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 أبستراك
 

  ھوكوم   دان  عةیالشر  مقاصید,  حدیث  تینجأوأن  یمانا إ ڮبا  أدالاه  إیني   ینیلیتیأنڤ  ماسالاه   روموسان

  ینیلیتیان ڤ  دالاهأ  اپینیلیتیأن ڤ  میتودي.  ادیلان؟ڠی ڤ  لوأر  تالاق  ڤتیرھادا  إیندونیسیا  دي  وسیتیفڤ

  دالام   حدیث  كانبیرداسارْ   وا نھْ ,  ینیلیتیانڤ  ھاسیل.  )ریسیأرچ  لیبراري(  نورماتیف  ھوكوم

  كوندیسي  دالام  بإیك   جاتوه  إیتو   تالاق   اتاكانپمی  نواوى  إمام  انڠكارا  المُھذاّب  الشراح  المجموع
". جد  جَدُّھُنَّ   ثلاََثٌ   "  حدیث  بیرداساركان  بیرچاندا  ونڤمأو  سیریأوس,  أیموسي),  ڠتینا(  ریلا  سوكا
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.  ادیلانڠیڤ  انڤدی  دي  ھاروس  ا ڤتن  ساح  إیتو   تالاق   وابھْ   داسار  دیجادیكان  ڠسیری  تیرسیبوت  حدیث

 اماڮأ  ادیلانڠیڤ  دي  ساناكاندیلاكْ   ھاروس  تالاق  یندونیسیاإ  دي  بیرلاكو  ڠیا   ھوكوم  يڤتیتا
  ۱۹۷٤  تاھون  ۱  نومور  ڠداأونْ -ڠداأونْ ),  KHI(  إسلام  ھوكوم  كومفیلاسي  ۱۱٥  صلڤ  سیسوأي

  مینوروت   كانڠْ سیدا ".  إلزام  الحاكم  حكم"  دان"  یزل  الضرر"  فقیّھ   كإیداه  دان  یركاوینانڤ  ڠتینتا

 دان  مانوسیا  يڮبا  لاھاتانكیمسْ   میووجودكان  إییالاه  اپإینتی  توجوأن  ڠیا  الشریعة  مقاصید
 ادیلانڠیڤ  ڠسیدا  انڤدی  دي  ندیإقراركا  تیداك  ڠیا  تالاق  ماكا,  ضاراتانوكیم  كانڠْ ھیلاڠ می

  تیداك   میریكا,  سوأمي  دان  تريیسْ إ  ڠ سیأورا  ي ڮبا  اپمیسلْ ,  كیموضاراتان  میمباوا  اتڠسا

  كیمبالي  مینیكاح  مأو  میریكا  جیكا  ماكا,  ھوكوم  كیكوأتان  میمیلیكي  ڠیا  چیرأي  سورات  إيپوڤمیم 

  كیدوأ   ڠیا   مینیكاح  مأو  میریكا  اجیك  ماكا).  KUA(  اماڮأ  أوروسان  كانتور  دي  كیندالا  مینیموإي  أكان

  ماكا ,  كیمبالي  یرچیریأنڤ  تیرجادي  جیكا  دان.  انڠتا  باواه  دي  نیكاح   جالور  وه ڤمینیم  اپأخیر  كالي

  ات ڤتیم  دان  انڠاڤ,  اكیأنڤ  یرتيڤسی ,  عداّه  ماسا  سیلاما  كاهنفْ   ھاك  تكانڤمیندا  تیداك  تادي  إستري

  الڠڮتی  سیمولا ڠیا  أناك  سیباب, اپكیجیوأنْ  اروھي ڠیڤ میمْ  أكان یإیتو  أناك ڤتیرھادا  اكڤدمْ . الڠڮتی

  ڠ یڤسام  دي.  ماسالاه   ینوهڤ  ڠیا  اڮكیلوأر  انڠدی  الڠڮتی   كیمودیأن  ھارمونیس   ڠیا   ا ڮرأكیلو  بیرساما 
  تیداك   ادیلانڠیڤ  اڮڠْ سیھی,  ھوكوم  كیكوأتان  میمیلیكي   تیداك  ڠسیری  إیبو   سي  ونڤمأو  أیاه  سي  ,إیتو

 .  اپإیبو  نوڤمأو  أیاه سامیمكْ  بیسا

 

 . ادیلانڠی ڤ لوأر تالاق,  وسیتیفڤ ھوكوم, الشریعة مقاصید, حدیث: كونچي كاتا
 

 

Abstrak 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hadits, maqashid 
al-syariah dan hukum positif di Indonesia terhadap talak luar pengadilan?. 
Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif (library research). 
Hasil penelitian, bahwa berdasarkan hadis dalam al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab karangan Imam Nawawi menyatakan talak itu jatuh baik dalam 
kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun bercanda berdasarkan hadis 
 Hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak itu sah tanpa .ثلاََثٌ جَدُّھنَُّ جد
harus di depan pengadilan. Tetapi hukum yang berlaku di Indonesia talak 
harus dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai Pasal 115 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan kaidah fikih الضرر یزل danحكم الحاكم إلزام. Sedangkan menurut 
maqashid al-syariah yang tujuan intinya ialah mewujudkan kemaslahatan 
bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, maka talak yang tidak 
diikarkan di depan sidang pengadilan sangat membawa kemudharatan, 
misalnya bagi seorang istri dan suami, mereka tidak mempunyai surat cerai 
yang memiliki kekuatan hukum, maka jika mereka mau menikah kembali 
akan menemui kendala di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka jika mereka 
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mau menikah yang kedua kali akhirnya menempuh jalur nikah di bawah 
tangan. Dan jika terjadi perceraian kembali, maka istri tadi tidak 
mendapatkan hak nafkah selama masa ‘iddah, seperti pakaian, pangan dan 
tempat tinggal. Dampak terhadap anak yaitu akan mempengaruhi 
kejiwaannya, sebab anak yang semula tinggal bersama keluarga yang 
harmonis kemudian tinggal dengan keluarga yang penuh masalah. Di 
samping itu si ayah maupun si ibu sering tidak memberikan nafkah secara 
teratur dan jumlah yang tetap karena perceraian orang tuanya tidak memiliki 
kekuatan hukum, sehingga pengadilan tidak bisa memaksa ayah maupun 
ibunya. 
 
Kata kunci: Hadits, Maqashid Al-Syariah, Hukum Positif, Talak Luar 
Pengadilan. 

 
 
 

 خلاصة

  إندونیسیا   يف  الوضعي  والقانون  الشریعة  ومقشد  الحدیث  مراجعة  كیفیة  ھي  البحث  مشكلة  صیاغة
).  المكتبة  بحث(  المعیاري  القانوني  البحث  ھو  البحث  منھج  المحكمة؟  خارج  بالطلاق  یتعلق  فیما

 في  یقع   الطلاق  أن''    المجموع ``    في  النووي  الإمام  حدیث  إلى  تستند  التي  الدراسة  نتائج  وأوضحت

  ھذا   یستخدم  ما  غالبًا.  جد  جَدُّھُنَّ   ثلاََثٌ   حدیث  على  بناء  ومزحة  وخطیرة  وعاطفیة  طوعیة  ظروف

  بھ   المعمول  القانون  لكن.  محكمة  أمام  المثول  إلى  الحاجة  دون  قانوني  الطلاق  أن  كأساس  الحدیث

 الشریعة  مجموعة  من  ١١٥  للمادة  وفقًا  الدینیة  المحاكم  في  الطلاق  یتم  أن  یجب   ،   إندونیسیا  في

  الحاكم   حكم dan یزل db الفقھ  دئومبا  الزواج  بشأن  ١٩٧٤  لسنة  ١  رقم  القانون  ، (KHI) الإسلامیة

  المنفعة   تحقیق  في  الأساسي  ھدفھا  یتمثل  التي  ،  الشریعة  لمقاصد  وفقًا   ،  نفسھ  الوقت  وفي.  إلزام

  على   ،  جداً  ضار  القضاء  أمام  بھ  النطق  یتم  لا  الذي  الطلاق  فإن  ،  الأذى  على  والقضاء  للإنسان
  فعندئذ   ،   قانونیة  قوة   ذات  طلاق  شھادة   لدیھم   یسل  ،  الزوج.  والعائلة  للزوجة  بالنسبة  ،  المثال   سبیل

 الدینیة  الشؤون  مكتب  في  عقبات  سیواجھون  أخرى  مرة   الزواج  في  یرغبون  الذین  أولئك  أراد  إذا
(KUA). وإذا .  الید  تحت  الزواج  طریق  بسلك  الأمر  بھم  ینتھي  ،  ثانیة  مرة  الزواج  أرادوا   إذا  لذلك  

 على  التأثیر.  ومأوى   ومأكل  كسوة  من  العدة  في  النفقة  حق  على  الزوجة   تحصل  فلا  آخر  طلاق  وقع

  متناغمة   أسرة  مع  البدایة  في  یعیشون  الذین  الأطفال  لأن  ،  نفسھم  على  سیؤثرون  أنھم  ھو  الأطفال
  من   كثیر  في  والأم   الأب  یوفر  لا  ،  ذلك  إلى  بالإضافة.  بالمشاكل  ملیئة  أسرة  مع   ذلك  بعد   یعیشون

  یمكن   لا  لذلك  ،  قانونیة  قوة  لھ  لیس  الوالدین  طلاق  لأن  الدخل  من  اوثابتً   منتظمًا  مبلغًا  الأحیان
 .  الأم أو الأب إجبار للمحكمة

 

