dengan syarat tidak 

ada pihak yang merasa dirugikan.  

Dalam ayat sebelumnya Allah memerintahkan agar suami apabila melepas 

istrinya hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, salah satu bentuk perlakuan 

yang baik itu adalah dengan tidak mengambil kembali mahar atau sejenisnya yang 

pernah ia berikan sebagai imbalan yang telah ia berikan. Seperti dalam QS al-

Nisā’/4: 19 yang berbunyi “dan janganlah kamu meyusahkan mereka karena 

hendak ingin mengmbil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya 

 

11Jalāluddīn Abī Abdurraḥman al-Suyūṭī, Asbāb al-Nuzūl (Beirut: Muassasah al-Kutub al-
Ṡaqāfiyah, 2002), h. 46. 

12Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 136. 

13Aḥmad bin ‘Alī Abu Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣaṣ, Aḥkām al-Qur’ān Juz I (Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 473. 
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kecuali ia berbuat sesutau perbuatan keji yang nyata”, kecuali istri melakukan 

suatu nusyuz atau akhlaknya yang buruk.14 

Kemudian dalam permasalahan berikutnya dijelaskan mengenai ayat   
ٖٓ َّ
اِلَ

 ِ
ه
 اللّٰ

َ
وْد

ُ
 يُقِيْمَا حُد

َّ
لَ
َ
 ا
 
ا
َ
اف
َ
خ  يَّ

ْ
ن
َ
 khitab ayat ini ditujukan bagi keduanya yaitu suami ا

dan istri apabila keduanya telah menyadari bahwa apabila hubungannya 

dilanjutkan tetap saja tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau 

istri, maka tidak dilarang bagi istri untuk membayar tebusan tersebut dan suami 

untuk menerimanya. Hal ini sependapat dengan penafsiran Wahbah al-Zuḥailī 

yang membolehkan suami untuk menerima harta tebusan tersebut dengan dasar 

keridhaannya tanpa adanya paksaan.15 Namun apabila suami menekan sang istri 

atau memberikan kemudharatan seperti memukulnya, mempersulitnya atau 

tidak memberikannya nafkah dengan tujuan agar istri melakukan khulu’ dengan 

menebus dirinya dari suaminya maka harta penebus yang telah diberikan harus 

dikembalikan oleh suami.16 Salah satu syarat bolehnya suami menerima ‘iwaḍ 

adalah ketika suami istri tidak bisa lagi bergaul dengan baik dan menjalankan 

syrai’at sebagaimana mestinya maka istri boleh mengajukan perceraian dengan 

tebusan dan suami boleh-boleh saja jika mau menerimaya. 

Selanjutnya ayat    بِه 
ْ
ت

َ
د
َ
ت
ْ
فِيْمَا اف يْهِمَا 

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لَ
َ
 maka keduanya tidak“  ف

berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” Al-

Qurṭubī memaknai ayat ini sebagai bentuk kebolehan khulu’ dengan tebusan yang 

 

14Abu ‘Abdullah Muhammad bin Umar bin Ḥasan bin al-Ḥusain al-Taimī al-Rāzī, Mafātih 
al-Gaib Juz VI (Beirut: Dār al-Iḥyā’ wa al-Turāṡ al-Arabī, 1999), h. 444. 

15Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Minhaj Juz 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), h. 335.  

16Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, Al-Mugnī Juz X 
(Riyadh: Dār al-‘Ālim al-Kutub li al-Ṭaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1997), h. 272. 
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diberikan lebih besar dari yang diterima. Namun ulama berbeda pendapat akan 

hal ini, Ulama seperti Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa tebusan 

yang dibayar atas kerelaan keduanya boleh lebih besar atau lebih kecil dari apa 

yang telah diberikan. Sebagian kelompok ulama yang lain mengatakan bahwa 

suami tidak boleh mengambil darinya (isrti) lebih besar dari apa yang diberikan.17  

