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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

ٖ Ha H Ha 

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

ٞ Ya Y Ye 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Ta

nda 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 fatḥah A A اََ
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 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ََٜ  fatḥah dan yā‟ Ai a dan i 

َْٛ  fatḥah dan wau Au a dan u ىَ

Contoh: 

 kaifa : و١َْفََ

يََ   ْٛ َ٘ : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ََٜ  fatḥah dan alif atau …اََ| …

yā’ 

Ā a dan garis 

di atas 

ٜ kasrah dan yā’ I i dan garis 

di atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis ىٛ

di atas 

Contoh: 
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بثََ َِ   : mata 

ََِٝ سَ  : rama 

ًََْ ل١ِْ   : qila 

ثََُ ْٛ ُّ َ٠  : yamutu  

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:   

ضَتَُاْلأَطْفََيَ  َٚ سَ  : raudah al-atfāl 

ذ٠ََِْٕتَُاٌْفَبَضٍَِتَُ َّ ٌْ  al-madinah al-fadilah :  اَ

ت َّ ٌْحِىْ  al-hikmah : اَ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  
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بَ  rabbana :  سَبَّٕ

١ْٕبَ  najjainah :  َٔجَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ي) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ٍْغَفَتَُ ٌْفَ  rabbana :  اَ

ٌْبلِاَدَُ  najjainah :  اَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

شْثَُ ِِ  umirtu :  اُ

b. Hamzah Tengah 

َ َْ ْٚ شُ ُِ  ta’muruna :  حَأْ

c. Hamzah Akhir 

ءٌَ ْٟ : شَ َ: Syai’un 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ُٓ َ Dinullah د٠ِْ  billah ببِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َُْ َََُ٘ تَِالََّّ َّ َسَحْ ْٟ  Hum fi rahmatillah فِ

 



 

xv 
 

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

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

       w.   = Wafat tahun 

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

       HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA   : ALAMSYAH 

NIM    : 10300116030 

JUDUL : Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i dalam nikah syighar  

 

Skripsi ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi‟i tentang 

nikah syighar, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Hakikat Nikah Syighar, 2) 

Bagaimana Dampak Nikah Syighar, 3) Bagaimana Analisis Mazhab Hanafi dan 

Syafi‟i tentang Nikah Syighar. 

Jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode 

content analysis (analisis isi). Penelitian kualitatif atau  yang dikenal dengan 

penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang 

berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap 

literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas 

lalu menyimpulkannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hakikat nikah syighar tidak akan 

melahirkan sakinah mawaddah warahmah karena pernikahan tersebut didasarkan  

pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan 

sebagai mahar atau jaminan di antara keduannya. 2) Dampak dari pernikahan syighar 

akan  menimbulkan rasa penyesalan diantara keduanya karena perempuan sebagai 

alat pertukaran dari pernikahan syighar tersebut. 3) menurut Mazhab Hanafi bahwa 

hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar 

menjadikan hubungan jima‟ di antara keduanya anak atau saudari perempuannya 

sebagai syarat pengganti mahar. Sedangkan menurut Mazhab Syafi‟i menegaskan 

bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui 

akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah.  

Implikasi dari penilitian ini adalah: 1) dalam nikah syighar hukumnya haram, 

karena kedua perempuan sebagai mahar di antara keduanya. Jika pernikahan tersebut 

tetap berlanjut maka hukumnya batal. 2) pernikahan ini tidak boleh diterapkan pada 

sekarang ini, karena nikah syighar tersebut tidak ada dalam Islam dan akadnya batal. 

3) perbedaan dari dua Imam Mazhab ini yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi‟i, ada 

yang memperbolehkan atau sahnya suatu pernikahan dan ada yang membatalkan 

karena maharnya tidak sah, dalam nikah ini tidak benarkan dalam Islam karena 

akadnya betul dan tidak boleh dilakukan sama sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nikah syighar adalah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang 

perempuan di bawah kekuasaannya dengan  laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-

laki  ini juga harus menikahkan perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan  laki-

laki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut.
1
 

Nikah syighar adalah  pernikahan yang didasarkan pada kesepakatan atau 

menukarkan dengan menjadikan 2 orang perempuan untuk dijadikan sebagai mahar 

keduannya. 