 المحكمة خارج الطلاق  ، الوضعي القانون ، الشریعة مقاصر ، الحدیث: الاساسیة المفردات
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Abstract 
The formulation of the research problem is how to review hadith, maqashid 
al-shariah and positive law in Indonesia regarding divorce outside the court? 
The research method is normative legal research (library research). The 
results of the study, that based on the hadith in al-Majmu' Syarah al-
Muhadzdzab by Imam Nawawi stated that divorce falls both in voluntary 
(calm), emotional, serious and joking conditions based on the hadith   ٌثلاََث
جد  This hadith is often used as the basis that divorce is legal without .جَدُّھنَُّ 
having to go before a court. But the law in force in Indonesia, divorce must 
be carried out in the Religious Courts in accordance with Article 115 of the 
Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning 
Marriage and the fiqh principles یزل إلزامdan الضرر  الحاكم   ,Meanwhile .حكم 
according to maqasid al-shari'ah, whose core objective is to bring about 
benefit for humans and eliminate harm, then a divorce that is not pronounced 
in front of a court of law is very harmful, for example, for a wife and 
husband, they do not have a divorce certificate that has legal force, then if 
those who want to remarry will encounter obstacles at the Office of 
Religious Affairs (KUA). So if they want to get married a second time, they 
end up taking the marriage route under the hand. And if there is another 
divorce, the wife does not get maintenance rights during the 'iddah period, 
such as clothing, food and shelter. The impact on children is that they will 
affect their psychology, because children who initially live with a 
harmonious family then live with a family full of problems. In addition, the 
father and mother often do not provide a regular and fixed amount of income 
because the divorce of their parents has no legal force, so the court cannot 
compel the father or mother. 
 
Keywords: Hadith, Maqashid Al-Syariah, Positive Law, Divorce Outside 
the Court. 
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A. PENDAHULUAN  

yariat Islam menjadikan hubungan suami istri pada bingkai pertalian 
perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kokoh seperti Alquran 
memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqan ghalizha. ( Rusli 

Halil Nasution, 2018). Bahkan Islam memandang bahwa perkawinan adalah 
suatu yang sakral dan luhur bermakna nilai ibadah karena Allah, mengikuti 
sunnah rasul dan dilakukan atas dasar tanggung jawab, keikhlasan dan 
mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Wahyu Wibisono, 
2016). Tetapi karena ada pemasalahan dan perselisihan rumah tangga yang 
sudah tidak dapat diselesaikan dan menghadapi jalan buntu, maka terkadang 
alternatif  terakhir yang diambil Dalam menghadapai badai keluarga adalah 
perceraian. 

Namun demikian di Indonesai masih ditemukan adanya umat Islam 
yang  menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan, meskipun idealnya talak 
itu dilaksanakan sesuai syariat Islam dan perundang-udangan yang berlaku 
di Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan umat 
Islam yang melakukan talak di luar sidang pengadilan atau dapat disebut 
talak illegal. Secara normative Islam memperbolehkan perceraian demi 
menghindari mafsadah yang lebih besar bagi pasangan suami istri yang 
mengalami kebuntuan dalam mempertahankan ikatan perkawinan (Amin 
Iskandar, 2022) walaupun pada dasarnya perceraian itu adalah hal yang 
diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam tetapi hal tersebut adalah 
sesuatu yang dibenci oleh Allah (Rusli Halil Nasution, 2018)  

Jika perceraian di luar sidang pengadilan ini dilakukan maka akan 
membawa dampak terhadap istri, suami dan anak. Bagi istri, perceraian 
yang dilaksanakan di luar pengadilan akan membawa pengaruh dan dampak 
negatif pada istri, sebab perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan, 
istri tidak mempunyai surat cerai yang memiliki kekuatan hukum, maka jika 
ia akan menikah kembali akan menghadapi kesulitan di Kantor Urusan 
Agama. Sebab setiap janda yang ingin menikah kembali harus mempunyai 
surat cerai dari Pengadilan Agama, maka jika ingin menikah kedua kali jalan 
yang ditempuh adalah lewat jalur nikah di bawah tangan. Dan apabila terjadi  
perceraian kembali (cerai di luar pengadilan), maka haknya sesudah bercerai 
tidak ia dapatkan, misalnya nafkah pada waktu ‘iddah, pangan, pakaian dan 
tempat tinggal. Dampak perceraian di luar pengadilan bagi suami yaitu 
suami akan menemui kendala apabila ingin menikah kembali dengan wanita 
lain. Sebab perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan tidak 

S 
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mempunyai surat cerai yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, 
maka apabila ia ingin menikah kembali lewat Kantor Urusan Agama (KUA) 
tidak akan dizinkan sampai ia mempunyai surat yang sah dari pengadilan. 
Maka jika ia ingin menikah kembali akhirnya menempuh cara nikah di 
bawah tangan. Dampak perceraian di luar pengadilan maupun lewat 
pengadilan bagi anak yaitu juga akan berpengaruh terhadap kondisi 
kejiwaan anak. Anak yang semula tinggal di lingkungan yang penuh kasih 
sayang dan harmonis, kemudian tinggal di lingkungan keluarga yang banyak 
permasalahan dan hanya tinggal bersama salah satu figur ayah atau ibu atau 
bahkan tidak dari keduanya. Karena perceraian yang dilaksanakan di luar 
pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, maka pengadilan tidak bisa 
memaksa ayahnya atau ibunya menafkahi secara teratur baik dari jumlah 
materi yang diberikan ataupun waktu memberikan nafkah. Tetapi apabila 
perceraian dilaksanakan lewat pengadilan agama, maka  permasalahan itu 
akan ditetapkan oleh pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 156 poin f. (Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan 
Ansori, 2021) 

Demikian pula dampak dari perceraian menurut para ulama fikih, 
seperti dalam kitab Asnâ al-Mathâlib, (Zakariyyâ Al-Anshârî, 2000) al-
Muhadzdzab (Al-Syirâzî, 1992), I’ânah al-Thâlibîn (Abû Bakar Syathâ al-
Dimyâthî al-Makkî, 1965) dan kitab fikih Syafi’iyah lainnya, menimbulkan 
implikasi-implikasi bagi para pihak yang  memutuskan perceraian. Implikasi 
itu berkaitan dengan beberapa hak serta kewajiban yang harus dipenuhi baik 
oleh pihak mantan suami ataupun mantan istri, yaitu nafkah mut’ah atau 
kompensasi perceraian, nafkah selama iddah, dan hadlanah atau pengasuhan 
anak (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 2022) 

Merujuk ke dalam kitab-kitab fikih klasik, secara dzahir jatuhnya talak 
tidak dipersyaratkan melalui ikrar talak di pengadilan berdasarkan 
pemahaman hadis berikut ini:  

جعَةُ  وَالطَّلاَقَُ، النكَِّاحُ، جِدُّ  وَھَزلھُُنَّ  جِدُّ  جِدٌّھُنَّ  ثلاََثٌَ   النسائي إلا السنن أصحاب رواه وَالرَّ

Artinya; “Ada tiga, yang jika dilakukan secara sengaja atau 
bergurau tetap terjadi atau jatuh “nikah, talak, dan rujuk” 

Menurut fuqaha, hadits ini memberikan pemahaman bahwa ikrar talak 
menyebabkan putusnya ikatan pernikahan seketika saat mengucapkan talak 
kepada istrinya, baik itu serius maupun bercanda, demikian pula ucapan 
shighat akad nikah dan rujuk. Fukaha yang menyatakan pandangan ini di 
antaranya al-Syirâzî dalam kitabnya al-Muhadzdzab, al-Nawawi dalam al-
Majmu’ dan lain-lain. 
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Penelitian sebelumnya yang membahas menganai fokus ini telah 
menjadi kajian para peneliti terdahulu, antara lain; Pertama; Skripsi dari 
Nurhikmah Aziz dengan judul Cerai Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari 
Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap 
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi ), Hukum Keluarga Islam 
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 
(2021). Kedua; Artikel dari Muhammad Isa, dengan judul Perceraian Di 
Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah 
Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar) yang dimuat di Jurnal Ilmu 
Hukum ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala  pp. 62- 71, 
Volume 2, No. 1, Februari 2014. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 
karena penelitian ini difokuskan untuk membedah masalah talak di bawah 
tangan dalam tinjauan hadits, maqashid syariah dan hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. Mengapa ini penting? Mengingat penelitian yang 
berkaitan dengan bagaimana perspekif hadits, maqashid sayariah dan hukum 
positif terkait permasalahan talak tersebut masih minim informasi. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penelitian diberi  judul 
“Tinjauan Hadits, Maqashid Syariah Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap 
Talak Luar Pengadilan” 

 

B.  TALAK 

Definisi talak secara etimologi atau menurut bahasa adalah ath-thalaq 
 berasal dari kata al-ithlaq, yang bermakna melepaskan atau (الطلاق)
meninggalkan. (Sayyid Sabiq, tt). Sedangkan definisi thalaq secara 
terminologi menurut Al-Mahalli dalam kitab Syarh Minhaj al-Thalibin ialah  
“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan 
sejenisnya”.  Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ahwal al-
Syakhsiyyah mengatakan:  “Melepaskan ikatan pernikahan pada saat 
sekarang atau yang akan datang dengan lafaz turunan dari unsur talak atau 
semacamnya” (Muhammad Abu Zahrah, 1987) 

Definisi talak menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam   kitab   
Kifayataul Akhyar Fi HallinGhayatil Ikhtishar adalah : اسم لحل قید النكاح                                      

Artinya; “Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan”. 
(Taqiyuddin Abu bakr,tt). Talak menurut Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala 
Madzahibil Arba’ah:  ٕمخص یلخظ  حلھ  اونقصان  النكُاح  ازالة  وص الطلاق   
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“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya 
dengan menggunakan kata-kata tertentu” (Abdur Rohman Al-Jaziri, 1996). 
Sedangkan menurut Abu Ishaq Ibrahim dalam kitab Al-Muhadzzab Fi Fiqhi 
Imam As-Syafi‟i mendefinisikan talak Dengan :    حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه
"” Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”. (Abu Ishaq 
Ibrahim bin Ali bin Yusuf, 1995) 

Berdasarkan pengertian di atas talak adalah melepaskan ikatan 
perkawinan dengan lafaz thalaq dan yang semakna dengan kata itu. 