Dalam penafsirannya tentang khulu’ dalam ayat ini al-Qurṭubī juga 

memberikan penjelasan tentang bentuk ‘iwaḍ khulu’ bahwa diperbolehkan dalam 

betuk jasa seperti menyusui anaknya selama dua tahun, jika anak tersebut 

meninggal sebelum selesai masa perjanjiannya untuk menyusi selama dua tahun 

maka ada dua pendapat, menurut Ibnu al-Mawwaz tidak ada lagi kewajiban istri, 

karena persyaratan ‘iwaḍ tersebut bukan untuk suaminnya melainkan si anak jadi 

jika anak tersebut telah meninggal maka gugurlah syarat tersebut. Sedangkan Abu 

al-Faraj mengatakan boleh memintanya lagi kepada istri, karena itu merupakan 

hak yang ditetapkan kepada istrinya dengan khulu’ maka tidak gugur dengan 

kematian bayi sebagaimana ia melakukan khulu’ dengan ‘iwaḍ yang menjadi 

kewajibannya. Selain itu beliau mengemukakan pendapat imam Malik bahwa 

tebusan tersebut boleh berupa buah yang belum terlihat, unta yang tersesat,  janin 

yang masih dalam kandungan, atau ha-hal yang bersifat gharar (penipuan), 

karena beliau menganggapnya hal ini berbeda dengan jual beli dan nikah.18 Abu 

Hanifah dan Imam Syafi’i sifat ‘iwaḍ ini haruslah diketahui wujudnya, karena 

 

17Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 140-141. 

18Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 142. 
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mereka menyamakan barang pengganti tersebut dengan jual beli.19 

Selanjutnya ayat وها
ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
لَ
َ
ِ ف

ه
 اللّٰ

ُ
وْد

ُ
 حُد

َ
ك
ْ
 Itulah batas-batas ketentuan“ تِل

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya”. Ketika Allah menerangkan terkait 

hukum-hukum pernikahan, perceraian atau digunakan kalimat  ِ
ه
اللّٰ  

ُ
وْد

ُ
 yang حُد

diperintahkan untuk melaksanakannya. Sebagaimana larangan dalam puasa Allah 

berfirman ا
َ
رَبُوْه

ْ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
ِ ف

ه
 اللّٰ

ُ
وْد

ُ
 حُد

َ
ك
ْ
 ,itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka“ تِل

janganlah kamu mendekatinya”. Istilah ḥudūd dibagi menjadi dua yaitu perintah 

untuk melaksanakan dan larangan untuk meninggalkan.20 Dalam kaidah tafsir 

ketika Allah menyebutkan suatu perintah maka secara tidak langsung juga 

bermakna larangan kebalikannya, seperti ketika ada perintah untuk mengerjakan 

shalat, maka secara tersirat bermakna kebalikannya yakni larangan untuk 

meninggalkan shalat. 

2. QS al-Nisā’/4: 4 

 
ْۤ
رِيْ ا مَّ ٔـً

ْۤ
نِيْ
َ
وْهُ ه

ُ
ل
ُ
ك
َ
سًا ف

ْ
ف
َ
 ن
ُ
ه
ْ
ن ءٍ مِّ ْ ي

َ مْ عَنْ س 
ُ
ك
َ
 طِي ْ َ ل

ْ
اِن
َ
 ۗ ف
ً
ة
َ
تِهِنَّ نِحْل

ٰ
ق
ُ
ءَ صَد

ۤ
سَا
ِّ
وا الن

ُ
ت
ٰ
ا وَا  ( ٤)ٔـً

Terjemahnya:  

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 
yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu 
sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah 
pemberian itu dengan senang hati.21 

Khitab ayat ini ditujukan kepada suami yang hendak menikah agar 

memberikan mahar kepada istri yang akan dinikahi, ketika dalam menjalani 

 

19Ibnu Rusydi, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtṣid Juz III (Kairo: Dār al-Hadīṡ, 
2004), h. 90.  

20Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 146. 