Menurut Fuad Said perceraian bisa terjadi dengan cara: talak, fasakh, 
khulu, ila' dan li'an (Fuad Said, 1994). Sedangkan menurut pendapat 
Mahmud Yunus, suami diberi hak talak untuk mencerai istrinya, istri diberi 
hak khulu’ untuk mencerai suaminya dan suami istri diberi hak fasakh untuk 
mencerai keduanya. Maka dengan demikian perkara yang dapat 
menyebabkan perceraian antara suami istri adalah talak, khulu, fasakh 
(Mahmud Yunus, 1990) 

Sedangkan dalam hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas 
keinginan suami bisa terjadi melalui talak, ila', li'an dan dhihar (Zahry 
Hamid, 1978). Sedangkan berakhirnya perkawinan atas keiginan istri bisa 
terjadi melalui apa yang disebut dengan khiyar aib, khulu' dan rafa' 
(pengaduan). Begitu pula, berakhirnya perkawinan di luar keinginan suami 
bisa terjadi sebab inisiatif atau keinginan hakam, keinginan hukum dan bisa 
pula terjadi disebabkan meninggalnya suami atau istri (Zahry Hamid, 1978). 

      

1.  Dasar Hukum Talak 

a. Al-Qur’an  

Dasar hukum talak telah diatur di dalam al-Qur’an seperti yang 
tercantum di dalam surat Al- Baqarah ayat 231 yaitu: 

حُوھُنَّ   أوَْ   بمَِعْرُوفٍ   فَأمَْسِكُوھُنَّ   أجََلھَُنَّ   فبََلغَْنَ   ءَ لنسَِّآ ٱ  طَلَّقْتمُُ   وَإِذاَ  تمُْسِكُوھُنَّ   وَلاَ   ۚ◌   بمَِعْرُوفٍ   سَرِّ

ِ ٱ   تِ ءَایَٰ   ا۟ تتََّخِذوُٓ   وَلاَ   ۚ◌   ۥنفَْسَھُ   ظَلَمَ   فَقَدْ   لِكَ ذَٰ   یَفْعَلْ   وَمَن  ۚ◌   لِّتعَْتدَوُا۟   ضِرَارًا ِ ٱ  نعِْمَتَ   ذكُْرُوا۟ ٱوَ   ۚ◌   ھُزُوًا  �َّ َّ�  
نَ  عَلیَْكُم أنَزَلَ  وَمَآ  عَلیَْكُمْ  َ ٱ تَّقوُا۟ ٱوَ  ۚ◌  ۦبِھِ  یعَِظُكُم لْحِكْمَةِ ٱوَ   بِ لْكِتَٰ ٱ مِّ َ ٱ أنََّ  ا۟ عْلمَُوٓ ٱوَ  �َّ  عَلِیمٌ  شَىْءٍ  بكُِلِّ  �َّ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka 
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf 
atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki 
mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian 
kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya 
sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah 
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nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu 
dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta 
ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”. 

 

b. Hadits  

Hadist yang berkaitan dengan talak yaitu; (Abi Daud Sulaiman, 1996) 

الطَّلاقَِ  اللهِ  لَي إِ  لِ  الْحَلاَ  أبَْغَضُ                                                                                        

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah 
talak”.  

Berdasarkan hadits di atas maka secara tidak langsung, Islam 
memperbolehkan perceraian tetapi pada sisi yang lain juga berharap supaya 
pasangan suami  istri  tidak melakukan perceraian. 

 

c. Dasar Hukum Indonesia  

1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  
2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Perkawinan . 
3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 
4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

 

2.  Hukum Islam tentang Talak 

Hukum talak menurut Hukum Islam ada lima, berdasarkan konteks 
yang melatarbelakanginya, yaitu: (Abu Malik kamal, 1997) 

a. Haram, yaitu apabila seorang istri diceraikan suami dan dia dalam 
keadaan menstruasi atau pada saat suci tetapi suaminya telah 
mensetubuhinya pada saat suci tersebut  

b. Makruh, yaitu apabila talak dijatuhkan pada waktu tidak ada alasan 
yang kuat atau pada saat suami dan istri hubungannya tidak ada 
masalah dan baik-baik saja. 

c. Mubah, yaitu talak boleh dijatuhkan apabila suami mempunyai istri 
yang tingkah lakunya kasar, perangainya buruk atau tidak dapat 
diharapkan menjadi pasangan yang baik untuk menggapai tujuan 
perkawinan.  
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d. Sunnah, yaitu diperbolehkan menjatuhkan talak apabila seorang istri 
dalam kondisi ketika sering tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib, 
misalnya shalat wajib dan seorang suami tidak memungkinkan bisa 
memaksa istrinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.  

e. Wajib, yaitu apabila ada pasangan suami dan istri terjadi konflik dan 
hakim memberi tugas kepada dua orang mediator untuk menilai 
situasi dan kondisi konflik itu. Jika atas rekomendasi kedua mediator 
bahwa pasangan suami dan istri tersebut harus bercerai, maka seorang 
suami tersebut harus menceraikan istrinya. 

 

3.  Rukun Dan Syarat Talak 

Rukun talak ada empat, yaitu: (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 
2022) 

a.  Suami, merupakan seseorang yang mempunyai hak talak dan yang 
berhak menjatuhkan talak. Syarat sahnya suami menjatuhkan talak 
yaitu: 

a) Berakal, artinya seorang suami yang gila tidak sah menjatuhkan 
talak.  

b) Baligh, artinya orang yang menyatakan talak adalah orang yang 
dewasa. 

c) Atas kemauan sendiri, artinya menjatuhkan talak itu adalah atas 
kehendak suami sendiri dan tidak atas paksaan dari orang lain 

b.  Istri, artinya seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap 
istrinya sendiri dengan syarat yaitu; istri itu masih tetap berada dalam 
perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang ditalak itu 
masih berada dalam akad perkawinan yang sah. 

c.  Sighat Talak merupakan ucapan seorang suami kepada istrinya yang 
ditalak, baik itu jelas (ṣharih), sindiran (kinayah), berupa ucapan/ 
lisan, tulisan, isyarat (bagi suami yang tuna wicara) maupun dengan 
menyuruh orang lain.  

d.  Sengaja, maksudnya kalimat talak oleh suami itu memang 
dimaksudkan untuk talak bukan untuk maksud yang lain. (Yusuf 
Qaradhawi, tt). 

 

4. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak 

Macam-macam dan bentuk-bentuk talak adalah: 
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a.  Talak Sunni merupakan talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan 
sunnah, yaitu apabila ada empat syarat, yaitu; suami yang mentalak 
istrinya dan ia sudah pernah menggaulinya dengan hubungan suami 
istri; sesudah ditalak suaminya  istri dapat segera melakukan ‘iddah 
suci dari haid (menurut ulama’ Syafi’iyah, hitungan ‘iddah bagi 
perempuan yang haid adalah tiga kali sucian, bukan tiga kali haid); 
selama talak dijatuhkan dan selama masa suci itu istri tidak pernah 
digauli suaminya dan suami yang mentalak istrinya harus secara 
bertahap  yaitu dimulai dengan talak satu, talak dua, talak tiga dan 
diselingi dengan ruju’. (ABD. Rahman Ghazaly, 2003) 

b.  Talak Bid’i merupakan talak yang dijatuhkan suami tidak memenuhi 
syarat-syarat talak sunni (ABD. Rahman Ghazaly, 2003). Menurut 
para ulama’, talak bid’i ini hukumnya adalah haram dan tidak berlaku 
serta bertentangan dengan syari’at. Bentuk-bentuk talak bid’i yaitu; 
jika suami mentalak istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas; 
seorang suami yang mentalak istrinya pada waktu suci sedangkan ia 
telah menggaulinya pada saat suci tersebut, padahal belum jelas 
kehamilannya dan suami yang mentalak tiga istrinya dengan satu 
kalimat atau dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga 
sekaligus). (Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1998) 

c.  Talak La Sunni Wala Bid’i adalah talak yang bukan termasuk dalam 
talak sunni dan bukan dalam talak bid’i adalah; suami menjatuhkan 
talak kepada istri yang belum pernah digaulinya; suami menjatuhkan 
talak kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas 
haid dan suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang sedang 
hamil. : (ABD. Rahman Ghazaly, 2003) 

d.  Talak Shariḥ ialah talak yang diucapkan suami tidak lagi dibutuhkan 
adanya niat, tetapi cukup diucapkan dengan kata talak secara jelas 
(ṣhariḥ). Misalnya dengan ucapan “kamu telah aku cerai” atau “aku 
cerai” (Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1998). Menurut Imam 
Syafi’i kata-kata yang dapat digunakan untuk talak ṣhariḥ ada tiga 
ialah talak, firaq dan saraḥ. Ketiga hal tersebut terdapat pada Al-
Qur’an dan hadits (ABD. Rahman Ghazaly, 2003). 

e.  Talak Kinayah merupakan perkataan yang artinya dapat bermakna 
talak atau selainnya. Seperti suami bekata; “kamu saya lepas, atau 
saya melepas kamu, atau kamu saya tinggalkan, atau saya 
meninggalkan kamu, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu”. 
Menurut sebagian ulama’, jika perkataan ini diucapkan suami dan 
disertai dengan niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Tetapi 
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apabila tidak disertai dengan niat talak maka tidak jatuh talak. (Kamal 
bin As-Sayyid Salim, 2006) 

g.  Talak Raj’i yaitu suami telah menjatuhkan talak satu atau dua kepada 
istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam kondisi seperti ini 
suami berhak rujuk kepada istrinya kembali tanpa akad dan mahar 
baru selama rujuk itu dilaksanakan pada masa ‘iddah (Tp, 2003). 