21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 77. 
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kehidupan rumah tangga, istri mengembalikan mahar tersebut maka terimalah 

(suami) dan nikmatilah pemberian itu. Ayat ini digunakan oleh al-Qurṭubī dalam 

membantah pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan diperbolehkan khulu’ 

tanpa adanya perselisihan. Menurut al-Qurṭubī dalam QS al-Baqarah ayat 229 

tidak ada hujjah di dalamnya yang menunjukkan suatu syarat khulu’ akan tetapi 

kondisi umum terjadinya khulu’ maka pendapat tersebut telah keluar dari yang 

umum. Adapun yang menggurkannya yaitu ayat ini QS al-Nisā’/4: 4.22 Mengenai 

jumlah besarannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan 

kesepakatan keduanya dengan catatan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Keumuman ayat ini menjelaskan bahwa kebolehan suami menerima 

mahar tersebut dan kebolehan bagi istri memberikannya, baik ia masih perawan 

atau janda. Akan tetapi Malik melarang seorang yang masih gadis (belum digauli) 

melakukannya karena sebab harta tersebut merupakan hak walinya, anak gadis 

yang dinikahi itu milik orang tuanya secara otomatis harta itu milik orang 

tuanya.23 Mahar memanglah suatu hal yang harus diberikan kepada istri, terkait 

dengan jumlahnya hendaklah tidak memberatkan pihak laki-laki dengan, dalam 

ayat ini menjelaskan bahwa kebolehan suami dalam penerimaan kembali mahar 

tersebut tanpa dilakukan secara paksa dan tentunya atas keridhaan kedua belah 

pihak. 

 
 
 
 

 

22Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 139. 

23Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz V, h. 24. 
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3. QS al-Nisā’/4: 19 

بُوْا بِ 
َ
ه
ْ
ذ
َ
نَّ لِت

ُ
وْه

ُ
ل
ُ
عْض

َ
 ت
َ
ا ۗ وَلَ

ً
رْه
َ
ءَ ك

ۤ
سَا

ِّ
وا الن

ُ
رِث
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ ا
ُ
ك
َ
 يَحِلُّ ل

َ
وْا لَ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ٖٓ
  يٰ

 
بَعْضِ مَا

 
ْ
رِه
َ
 ك
ْ
اِن
َ
مَعْرُوْفِ َۚ ف

ْ
نَّ بِال

ُ
وْه ُ ِ ةٍ َۚ وَعَاش 

َ
ن بَيِّ ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
تِي ْ َ بِف

ْ
أ  يَّ
ْ
ن
َ
 ا
ٖٓ َّ
نَّ اِلَ

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
عَسٰٰٖٓ  ا

َ
نَّ ف

ُ
مُوْه

ُ
ت

ا   ً ْ ثِب 
َ
ا ك ً ْ ب 

َ
ُ فِيْهِ خ

ه
يَجْعَلَ اللّٰ ا وَّ ٔـً يْ

َ
وْا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ( ١٩)ا

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi 
perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji 
yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak 
menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.24 

 Ayat  menunjukkan kebolehan suami untuk mengambil sesuatu yang telah 

diberikan kepada istrinya salah satunya yaitu mahar yaitu pada lafaz   
َ
وَلَ

ةٍ 
َ
ن بَيِّ ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
تِي ْ َ بِف

ْ
أ  يَّ
ْ
ن
َ
 ا
ٖٓ َّ
نَّ اِلَ

ُ
مُوْه

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
 ا
 
بُوْا بِبَعْضِ مَا

َ
ه
ْ
ذ
َ
نَّ لِت

ُ
وْه

ُ
ل
ُ
عْض

َ
 janganlah kamu“ ت

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji 

yang nyata.” Adapun menyusahkannya yaitu dengan cara berlaku buruk kepada 

istrinya seperti memukulnya atau membuat kemudharatan bagi istri sehingga ia 

meminta berpisah dengan mengembalikan apa yang telah diterima dari suaminya 

maka suami tidak berhas atas harta tersebut kecuali jika istri tersebut melakukan 

perbuatan yang keji yang nyata.  