h.  Talak Ba’in adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di 
mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar 
baru. Ulama’ fikih membagi talak ba’in menjadi talak ba’in kubra 
dan talak ba’in sughra. Talak ba`in shughra merupakan talak yang 
tidak diperbolehkan rujuk tetapi boleh dengan akad nikah baru dengan 
bekas suaminya walaupun pada masa ‘iddah  dan dan terjadi qobla 
dukhul atau talak dengan  tebusan (khulu’). Sedangkan talak ba`in 
kubra yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini 
tidak bisa dirujuk dan tidak bisa dinikahkan kembali, kecuali jika 
perkawinan itu dilaksanakan sesudah bekas isterinya kawin kembali 
dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul 
dan habis masa ‘iddah-nya. 

i.  Talak dengan Ucapan adalah ucapan talak yang dijatuhkan suami di 
hadapan istrinya serta istrinya mendengar secara langsung ucapan 
suaminya tersebut (ABD. Rahman Ghazaly, 2003). 

j.  Talak dengan Tulisan adalah tulisan bermakna talak yang ditulis 
suami kemudian  disampaikan pada istrinya lalu istrinya membaca 
serta memahami isinya dan maksudnya. (Tp, 2003). 

k.  Talak dengan isyarat adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang 
tuna wicara dalam bentuk isyarat, selama isyarat itu jelas dan 
meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri pernikahan. (Tp, 2003).  

l.  Talak dengan utusan merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami 
kepada istrinya lewat perantara orang lain sebagai utusan untuk 
menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di 
hadapan suami bahwa istrinya ditalak suaminya. (Tp, 2003). 

m.  Talak Munjaz dan Mu’allaq. Talak munjaz ialah talak yang berlaku 
bagi istri tanpa adanya penagguhan. Contohnya suami mengatakan 
kepada istrinya “kamu telah dicerai” maka istri sudah tertalak dengan 
apa yang dikatakan oleh suaminya. Sedangkan talak mu’allaq adalah 
talak yang digantungkan oleh suami terhadap suatu perbuatan yang 
akan dilaksanakan istrinya pada waktu yang akan datang. Misalnya 
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suami mengucapkan kepada istrinya “apabila kamu berangkat kerja 
berarti kamu telah ditalak”. Maka talak itu berlaku sah dengan 
berangkatnya istri untuk bekerja (Syaikh Kamil Muhammad 
‘Uwaidah). (Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1998) 

n.  Talak Takhyir dan Tamlik. Talak Takhyir ialah dua pilihan yang 
diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan berumah 
tangga atau bercerai, apabila istri memilih bercerai maka berarti ia 
telah ditalak. Sedangkan talak tamlik yaitu talak di mana seorang 
suami mengatakan kepada istrinya “urusanmu berada di tanganmu 
sendiri” atau “aku serahkan urusanmu kepadamu”. Apabila dengan 
ucapan tersebut istri mengatakan “berarti aku telah ditalak” maka 
berarti ia telah ditalak satu raj’i. Menurut pendapat Imam Malik dan 
sebagian ulama’ lainnya  jika istrinya menjawab “aku memilih talak 
tiga” maka ia sudah ditalak ba’in oleh suaminya, dengan talak tiga ini 
maka suami tidak diperbolehkan rujuk kembali kecuali sesudah 
mantan istrinya itu dinikahi oleh lelaki lain. (Syaikh Kamil 
Muhammad ‘Uwaidah, 1998) 

p.  Khulu‘ (talak tebus) yaitu seorang suami mencerai istrinya dengan 
bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang dikarenakan buruknya 
pergaulan antara keduanya, baik karena akhlaq atau adanya cacat pada 
jasmani. Sedangkan istri takut pada dirinya sendiri tidak dapat 
melakukan kewajiban mentaati suaminya.(Kamal bin As-Sayyid, 
2006) 

q.  Talak Dhihar ialah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan 
istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atas dirinya, 
misalnya ucapan “engkau tampak seperti punggung ibuku”. Jika 
suami mengucapkan seperti itu dan tidak diteruskan kepada talak 
maka ia wajib membayar kafarat dan haram bercampur dengan 
istrinya sebelum membayar kafarat tersebut. (Sulaiman Rasjid, 2016) 

r.  Ila’ ialah sumpah suami yang tidak akan menggauli istrinya secara 
mutlak atau selama lebih dari empat bulan. (Imam Taqiyuddin Abu 
Bakar Al-Husaini, 1997) 

s.  Li’an adalah ucapan suami yang menuduh istrinya sudah melakukan 
perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk 
menolak anaknya. Pembuktian tuduhan berat ini harus dengan 
menghadirkan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh 
orang lain melakukan zina dan ia tidak bisa membuktikan tuduhannya, 
ia akan dihukum dengan pukulan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula 
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kepada suami yang menuduh istrinya melakukan zina. (Moh. Rifa’i, 

1978) 

t.  Fasakh adalah perceraian dengan cara merombak atau merusak 
hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilaksanakan oleh 
hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab tertentu tanpa ucapan 
talak. Perceraian dengan fasakh tidak bisa ruju’ kembali. Seandainya 
suami ingin kembali pada istrinya maka harus dengan akad baru. 
Perceraian dengan fasakh dilakukan dengan berulang-ulang lebih dari 
tiga kali, boleh kembali lagi dengan akad nikah yang baru. (Al-Hafidz 
Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2020). 

 

C.  TINJAUAN UMUM TENTANG MAQASHID ASY-SYARIAH 

1.  Pengertian Maqashid asy-Syari’ah 

a.  Secara Etimologi 

Definisi maqashid syariah secara etimologi (dari segi bahasa) berasal 
dari dua kata, yaitu kata maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk 
jamak dari مقصد yang merupakan masdar dari kata (Fuad Said, 1994)   قصد
 .”yang berarti “maksud” atau “tujuan یقصد مقصدا 

Sedangkan syari’ah, bermakna sumber air yang dimaksudkan untuk 
diminum. Lalu orang Arab menggunakan kata syari’ah untuk arti jalan yang 
lurus  الطریقة المستقیمة. 

Dengan demikian kata syari’ah memandang bahwa sumber air 
merupakan jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. 
(Manna al-Qathtan, 2021) 

Kata syariah terdapat di dalam al-Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 18, 
yaitu;  

نَ  شَرِیعَةٍ  عَلَىٰ  كَ جَعَلْنَٰ  ثمَُّ   یعَْلمَُونَ  لاَ  لَّذِینَ ٱ ءَ أھَْوَآ  تتََّبِعْ  وَلاَ   ھَاتَّبعِْ ٱ فَ  لأْمَْرِ ٱ مِّ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah 
kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S Al-Jatsiyah 
: 18) 

Begitu juga di dalam Q.S Asy-Syura ayat 13, yaitu: 

نَ   لكَُمْ   شَرَعَ  یْنِ   مِّ الَّ   نوُْحًا  بِھٖ   ىوَصّٰ   مَا   الدِّ یْنَا  وَمَا  اِلیَْكَ   اوَْحَیْنَآ   ذِيْٓ وَّ  انَْ   ى وَعِیْسٰٓ   ىوَمُوْسٰ   ھِیْمَ ابِْرٰ   بِھٖٓ   وَصَّ

یْنَ   اقَیِْمُوا قوُْا  وَلاَ   الدِّ ُ   اِلیَْھِۗ   تدَْعُوْھُمْ   مَا  الْمُشْرِكِیْنَ   عَلَى  كَبرَُ   فیِْھِۗ   تتَفََرَّ   وَیھَْدِيْٓ   ءُ یَّشَاۤ   مَنْ   اِلیَْھِ   یَجْتبَِيْٓ   َ�ّٰ

 یُّنیِْبُۗ  مَنْ  اِلیَْھِ 
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Terjemahan; Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama 
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan 
kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan 
ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat 
bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan 
kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama 
tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali 
(kepada-Nya).(Q.S Asy-Syura ayat 13) 

 

Berdasarkan ayat di atas kata syariah bisa disimpulkan peraturan, 
agama dan tata cara beribadah. 

Definisi syariah menurut beberapa ulama, yaitu : 

1). Mahmud Syaltut:  

“Syari’ah merupakan aturan-aturan yang disyari’atkan oleh Allah, 
atau aturan yang disyari’atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil 
untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, 
saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan 
kehidupannya secara umum”. 

2). Yusuf Qardhawi:  

“Syari’ah merupakan apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada 
hamba- Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan 
agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti 
puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.” 

Berdasarkan pengertian beberapa ulama di atas bisa disimpulkan 
bahwa syariah mencakup tentang aturan dan hukum yang mengatur 
hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia 
lainnya. 

 

b.  Secara Terminologi 

Para ulama jaman dahulu tidak mendefenisikan maqashid itu secara 
sendiri-sendiri, disebabkan sebagian besar ulama’ memasukkan pembahasan 
maqashid ke dalam pembahasan ilat, mashlahat di dalam ilmu ushul fiqih, 
dan sebagian ulama apabila menulis pembahasan khusus tentang maqashid, 
mereka tidak memberikan defenisi yang terbatas hanya dalam hal maqashid. 
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Menurut Nu’man Jughaim, tidak adanya defenisi yang jelas menurut 
istilah tentang maqashid syariah menurut para ulama ushul terdahulu, 
mengenai maqashid syariah disebabkan adanya perdebatan tentang teori 
batasan defenisi oleh para ahli mantiq, bahkan Imam Syathibi (Imam al-
Syathibi,tt) sendiri yang merupakan ulama pertama yang menulis buku 
tentang maqashid syariah tidak mendefenisikan maqashid syariah di dalam 
bukunya tersebut. (Nu’man Jughaim,2013 ) 

Walaupun para ulama terdahulu tidak ada yang mendefenisikan 
tentang maqhasid syariah dengan jelas, ulama dari kalangan ushul fiqih yang 
mengategorikan pembahasan maqhasid ke dalam pembahasan  ‘ilat dan 
mashlahat seperti al-Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa min ‘Ilmi al-
Ushul maupun ulama yang secara khusus menulis tentang ilmu maqhasid 
syariah seperti al-Syatibi di dalam kitabnya al-muwafaqat fi Ushul Syari’ah . 
Tetapi ulama-ulama dari kalangan mutaakhirin seperti Syaikh Thahir bin 
‘Asyur, Ar-Raisuni, dan Nuruddin al-Khadimi secara khusus menulis juga 
tentang ilmu maqhasid syariah. 

 

2.  Pembagian Maqashid asy-Syariah 

Menurut al-Syatibi, secara umum maqhasid syariah (tujuan-tujuan 
syariat) itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu; maqashid (tujuan-tujuan) yang 
kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan maqashid 
yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia) . (Abu 
Ishaq al-Syathibi,tt) 

Sedangkan dalam hal qashdu syari’ (tujuan sang pembuat syari’at) 
yaitu Allah Swt, maka ada empat hal yang menjadi aspek dalam penetapan 
hukum, yaitu: (Abu Ishaq al-Syathibi, tt) 

a. Maksud syari’ dalam pembuatan syariat. 
b. Maksud syari’ dalam pembuatan hukum untuk dipahami 
c. Maksud syari’ dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum 

(taklif) yang harus dilakukan. 
d. Maksud syari’  dalam membuat hukum dalam memasukkan mukallaf 

di bawah cakupan hukumnya. 
Tujuan Allah menetapkan hukum ialah untuk ke-mashlahat-an 

hambanya di dunia dan di akhirat. 

Menurut Abu Ishaq al-Syathibi Maqashid syariah dibagi menjadi tiga 
yaitu. (Abu Ishaq al-Syathibi , tt) 
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     a.  Dharuriyat 

Atinya yaitu sesuatu yang pasti ada di dalam pelaksanaan ke-
mashlahat-an untuk agama dan dunia, apabila hal tersebut hilang atau tidak 
terlaksana maka akan mengancam ke-mashlahat-an, bahkan akan berdampak 
kepada terjadinya kerusakan (fasad) serta mengancam kehidupan di dunia 
dan di akhirat akan mendapat siksa. (Abu Ishaq al-Syathibi ,tt) 

Menurut Syatibi, dalam hal dharuriyat ada lima hal yang harus dijaga, 
yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. (Ishaq al-Syathibi) 

Untuk menjaga syariat demi ke-mashlahat-an dharuriyat dapat 
dilaksankan dengan dua cara, yaitu (Ahmad ar-Raisuni, tt) : 

1) Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara 
melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta 
memperkuat pondasinya. 

2) Menjaga dan memeliharanya dari sisi ‘adam (tidak ada) dengan cara 
mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat 
mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa 
sekarang dan akan datang. 

Adapun cara menjaga maqashid dharuriyat dari dua sisi tersebut di 
antaranya, yaitu (Ahmad ar-Raisuni, tt) 

1).  Hifdz ad-Din (Menjaga Agama) 

Islam mewajibkan iman untuk menegakkan agama, utamanya adalah 
rukun iman dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun 
Islam. 

Sedangkan untuk menjaga agama, Islam mewajibkan jihad untuk 
melawan setiap musuh-musuh agama yang membuat fitnah dan tujuannya 
adalah menolak mafsadah yang bisa ditimbulkan. Islam juga mensyariatkan 
had bagi orang-orang yang murtad, agar tidak menjadikan agama Islam 
sebagai mainan. (Muhammad az-Zuhailiy, tt). Hal ini adalah jaminan Allah 
swt yang menjamin terjaganya agama Allah, seperti dalam firman-Nya :  إِنَّا

نزالذ فظُِونَ ػ  نَحنُ  لْحَا  لھُ  وَإِنَّا  زَ    Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang 
menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar 
memeliharanya.” (Q.S al-Hijr: 19) 

 2).  Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-Isra ayat 70 : 
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مْنَا  وَلقََدْ  نَ   ھُموَرَزَقْنَٰ   لْبَحْرِ ٱوَ   لْبَرِّ ٱ  فِى  ھُمْ وَحَمَلْنَٰ   ءَادمََ   بنَِىٓ   كَرَّ لْنَٰ   تِ لطَّیبَِّٰ ٱ  مِّ نْ   كَثیِرٍ   عَلَىٰ   ھُمْ وَفَضَّ مَّ   خَلقَْنَا   مِّ

 تفَْضِیلاً 

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari 
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 
atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” 

Supaya terjamin eksistensi jiwanya, Allah memerintahkan manusia 
untuk makan dan minum, memakai pakaian dan mempunyai tempat tinggal, 
(Muhammad az-Zuhailiy, tt)  seperti Allah swt. juga mewajibkan 
memberikan nafkah kepada setiap manusia yang memmpunyai kewajiban 
dan tanggungan nafkah, seperti seorang ayah berkewajiban memberi nafkah 
kepada anaknya, seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri 
yang ditalaknya serta berada pada masa ‘iddah atau berada dalam keadaan 
hamil, seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya.  

Maka dengan demikian bisa dipahami bahwa menjaga diri (hifz an-
nafs) dari sisi wujud (tetap ada) yaitu dengan melakukan setiap perintah 
yang mengarah kepada penjagaan eksistensi jiwa manusia. Bahkan jika 
dalam keadaan darurat yang mengarah kepada hilangnya jiwa (nyawa) 
seseorang maka ia diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang dilarang Allah 
Swt, seperti dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 173 (Muhammad Sa'ad bin 
Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998) 

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 
(nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Sedangkan untuk menjaga jiwa dari sisi ‘adam. Allah swt. 
mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia dari kebinasaan, 
dan Allah swt. mengharamkan setiap manusia untuk menjerumuskan dirinya 
kepada  kebinasaan, seperti firman Allah swt. surat Al-Baqarah ayat 195: 

 الْمُحْسِنیِنَ   یحُِبُّ  �َّ  إنَّ  وَأحَْسِنوُا ھْلكَُةِ ػ التَّ  إِلَىَ 

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik.” 
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Dengan demikian diharamkan semua perbuatan yang mengarah 
kepada kemudharatan, dan diharamkan pula mengkonsumsi hal-hal yang 
dapat memberikan kemudharatan kepada jiwa manusia.  Serta disyariatkan 
juga hukuman qishas bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang 
menghilangkan nyawa orang lain. 

 3).  Hifz al-‘Aqliy (Menjaga Akal) 

Akal mempunyai peran dan fungsi yang besar bagi tubuh manusia. 
Dengan akal manusia mengenal Tuhannya serta memahami segala perintah 
dan larangan-Nya. Dan dengan akal pula seseorang dikatakan sebagai 
mukallaf yang kemudian dibebankan syariat Islam kepadanya.  

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu, 
menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga 
kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, 
Islam mengharamkan minuman yang memabukkan (khomar) dan obat-
obatan terlarang, dan Islam mensyariatkan had bagi siapa saja yang 
meminum khomar dan sejenisnya demi terjaganya akal manusia. 
(Muhammad az-Zuhailiy, tt)   

4).  Hifz an-Nasl (Menjaga Keturuanan) 

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah untuk 
batas yang dikehendaki Allah di dunia, maka Allah swt. menjadikan 
berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara keturunan, maka Islam 
mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat, (Muhammad Sa'ad bin 
Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998) dan semua hukum-hukum yang berkaitan 
dengan keluarga (ahwal al-syakhsiyah) bertujuan untuk memelihara dan 
menjaga keturunan. 

Untuk menjaga keturunan dari sisi ‘adam, Islam mengharamkan 
perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang untuk 
meninggalkan pernikahan, (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-
Yubi, 1998), membuang rahim dan menggugurkan kandungan bagi wanita 
hamil (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998) 

Serta mengharamkan melakukan pernikahan yang dianggap fasid oleh 
agama misalnya nikah mut’ah, sebab bertentangan dengan maksud dan 
tujuan pernikahan itu sendiri yaitu menjaga keturunan, nasab, memunculkan 
kasih sayang serta memberikan tanggung jawab. 

5).  Hifdz al-Maal (Menjaga Harta) 
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Harta adalah salah satu perkara yang sangat penting di dalam 
kehidupan manusia, sebab harta adalah wasilah untuk menjalani roda 
kehidupan. Dengan harta pula kuliyyatul khamsah yang lain bisa dicapai, 
misalnya hifdz ad-din melaksanakan zakat, dan haji, hifdz an-nafs berupa 
makan, minum dan nafkah, hifdz an-nasl berupa menikah, hifdz al-‘aql 
berupa belajar. 

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari’atkan manusia untuk 
berusaha mencari harta, seperti dalam surat al-Muluk ayat 15 : 

قِھِ وَإِلَیھِ النُّشُورُ ھُوَ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأرْضَ ذلَوُلا فاَمْشُوا فىِِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْ   

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. 
Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. “ 

Sedangkan menjaga harta dari sisi ‘adam, Allah swt. mengharamkan 
mencuri serta segala perbuatan buruk yang mengambil harta milik orang 
lain, dengan cara yang dilarang agama misalnya korupsi, serta memberi 
hukuman potong tangan kepada setiap pencuri dengan kadar tertentu. Dan 
Islam juga memperingatkan kepada manusia untuk tidak berlaku bakhil dan 
kikir dengan hartanya, serta mengharamkan menggunakan harta untuk 
melakukan kemaksiatan. 