Salah satu hal yang dilarang dalam ayat ini yaitu berbuat ‘aḍal yaitu 

membuat hati perempuan itu sakit, membuat fikirannya menjadi sempit sehingga 

tidak berdaya lagi, pasrah terhadap apa yang dilakukan suami terhadap hak 

 

24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 80..  
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miliknya dengan pengecualian istri melakukan kekejian yang nyata.25 Al-Hasan 

berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan keji adalah berzina. Ibnu Mas’ud, 

Ibnu Abbas, al-Ḍahhak dan Qatadah mengatakan perbuatan keji yang nyata dalam 

ayat ini yaitu membangkang. Mereka juga menegaskan jika seorang istri 

membangkang maka suami boleh mengambil hartanya dan ini juga merupakan 

pendapat Imam Malik. Jika seorang istri berzina, maka tidak apa-apa suami jika 

suami memberikan mudharat atau membuat susah sehingga ia mau menebus diri 

atas suaminya.26 Seorang mukmin dilarang untuk menyusahkan istrinya, 

mendesaknya, serta menahan harta dan pakaiannya dengan tujuan untuk 

mengambil kembali harta yang telah diberikannya terkecuali apabila istri 

melakukan perbuatan keji yaitu berzina, menyakiti, dan tidak memenuhi hak-

haknya sebagai istri maka halal bagi suami utuk menyusahkannya, menahan dan 

mendesak isrti untuk mengambil apa yang teah diberikan sebagai tebusan.27  

Dengan hal seperti ini membuat keadilan bagi keduanya tanpa ada yang 

merasa dirugikan karena suami diawal memberikan mahar dengan harapan 

kepatuhan istri namun sebaliknya istri justru membangkang dan melakukan 

kedurhakaan maka hal yang wajar jika suami mengambil kembali apa yang telah 

diberikannya. Pengambilan harta hanya diperuntukkan bagi suami bila mana 

istrinya melakukan suatu perbuatan keji seperti berzina, pembangkangan, nusyuz 

dan lain sebagainya. 

 

 

25Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), h. 
300.  

26Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz V, h.  

27Abū Ja’far Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Āy al-Qur’ān Juz VIII (Makkah, 
Dār al-Tarbiyyah Wa al-Turāṡ, t.t.), h. 115.  
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4. QS al-Nisā’/4: 20 

ٔـً  يْ
َ
ش  

ُ
ه
ْ
مِن وْا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
َ
لَ
َ
ف ارًا 

َ
ط
ْ
قِن ىهُنَّ  اِحْدٰ مْ 

ُ
يْت
َ
ت
ٰ
ا وَّ  

ۙ
وْجٍ

َ
ز  
َ
ان
َ
ك مَّ وْجٍ 

َ
ز الَ 

َ
اسْتِبْد مُ 

ُّ
ت
ْ
رَد
َ
ا  
ْ
ا ۗ وَاِن

ا 
ً
بِيْن مًا مُّ

ْ
اِث ا وَّ

ً
ان
َ
 بُهْت

ٗ
ه
َ
وْن
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت
َ
 ( ٢٠)ا

Terjemahnya: 

Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu 
telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang 
banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit 
pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan 
dosa yang nyata?28 

Ayat ini berpesan kepada suami apabila hendak mengganti istrinya artinya 

disini adanya keinginan berpisah dan telah memberinya mahar yang jumlahnya 

begitu banyak, kemudian dilarang baginya (suaminya) untuk mengambil kembali 

mahar tersebut. Hukum khulu’ sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

suami boleh mengambil harta (mahar) apabila terjadi pembangkangan dan 

kedurhakaan oleh istri. Namun jika perceraian itu bukan dari pembangkangan 

atau perilaku yang buruk maka tidak diperbolehkan mengambilnya. Jika 

keduanya ingin berpisah dan melakukan pembangkangan dan berperilaku buruk 

menurut Imam Malik suami boleh mengambil harta tersebut jika perpisahan 

tersebut disebabkan oleh istri bukan darinya. Jumhur ulama berpendapat tidak 

boleh mengambil harta kecuali kepada istri yang melakukan pembangkangan dan 

menginginkan perpisahan.29 Dengan kata lain jika istri berbuat zina, maka suami 

boleh mengambil kembali darinya maskawin yang telah diberikan kepadanya, 

misalnya dengan suami bersikap menyusahkannya hingga istri membiarkan 

 

28Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 81. 

29Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz V, h. 99. 
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maskawin itu diambil olenya dan meminta khulu’.30 Khitab ayat ini ditujukan 

kepada suami yang memilih berpisah dengan istrinya karena hilangnya gairah 

untuk hidup bersamanya maka dilarang baginya untuk mengambil kembali harta 

yang telah diberikan karena dalam ayat ini adalah atas kemauan suami. Adapun 

jika yang meminta berpisah adalah pihak istri dengan melakukan nusyuz dan 

tidak mau bergaul dengan suaminya disebabkan kebencian maka tidak mengapa 

bagi suami mengambil sebagian harta sebagai pelepasan dirinya. Sebab dalam hal 

ini yang meminta bepisah adalah istri, maka ia juga yang harus menanggung 

kerugian.31 

 Mengenai ayat ا ٔـً يْ
َ
 ش

ُ
ه
ْ
مِن وْا 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
َ
لَ
َ
 janganlah kamu mengambil kembali“ ف

sesuatu darinya sedikitpun” menurut Abu bakar al-Muzani berkata suami tidak 

boleh mengambil sesuatu dari istri yang melakukan khulu’ menurutnya ayat ini 

telah menjadi nāsikh (penghapus) terhadap QS al-Baqarah ayat 229. Namun 

pendapat sebaliknya dikatakan oleh Ibnu Zaid bahwa ayat inilah yang mansūkh 

(dihapus) oleh QS al-Baqarah ayat 229. Al-Qurṭubī berpendapat bahwa kedua 

ayat ini tidaklah saling nāsikh dan mansūkh namun ayat tersebut adalah ayat 

muhkām (tidak mungkin bisa dihapus) bahkan saling mendukung.32 Ayat 

sebelumnya yaitu QS al-Nisā’ ayat 19 menjalaskan bahwa bahwa apabila istri 

nusyuz maka boleh mengambil mahar jika terbukti berbut nusyuz akan tetapi 

dalam ayat ini QS al-Nisā’ ayat 20 melarang mengambil mahar tersebut. Menurut 

 

30Abu al-Fadā’ Ismā‘īl bin Umar Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm Juz II (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 211. 

31Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī Juz II (Mesir, Syirkah Maktabah Wa Matba’ah 
Muṣṭafā) al-Bābī al-Ḥalbī Wa Aulādih, 1946), h. 172. 

32Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 139.  
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Quraish Shihab bahwa dalam ayat ini yang dilarang itu adalah selain adanya 

nusyuz yang nyata.33 QS al-Nisā’ ayat 20 ini erat hubungannya dengan ayat 

sebelumnya yaitu QS al-Nisā’ ayat 19 dimana larangan mengambil kembali harta 

yang telah diberikan kecuali terhadap istri yang berbuat nusyuz, dalam ayat ini 

kembali adanya larangan tersebut tanpa adanya pengecualian. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa adanya larangan ini dikarenakan tanpa adanya nusyuz 

sebelumnya. 

D. Dampak Khulu’ Perspektif al-Qurṭubī 

Akibat putusnya hubungan suami istri yang disebabkan oleh khulu’ 

kemudian menimbulkan hukum yang berbeda yakni terkait kedudukannya 

sehinnga akan berdampak pada turunan akibat hukum yang lain. Seperti dalam 

hal kedudukannya khulu’ sebagai talak atau fasakh yang kemudian berdampak 

pada boleh tidaknya melakukan ruju’ nantinya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah khulu’ termasuk talak 

atau fasakh. Diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Mas’ud dan sekelompok tabi’in 

yang berpendapat bahwa itu adalah talak (ba’in), seperti yang dikatakan oleh 

Imam Malik, al-Ṡauri, al-Auza’i, Abu Hanifah dan pengikutnya serta Syafi’i dalam 

salah satu qaulnya.34 Jumhur ulama juga berpendapat demikian, hujjahnya dalam 

hal ini adalah bahwa lafaz khulu’ itu hanya dimiliki oleh suami saja, sehingga 

merupakan talak. Seandainya khulu’ itu dianggap sebagai fasakh niscaya tidak 

 

33M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Jilid VI 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 384. 

34Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 143.  
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akan ada pengembalian harta selain mahar. Akan tetapi jumhur ulama 

membolehkan pengembalian harta selain mahar, baik jumlahnya sedikit ataupun 

banyak.35 Selain itu meraka juga berdalil pada salah satu hadis Nabi, dimana 

beliau bersabda “ambillah kebunmu dan talaklah dengan sebenarnya”. Namun, 

pandangan berbeda diungkapkan juga beberapa ulama seperti Imam Ahmad, 

Ibnu Abbas, Ibnu Munzir, al-Baihaqi, dan lainnya dengan mengatakan bahwa 

khulu’ sama dengan fasakh. Ibnu Abbas berkata, “Allah telah menyebutkan adanya 

tebusan setelah penyebutan talak yang dua. Setelah itu Allah berfirman, 

“kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu 

tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain” memasuki 

ayat ini berarti kita memasuki wilayah fidyah dan tebusan. Seandainya tebusan 

ini dinilai sebagai talak, nisacya jumlah talak dalam Islam bukan tiga tapi empat. 

Imam Ahmad dan beberapa sahabat lainnya mengikuti pendapat Ibnu Abbas ini.36  

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa khulu’ adalah talak raj’i kecuali sang suami 

menjatuhkan talak tiga kepadanya, atau akhir dari talak tiga, atau sang istri belum 

digauli, maka jika ia merujuknya pada masa iddah maka hal itu diperbolehkan 

baik sang istri suka atau tidak, dan suami pun harus mengembalikan harta yang 

telah ia ambil dari istrinya.37 Namun, menurut hemat penulis pendapat ini 

agaknya kurang sependapat dengan penulis, karena hanya membuat istri 

tertekan tanpa memperhatikan hak perempuan yang tidak suka lagi dengan 

 

35Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’, terj. M. Abdul Ghoffar, Fikih Wanita 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 472.  

36Imad Zaki al-Barudi, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm li al-Nisā’, terj. Tim Penerjemah Pena, 
Tafsir Al-Qur’an Wanita (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.th), h. 146-147.  

37Abu Muhammad Ali bin Aḥmad bin Sa’īd Ibnu Ḥazm, Al-Muḥalla bi al-Aṡar Juz IX (Beirut: 
Dār al-Fikr, t.th), h. 511.  
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suaminya kemudian diberikan jalan bagi suami untuk kembali kepadanya. 

Kalaulah hak ruju’ masih ada maka tentunya hak khulu’ istri sia-sia saja. 

Menurut al-Qurṭubī barang siapa yang mentalak istrinya dua kali 

kemudian mengkhulu’nya kemudian ingin menikahinya kembali maka hal ini 

diperbolehkan dalam arti khulu’ itu merupakan fasakh dan suami boleh kembali 

untuk menikahinya tentunya atas keridhaan istri.  Barang siapa yang mengatakan 

khulu’ sebagai talak maka tidak dibolehkan merujuknya sampai ia menikah 

dengan laki-laki lain, karena dengan khulu’ itu telah menjadi talak tiga.38 Ulama 

yang menganggap khulu’ sebagai fasakh maka seseorang yang telah menalak 

istrinya sebanyak dua kali kemudian melakukan khulu’ terhadapnya maka suami 

diperbolehkan menikahi istrinya kembali meskipun belum menikah dengan laki-

laki lain, karena dia masih melakukan talak dua kali dan khulu’ yang dilakukan 

tidak terhitung sebagai talak.39 Jika khulu’ adalah talak ba’in maka tidak ada lagi 

kesempatan bagi suami untuk kembali keistrinya sampai ia menikah dengan laki-

laki lain dan inilah sebenarnya tujuan khulu’ agar istri bisa keluar dari kekuasaan 

suaminya.40 Jika bukan merupakan talak ba’in maka si suami memiliki hak untuk 

ruju’ dan istri masih berada dalam hukumnya dan genggamannya, karenya khulu’ 

adalah untuk menghilangkan kemudharatan bagi istri dan jika dibolehkan ruju’ 

maka kemudharatan itu akan kembali. 