 

b.  Hajiyat 

Hajiyat merupakan maslahah yang dikehendaki untuk memberi 
kelapangan dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan bagi manusia. 
Apabila maslahah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia 
menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak 
sampai pada tingkat kerusakan, misalnya syari'at rukhsah yang meringankan 
taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapatkan kesulitan misalnya 
sakit dan musafir (dalam perjalanan). (Abu Ishaq al-Syathibi , tt) Seperti 
kaidah fiqh sebagai berikut: (Muhammad Zuhailiy, 2006) 

  اوخاصة كانت عامة الضروة منزلة تنزل الحاجة

Artinya; "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang 
bersifat umum maupun yang bersifat khusus.” 

Prinsip utama untuk mewujudkan hal-hal yang hajiyat ini ialah untuk 
meringankan beban, menghilangkan kesulitan dan memudahkan manusia 
bermuamalat dan tukar menukar manfaat. Pada bidang ibadah, Islam 
memberi rukhsah atau keringanan apabila menjalankan kewajiban. Seperti 



THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PEGON:: 
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION 

 
37 

Tinjauan Hadits, Maqashid Al-Syariah dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak ... 
 

 
  

diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dikarenakan 
sakit atau musafir (dalam perjalanan); diperbolehkannya meng-qasar sholat 
yang empat  rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang dalam 
perjalanan; (Abu Ishaq al-Syathibi) diperbolehkan tayamum bagi seseorang 
yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa mempergunakannya, 
diperbolehkan shalat sambil duduk bagi orang yang tidak sanggup 
melaksanakanya sambil berdiri dan lain-lain. 

 

c.  Tahsiniyat 

Tahsiniyyat ialah mengambil suatu kemaslahatan yang pantas dari 
perkara yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan 
menurut adat istiadat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang dianggap 
menodai dan tidak disukai oleh akal sehat. Masalah ini termasuk dalam 
persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Misalnya 
menghilangkan najis serta menutupi aurat pada waktu beribadah, 
melaksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, 
memakai perhiasan dan lain sebagainya. (Abu Ishaq al-Syathibi,tt) 

Maksud pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyyah ini 
supaya manusia bisa melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk 
penyempurnaan terhadap pemeliharaan lima prinsip maqashid ai-syari'ah, 
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

 

D.  UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI 
HUKUM ISLAM (KHI) 

1.  Undang-undang Perkawinan  

Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku di 
Indonesia yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perkwinan yaitu 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang 
Perkawinan yang diperbaruhi dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2019  Tentang Perkawinan 

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam 
pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden 
(Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan 
keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 
21 Maret 1985. Kompilasi Hukum Islam (KHI)  disosialisasikan agar dipakai 
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sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di 
lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) ini sejatinya adalah bentuk respon pemerintah terhadap munculnya 
keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan 
Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. (Saiful, S., 2013). 

Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya 
sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang digunakan oleh 
para hakim dalam memutus suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan 
mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis 
sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah 
awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Kelahiran Kompilasi 
Hukum Islam (KHI)  ini disambut beragam. Ada pihak yang pro pada 
munculannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) dapat menjawab persoalan disparitas putusan Pengadilan 
Agama dalam pokok perkara yang sama. Di sisi lain ada pihak yang 
berpendapat bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  akan 
mereduksi semangat ijtihad para hakim dalam mengadili suatu perkara, 
sehingga hukum cenderung tekstual dan statis. Sepintas kilas seperti tidak 
ada permasalahan dengan kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
penerapannya sebagai kitab hukum materil di lingkungan peradilan agama. 
Namun apabila dianalisa catatan sejarah dan realitas empirik sebelum 
kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sesudah penerapannya, 
ternyata terdapat dinamika politik hukum yang sangat menarik untuk dikaji 
karena kehadirannya telah membuka ruang pro dan kontra yang hangat. Pro 
kontra yang paling banyak dibahas adalah dalam perspektif tata hukum atau 
hirarkhis perundang-undangan. (Saiful, S., 2013). 

 

E.  TINJUAN HADIS TENTANG TALAK 

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan talak adalah sesuai 
hadits; (Abi Daud Sulaiman, 1996) 

      الطَّلاقَِ  اللهِ  لَي إِ  لِ  الْحَلاَ  أبَْغَضُ 

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah 
talak”.  

Berdasarkan hadits di atas maka secara tidak langsung, Islam 
memperbolehkan perceraian tetapi Islam  juga berharap supaya pasangan 
suami dan istri tidak melakukan proses perceraian. Dengan demikian, Islam 
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lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri 
daripada memisahkan keduanya Hal tersebut seperti tersirat di dalam tata 
aturan Hukum Islam tentang proses perceraian, yaitu pada waktu pasangan 
suami istri akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan maka 
Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan 
kedua  pasangan suami dan istri tersebut, sperti dalam Surat an-Nisa’ ayat 35 
yaitu: 

نْ   حَكَمًا  بْعَثوُا۟ ٱفَ   بیَْنِھِمَا  شِقَاقَ   خِفْتمُْ   وَإِنْ  نْ   وَحَكَمًا  ۦأھَْلِھِ   مِّ ُ ٱ  یوَُفقِِّ   حًاإِصْلَٰ   یرُِیدآَ   إِن  أھَْلِھَآ   مِّ   ۗ◌   بیَْنھَُمَآ   �َّ
َ ٱ إِنَّ   خَبیِرًا عَلِیمًا كَانَ  �َّ

Artinya: ”Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal 
(Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depertemen Agama RI, 2010)  

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa Islam sangat 
berkeinginan supaya dalam berumah tangga itu terwujud ketentraman, 
kedamaian serta dapat menghindari perpecahan. Bahkan hukumnya sorang 
istri yang meminta cerai suaminya disebabkan menghendaki kehidupan yang 
dianggapnya lebih baik adalah dosa serta haram mencium baunya surga. 
Maka, perceraian merupakan “pintu darurat” sebagai alternatif terakhir yang 
diperbolehkan ditempuh apabila keutuhan rumah tangga tidak bisa lagi 
dipertahankan kembali. Karena sifatnya sebagai “pintu darurat”, maka Islam 
mengajarkan supaya sebelum terjadi perceraian dilakukan usaha-usaha 
perdamaian antara kedua belah pihak. (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 
2022). 

Terdapat pula sebuah hadis yang masyhur di kalangan para ulama 
fikih, yang diriwayatkan oleh Ashâb al-Sunan al-Arba’ah kecuali al-Nasa’i 
(Al-Shan’ânî, Subul al-Salâm. (1997), yaitu : 

ثلاَََثٌ جَدُّھنَُّ جَدٌّ وَھَزْلھُُنَّ جَ  ِ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  صَلَّى �َّ أنََّ رَسُولَ ّ�ِ  احُ  دٌّ النكَِ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ 
جْعَة   وَالطَّلاَقَُ وَالرَّ

Artinya; “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya 
adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk." 

Hadis ini dinilai shahih isnad-nya oleh Imam Hakim (Al-Ansârî, n.d.). 
Muhammad Shubhî Hasan Hallâq mentakhrij-nya sebagai hadis hasan, 
sehingga mutabi’-nya menjadi hadis hasan ligairihi. Adapun mutabi’ hadis 
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ini adalah riwayat Ibnu ‘Adi dengan redaksi lain yang dinilai dlaif oleh 
Imam al-Shan’ani, adalah (Al-Shan’ânî, Subul al-Salâm. (1997).    و الطلاق 
  العتاق و النكاح

Al-Shan’ânî juga menyebutkan mutabi’ lainnya yang diriwayatkan 
Haris bin Usamah dari hadis Ubadah Bin Shamit dengan silsilah rawi yang 
dimarfu’kan, padahal menurutnya dla’if, yaitu: 

، فمََنْ  وَالْعتَاَقُ  وَالنكَِاحُ  الطَّلاَقَُ  ثلاَََثٍ  فِي اللَّعِبُ  یَجُوزُ  لاَ   وَجَبْنَ  فقََدْ  قَالھَُنَّ

 Artinya; “Tidak diperbolehkan bermain- main dalam tiga perkara, 
yaitu talak, nikah dan membebaskan budak, barang siapa yang 
mengucapkannya maka itu semua telah pasti”. 

Menurutnya ke-dla’ifan-nya dikarenakan terdapat oleh Imam al-
Shan’ani, karena terdapat nama Ibn Luhai'ah dan sanad hadis itu juga 
inqiṭhâ’ (terputus sanadnya). Pandangannya mengenai makna hadis ini 
menunjukkan kepada pemahaman bahwa talak itu jatuh walaupun diikrarkan 
oleh seorang yang bersenda gurau, bahkan talak saat itu tidak membutuhkan 
niat karena ucapan talaknya sudah sharih, pendapat ini diikuti oleh al-
Hadawiyah, Hanafiyah, Syafi’iyyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Imam al-
Nashir, Shadiq dan al-Baqir. (Al-Shan’ânî, Subul al-Salâm, 1997). 

Berikut adalah hadis tentang perceraian, yang maknanya 
diperbolehkan talak merupakan usaha untuk mempertahankan perkawinan, 
yaitu;: 

داود ابو أخرجھ.  قِ  الطَّلأَ  مِنَ  إِلیَْھِ  أبَْغَضُ  شَیْئاً اللهُ  أحََلَّ  مَا  

Artinya; Tidaklah Allah menghalalkan perkara yang paling dibenci 
daripada talak. 