 

 

 

38Abu Abdullah Muhammad bin Ahamd al-Anṣarī al-Qurṭubī, Al-Jāmi’ lī Aḥkām al-Qur’ān 
Juz III, h. 145. 

39Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999), h. 305. 

40Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th), h. 
7035. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasrkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai jawaban 

rumusan masalah terkait khulu’ dalam Al-Qur’an (studi penafsiran al-Qurṭubī 

dalam tafsir al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-Qur’ān) sebagai berikut: 

1. Khulu’ merupakan perpisahan yang terjadi atas kemauan istri yang 

menebus dirinya dengan pengembalian mahar yang telah diberikan oleh 

suami atau sesuatu yang setara dengannya. Al-Qurtubī menegaskan bahwa 

suami suami boleh menerima pemberian tersebut apabila awal mulanya 

permasalahan datang dari pihak istri yang berbuat nusyuz. Hakikat khulu’ 

sebenarnya untuk memberikan ruang kepada seorang isrti yang tidak 

ingin lagi hidup bersama dengan suaminya, terlebih lagi jika disebabkan 

dengan adanya perbuatan nusyuz dari suami, maka hendaklah suami 

menerima dan mengahargai atas keputusan tersebut. 

2. Dalam Al-Qur’an terdapat empat ayat yang membahas tentang khulu’ ini 

menurut penafsiran al-Qurṭubī yaitu: QS al-Baqarah/2: 229, QS al-Nisā’/: 

4, QS al-Nisā’/: 19, dan QS al-Nisā’/: 20. Walaupun dalam ayat tersebut 

tidak disebutkan kata khulu’ akan tetap yang menjadi indikasi dari setiap 

ayat ini yaitu adanya perceraian yang disertai dengan pengembalian 

mahar yang mana sesuai dengan pengertian khulu’ yaitu perceraian 

dengan tebusan berupa mahar dan lain  sebagainya. 
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3. Penafsiran al-Qurṭubī terkait ayat-ayat khulu’ dijelaskan secara rinci hanya 

pada QS al-Baqarah/2: 229 dengan mengelompokkanya ke dalam 15 

pembahasan, mulai dari kebolehan suami menerim ‘iwaḍ, jumlah besaran 

harta tebusan, bentuk dan jenis harta tebusan, serta pengelompokan 

khulu’ ini sebagai talak atau fasakh. Pada ayat QS al-Nisā’/: 19 al-Qurṭubī 

menjelaskan kebolehan suami mengambil kembali atas apa yang telah ia 

berikan yaitu berupa mahar terhadap istri yang membangkang dan 

melakukan nusyuz. 

4. Putusnya hubungan suami istri yang disebabkan karena khulu’ maka 

kemudian menimbulkan hukum yang berbeda  yang akan berdamapak 

pada boleh tidaknya melakukan ruju’. Al-Qurṭubī memandang khulu’ 

sebagai fasakh sehingga suami yang ingin menikahi istrinya kembali maka 

hal itu diperbolehkan yang tentunya atas kerelaan dan keridhaan istri. 

B. Implikasi 

Penulis berharap kedepannya tulisan ini dapat dikembangan lagi, seperti  

dalam hal dampak khulu’ yang ditinjau dari segi psikologis sehinnga tidak hanya 

terbatas dalam hukum syari’at saja. Dengan demikian penuis menyadari berbagai 

kekurangan dan keterbatasan sehinnga koreksi, teguran dan kritikan sangat 

diperlukan untuk kesempurnaan tulisan ini.  
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