ماجھ ابن و داود أبو رواه.  الطلقَُ  اللهِ  إلى الحلَلِ  أبغضُ   

Artinya; Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. 

Mengenai status ke-muttashil-an dan kemursalan silsilah sanadnya 
kedua hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Tetapi Keduanya memberi 
pemahaman yaitu talak merupakan hal yang tidak disukai syari’at Islam 
dikecualikan oleh faktor-faktor yang mengharuskannya. (al-Muthairî, 1411), 
seperti waktu Rasul saw pernah mentalak  Hafshah: (Ibn ‘Abd al-Barr, 
1985). 

ماجھ ابن أخرجھ. اجَعھَا رَ  ثمَُّ  حَفْصَة طلَّقَ  وسلم علیھ الله صلى لَ  سوْ  الرَّ  أن   
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Artinya; Sesungguhnya Rasul saw mentalak Hafshah kemudian 
merujuknya. 

Namun upaya Rasul saw merujuk Hafshah kembali ini menunjukkan 
bahwa Rasul saw tetap berhati-hati dan berupaya memilih jalan damai untuk 
mempertahankan perkawinan semaksimal mungkin. Hafsah ditalak 
Rasulullah saw karena  tidak bisa menjaga amanah, yaitu pada suatu hari 
Rasul berduaan dengan Maria al-Qibtiyah di kamar Hafshah. Kemudian 
pada hari gilirannya, Hafshah diketahui sangat cemburu bahkan sampai 
marah. Nabi menenangkan Hafsah dengan mengatakan bahwa beliau 
mengharamkan Maria serta tidak akan mendekati lagi dan minta Hafshah 
merahasiakan hal tersebut. Karena saking cemburunya, Hafshah akhirnya 
mencurahkan perasaan hatinya kepada ‘Aisyah. Lalu Allah swt mengabarkan 
bahwa Hafshah tidak bisa menjaga rahasia Rasulu dan akhirnya Rasulullah 
mencerai Hafshah (Al-Qurthûbî, 2006). Lalu Rasulul merujuknya kembali 
karena beliau sangat menyayangi Umar ra sebagai bapaknya Hafshah.  

Kebolehan talak yang dalam pandangan Allah tidak disukai 
merupakan bentuk rahmat Allah kepada hambanya untuk memperoleh 
kebahagiaan rumah tangga sekaligus melindungi kaum perempuan.  

Berdasarkan hadis-hadis tentang kebolehan talak, ijma’ ulama 
mengatakan diperbolehkannya talak karena adanya kondisi yang sangat 
darurat dan pasangan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak 
ada keharmonisan rumah tangga. Maka, batasan mempertahankan 
perkawinan menurut hadis-hadis di atas adalah bersabar sekuat mungkin 
melalui berbagai upaya perdamaian (Al-Muthairî, 1441). 

Berdasarkan hadits tentang jatuhnya talak baik dengan cara serius 
maupun bercanda (tidak serius) adalah hadits yang bisa dijadikan hujjah 
karena kualitasnya Hasan dan didukung dengan beberapa mutabi’. Imam 
Nawawi dalam al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab menyatakan bahwa talak 
itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun 
bercanda. Ia berargumentasi dengan hadis ثلاََثٌ جَدُّھنَُّ جد. Al-Nawawi. Tt)  

Oleh karenanya, hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak 
akan terjadi kapanpun secara pasti baik serius ataupun tidak (tentu tanpa 
harus ikrar di depan pengadilan), dan memberi peringatan agar hati-hati 
untuk tidak terucap (oleh suami) walaupun sekedar bercanda. Maka, bagi 
kalangan tertentu pemahaman hadis ini dipegang dengan kuat dan terkadang 
mengabaikan ikrar talak di pengadilan. (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 
2022)  
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F.  TINJAUAN TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA 

Walaupun berdasarkan hadits di atas, bahwa talak seorang suami bisa 
saja dijatuhkan kepada istri di luar sidang pengadilan, namun ketentuan ikrar 
talak di Indonesia adalah harus melalui sidang di Pengadilan sesuai Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa “Perceraian hanya dapat 
dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Teknisnya adalah suami mengajukan talak ke Pengadilan Agama, 
kemudian Pengadilan Agama memeriksa pengajuan tersebut, apabila kedua 
belah pihak tidak memungkinkan untuk didamaikan karena faktor-faktor 
tertentu dan penyebab perceraian sudah terpenuhinya syarat secara syar’i 
ataupun administratif, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa 
pengajuan tersebut dikabulkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sidang ikrar 
talak yang dihadiri pihak istri, sesuai Pasal 70 UUPA. Oleh sebab itu hakim 
berupaya semaksimal mungkin membantu pihak suami istri untuk 
memepertahankan perkawinannya. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 menyebutkan bahwa 
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan 
(Kompilasi Hukum Islam, 2005). Begitu pula pada pasal 115 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 
di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  

Oleh sebab itu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
proses pengucapan ikrar talak wajib dilaksanakan di depan sidang 
pengadilan serta disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Dengan 
demikian jika pengucapan ikrar talak itu dilaksanakan di luar sidang 
pengadilan maka talak tersebut adalah dikatakan sebagai talak liar dan 
dianggap tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Proses talak yang mengharuskan di Pengadilan Agama maka dengan 
sendirinya menafikan berlakunya cerai talak di luar Pengadilan Agama. 
Karena menurut Andi Tahir Hamid sebelum lahirnya Undang-Undang 
Perkawinan pasal 39 UUP, pandangan fikih klasik sangat kuat berlaku di 
masyarakat sehingga para suami dengan mudah menjatuhkan talak kepada 
istri (Hamid,1996). Oleh sebab itu  memunculkan dampak negatif 
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ketidakadilan bagi para istri, dikarenakan dicerai oleh suami sesuka hati. 
Sedangkan ketika istri merasa tidak sanggup untuk mempertahankan 
perkawinan, mereka tidak mempunyai otoritas untuk mencerai suami 
(Prawirohamidjojo, 2012). Pendapat Prawirohamidjojo ini menjadi 
pembanding terkait pemahaman hadis mengenai syarat khulu’ yang 
dibenarkan oleh syara’. Artinya jika seorang istri menuntut cerai (khulu’) 
harus memenuhi syarat, maka demikian juga bila seorang suami hendak 
mencerai harus memenuhi syarat yang dibenarkan pula. Pihak yang dapat 
bertindak untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak untuk menjamin 
rasa keadilan hanya melalui Pengadilan Agama. Mengenai konteks keadilan 
ini, ikrar talak di Pengadilan Agama mempunyai urgensi yang sesuai dengan 
nilai universal rasa keadilan dari hadis-hadis tentang talak. 

Berdasarkan analisis dalil, maka kewajiban ikrar talak di Pengadilan 
Agama mempunyai dasar syari’at, yaitu ditiinjau kaidah fikih; یزل   الضرر  

Artinya; kemudaratan harus dihilangkan. Maka dengan demikian 
hadis tentang jatuhnya talak harus dipahami sebagai peringatan sebagaimana 
penjelasan sebelumnya. Hadis tersebut mempunyai nilai universal 
kemaslahatan bagi pasangan tidak mudah bercerai. Kedua, yang 
berkewajiban menghilangkan mudarat perceraian yairu pemimpin. 
Kebijakannya juga sekaligus menghapuskan perbedaan pendapat yang 
menimbulkan kemudaratan pula, sebagaimana kaidah fikih;                                             
 Artinya; Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib حكم الحاكم إلزام و یرفع الخلفَ 
ditaati) dan menghilangkan perbedaan.Melalui ikrar talak di Pengadilan, 
bukti resmi perceraian akan diperoleh dan memiliki kekuatan hukum tetap. 
Kekuatan hukum ini akan menjamin seorang istri memperoleh hak-haknya 
sebagai implikasi pasca cerai berupa mut’ah, nafkah ‘iddah dan 
mempermudah proses perkawinan dengan laki-laki lain setelah itu. 
Demikian pula bagi seorang suami, ia akan mendapat kemudahan untuk 
kawin dengan perempuan lain setelah perceraian itu. (Amin Iskandar dan 
Ahmad Zaeni, 2022). Sedangkan pada konteks cerai gugat, seorang istri akan 
mendapatkan keadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ia 
dapat lepas dari suaminya. Dan bagi suami, ia akan memperoleh kekuatan 
hukum tetap sebagai bukti kuat untuk mendapat tebusan  (‘iwadl) dari istri. 

 

G.  TINJAUAN TALAK LUAR PENGADILAN DALAM 
PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAH 

Inti dari konsep maqāṣid al-syarī’ah dalam hukum agama Islam ialah 
untuk mewujudkan kemanfaatan (kemaslahatan) dan menghindari keburukan 
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(kemudaratan). Seperti apa yang dikatakan oleh Yasa’ Abu Bakar bahwa 
untuk mencapai kemaslahatan, maqāṣid al-syarī’ah dibagi menjadi tiga 
prioritas (hierarki), yaitu al-ḍaruriyyāt, tahsiniyat dan hajjiyat. Yang 
dimaksud denagn al-ḍaruriyyāt ialah prinsip pokok (primer) dari segala 
aspek kehidupan. Sehingga apabila al-ḍaruriyyāt tidak terpenuhi, maka 
mustahil hierarki kedua, tahsiniyat dan ketiga, hajjiyat tercapai . (Yasa’ 
Abubakar, 2016) Oleh sebab itu keperluan al-ḍaruriyyāt ialah sesuatu yang 
harus ada supaya kehidupan manusia secara manusiawi bisa terus 
berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan al-
ḍaruriyyāt di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi 
menjadi lima yaitu: (Abu Ishaq al-Syathibi,tt) 

1.  Hifdz ad-Din (Menjaga Agama) 

Konteks perkara perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif 
maqashid syariah dalam hierarki hifdz ad-din (menjaga agama) akan 
menimbulkan ketidakharmonisan keluarga baik terhadap suami, istri maupun 
anak-anak mereka karena tidak ada kepastian hukum berdasarkan 
perundang-undangan di Indonesia. Bahkan ada Hadist Rasulullah SAW yang 
menyatakan tentang talak bahwa talak merupakan perbuatan yang halal yang 
paling dibenci Allah, sesuai hadits; (Abi Daud Sulaiman, 1996)     

 الطَّلاقَِ  اللهِ  لَي إِ  لِ  الْحَلاَ  أبَْغَضُ 

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah 
talak”. 

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa Islam memperbolehkan 
perceraian tetapi Islam juga mengharapkan supaya perceraian tetap terjadi. 
Hal tersebut sesuai dengan Surat an-Nisa’ ayat 35 yaitu: 

 

نْ   حَكَمًا  بْعَثوُا۟ ٱفَ   بیَْنِھِمَا  شِقَاقَ   خِفْتمُْ   وَإِنْ  نْ   وَحَكَمًا  ۦأھَْلِھِ   مِّ ُ ٱ  یوَُفقِِّ   حًاإِصْلَٰ   یرُِیدآَ   إِن  أھَْلِھَآ   مِّ   ۗ◌   بیَْنھَُمَآ   �َّ
َ ٱ إِنَّ   خَبیِرًا عَلِیمًا كَانَ  �َّ

Artinya: ”Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 
suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal 
(Al-Qur’an dan Terjemahannya, Depertemen Agama RI, 2010)  
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Berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut, pada waktu ada pasangan suami 
istri yang akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan maka 
Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan 
keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan 
perbaikan hubungan keduanya daripada memisahkannya.  

Apalagi karena keretakan rumah tangga tersebut, kemudian 
mengambil jalan pintas dengan cara melakukan talak di luar sidang 
pengadilan, maka perceraian di luar sidang pengadilan tersebut bertentangan 
dengan maqashid al-al-syariah dalam hierarki hifẓ al-dīn 

2.  Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) 

Konteks perkara perceraian melalui sidang pengadilan maupun di luar 
sidang pengadilan dalam perspektif maqashid syariah bertentangan hierarki 
hifz an-nafs (menjaga jiwa) terutama bagi anak-anaknya. Perpisahan 
(perceraian) kedua orang tua, bagi seorang anak merupakan suatu hal yang 
bisa mengganggu kejiwaan anak. Anak yang pada awalnya hidup bersama 
dalam kondisi keluarga yang penuh kasih dan sayang kemudian tinggal 
bersama keluarga yang banyak permasalahan. Anak yang semula dalam 
kasih sayang belaian figur dari bapak dan ibunya, kemudian tinggal bersama 
figur bapak atau ibunya saja bahkan tanpa figur keduanya. 

Berdasarkan hal tersebut maka perceraian di luar sidang pengadilan 
bertentangan sekali dengan maqashid syariah dalam hierarki hifz an-nafs 
(menjaga jiwa) 

3.  Hifz al-‘Aqliy (menjaga akal) 

Konteks perkara perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif 
maqashid syariah dalam hierarki hifz al-‘aqliy (menjaga akal) bertentangan 
dengan syariat Islam karena akal mempunyai peran dan fungsi yang besar 
bagi tubuh manusia. Dengan akal manusia mengenal Tuhannya serta 
memahami segala perintah dan larangan-Nya. Dan dengan akal pula 
seseorang dikatakan sebagai mukallaf yang kemudian dibebankan syariat 
Islam kepadanya.  

Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu demi menjaga akal seseorang, 
menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga 
kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, 
Islam mengharamkan minuman keras (khomar) dan obat-obatan terlarang 
(narkoba), mensyariatkan had bagi siapa saja yang meminum khomar dan 
sejenisnya. 
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Apabila karena keretakan rumah tangga, kemudian kedua orang tua 
mengambil jalan pintas dengan cara melakukan talak di luar sidang 
pengadilan, sehingga mengakibatkan status anaknya tidak jelas apakah ikut 
ibunya atau bapaknya, kemudian anak-anaknya terjerumus dalam minum-
minuman keras (khomar) dan obat-obatan terlarang, maka perceraian di luar 
sidang pengadilan tersebut bertentangan dengan maqashid syariah dalam 
hierarki hifẓ al-‘aql 

4.  Hifz an-Nasl (Menjaga Keturuanan) 

Konteks perkara perceraian di luar sidang pengadilan bertentangan 
dengan maqashid syariah dalam hierarki hifz an-nasl (menjaga keturuanan). 
Untuk memelihara keturunan, maka Islam mensyariatkan pernikahan yang 
sesuai syariat dan mengharamkan perbuatan zina dan menghukum 
pelakunya. Islam juga melarang manusia untuk tidak menikah, 
mengharamkan melakukan pernikahan yang dianggap fasid oleh agama 
misalnya nikah mut’ah, sebab bertentangan dengan maksud dan tujuan 
pernikahan itu sendiri yaitu menjaga nasab.  

Perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh negatif 
terhadap suami, istri saja, tetapi terhadap anak mereka juga. Implikasi dari 
hal itu adalah status anak mereka tidak jelas menurut perundang-undangan 
yang berlaku apabila mereka menginginkan nikah kembali. Jika mereka 
meninginkan nikah kembali  harus memiliki surat cerai dari Pengadilan. 
Karena mereka cerai luar pengadilan, sehingga apabila mereka akan 
menikah kembali mereka menempuh jalur lewat nikah di bawah tangan. 
Sehingga anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan status 
anaknya adalah anak luar kawin, kecuali orang tuanya mengajukan isbath 
nikah.  

Berdasarkan hal tersebut maka perceraian di luar sidang pengadilan 
bertentangan sekali dengan maqashid syariah dalam hierarki hifẓ al-nasl 

5.  Hifdz al-Maal (Menjaga Harta) 

Harta adalah salah satu perkara yang sangat penting di dalam 
kehidupan manusia, sebab harta adalah wasilah untuk menjalani roda 
kehidupan. Dengan harta pula kuliyyatul khamsah yang lain bisa dicapai, 
misalnya hifdz ad-din melaksanakan zakat, dan haji, hifdz an-nafs berupa 
makan, minum dan nafkah, hifdz an-nasl berupa menikah, hifdz al-‘aql 
berupa belajar. Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum, 
memakai pakaian dan mempunyai tempat tinggal supaya terjamin eksistensi 
jiwanya. 
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Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari’atkan manusia untuk 
berusaha mencari harta, seperti dalam surat al-Muluk ayat 15 : 

 النُّشُورُ  وَإِلیَھِ  رِزْقِھِ  مِنْ  وَكُلوُا  مَنَاكِبھَِا فِىِ  فَامْشُوا ذلَوُلا الأرْضَ  لكَُمُ  جَعَلَ  الَّذِي ھوَُ 

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. 
Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. “ 

Sedangkan menjaga harta dari sisi ‘adam, Allah swt. mengharamkan 
mencuri serta segala perbuatan buruk yang mengambil harta milik orang 
lain, dengan cara yang dilarang agama misalnya korupsi, serta memberi 
hukuman potong tangan kepada setiap pencuri dengan kadar tertentu. Dan 
Islam juga memperingatkan kepada manusia untuk tidak berlaku bakhil dan 
kikir dengan hartanya, serta mengharamkan menggunakan harta untuk 
melakukan kemaksiatan. 

Seseorang yang menjatuhkan talak di luar pengadilan, pengadilan 
tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa bekas suami untuk memberi 
nafkah kepada istri selama masa iddah pakaian, pangan dan tempat tinggal. 
Tetapi apabila perceraian dilakukan lewat sidang pengadilan agama, 
pengadilan akan menetapkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 poin f 
pada Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan hal tersebut maka perceraian di luar sidang pengadilan 
bertentangan sekali dengan maqashid syariah dalam hierarki hifẓ al-mal. 

 

H.  PENUTUP  

Berdasarkan hadis dalam al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab karangan 
Imam Nawawi menyatakan talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela 
(tenang), emosi, serius maupun bercanda berdasarkan hadis جد جَدُّھنَُّ   .ثلاََثٌ 
Hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak itu sah tanpa harus di 
depan pengadilan. Tetapi hukum yang berlaku di Indonesia talak harus 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 115 
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan kaidah fikih الضرر یزل dan زامحكم الحاكم إل .  

Talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan dalam perspektif 
maqashid syariah dalam hierarki hifdz ad-din, tidak diperbolehkan, 
walaupun ada dalilnya dalam Al-Qur’an dan hadits. Sebab keduanya 
mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa Islam memperbolehkan 
perceraian tetapi pada sisi yang lain juga mengharapkan tidak terjadi. Dalam 
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hierarki hifz an-nafs, talak luar pengadilan dapat mengganggu kondisi 
kejiwaan anak-anak. Anak yang semula berada dalam lingkungan keluarga 
yang harmonis, penuh kasih sayang, tiba-tiba berada dalam lingkungan 
keluarga yang sebaliknya. Dalam hierartki hifz al-‘aqliy, karena status anak 
yang tidak jelas akibat talak luar pengadilan, anak-anak rentan terjerumus 
dalam pergaulan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dalam hierarki 
hifz an-nasl, talak di luar sidang pengadilan akan berpengaruh terhadap 
status dan kedudukan anak yang tidak jelas. Dalam hierarki hifdz al-maal, 
akibat talak di luar sidang pengadilan, pengadilan tidak mempunyai 
kekuatan hukum untuk memaksa mantan suami untuk memberi nafkah 
kepada mantan istri selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, 
pangan dan juga kepada anaknya. 
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