Pernikahan adalah asas pokok kehidupan yang sangat penting dalam 

masyarakat. Eksistensi asas pokok kehidupan ini adalah melegalkan hubungan hukum 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karekteristik Islam ialah setiap 

perintah yang harus dikerjakan umatNya pasti sudah ditentukan syari‟atnya yang 

merupakan tata cara petunjuk serta pelaksanaannya. Begitu pula halnya dengan 

pernikahan, yang merupakan perintah Allah untuk seluruh umatNya dan merupakan 

sunnah RasulNya. Maka dari itu sudah jelas bahwa pernikahan telah mencakup 

syari‟at dan hikmahnya. Tujuan pernikahan ialah menjalankan perintah Allah swt.
2
 

Menurut pengertian sebagian fuqaha, perkawinan adalah akad yang  

mengandung ketentuan hukum yang dapat melaksanakan hubungan suami istri dan 

saling percaya satu sama lain dengan menggunakan metode lafadz nikah 

                                                             
1
 Slamet Abidin,Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), h.18-19. 

2
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata alam Sistem Hukum Nasional (Cet. II; Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 99. 
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atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini hanya melihat dari segi saja adalah 

kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  

yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat 

hukum melangsungkan perkawinan merupakan saling mendapat hak dan kewajiban 

serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi saling melengkapi. 

Karena perkawinan termasuk ajaran agama, maka di dalamnya terkandung adanya 

tujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah swt. Perkawinan adalah suatu akad atau 

perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 

dalam rangka mewujudkan kebahagian sakina mawadah warahma dan selalu hidup 

bersama dalam lindungan Allah swt.
3
 

Secara etimologis, kata syighar mempunyai arti mengangkat kaki dalam 

konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya ketika kencing. Bila 

dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah syighar mengandung arti kabar 

kurang baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang 

mengangkat kakinya waktu kencing itu. Secara terminologis, nikah syighar yaitu 

seorang laki-laki mengawinkan anak wanitanya dengan syarat laki-laki itu pun 

mengawinkan pula anak wanitanya kepadanya dan tidak ada mahar didalamnya.
4
 

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan 

itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu sama lain. 

perkawinan secara langsung dapat dilihat sebagai prosedur menghasilkan manusia 

hamba Allah yang diserahkan tugas ini kepada manusia sebagai khalifah-nya. 

Menghasilkan makhluk manusia melalui perkawinan sangat besar artinya, sebab 

                                                             
3
Darajdat Zakiah, Ilmu fiqih  (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37. 

4
 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. Ke I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 78. 
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Allah menginginkan adanya makhluk manusia ini, sehingga untuk itu Allah 

menciptakan makhluk pertama Adam.
5
 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam 

hal perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan 

material, yakni membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal untuk 

selalu mendapatkan kebahagiaan yang abadi.
6
 

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka sama suka dari 

kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila kedua calon mempelai 

dengan terpaksa melakukan perkawinan atau ada tekanan dari salah satu calon 

mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang 

demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. 

Sebelum terjadinya akad nikah (bagi yang beragam Islam) petugas pencatat nikah 

(naib/penghulu) harus diberitahu kepada kedua calon  mempelai, apakah dalam 

perkawinan ini yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal 

tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan atas dasar 

kemauan masing-masing oleh kedua calon mempelai.
7
 

Islam mensyari‟atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga 

sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan 

pernikahan ialah suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan 

                                                             
5
Fuad Modh Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam;Anak Kandung,Anak tiri, Anak 

Angkat, Anak Zina (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 27. 

6
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 6. 

7
 Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia 

(Al‟ Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-juni, 2015), h. 23-24. 
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bahagia. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses 

sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur‟an dan as-Sunnah yang shahih.
8
 

Bisa juga diartikan bahwa pernikahan ialah sebuah akad yang telah ditetapkan 

oleh syari‟at  yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk 

menikmati anggota tubuh dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan 

untuk menikmati anggota tubuh dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi 

laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak 

boleh mendapatkannya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar 

menghalalkan bukan memiliki secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan 

poligami,sehingga hak kepemilikan suami merupkan hak seluruh isterinya, syari‟at 

melarang poliandri dan memperbolehkan poligami.
9
 

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu perkawinan 

disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia. Salah tujuan Syariah Islam (maqasid asy-

syari’ah) sekaligus tujuan perkawinan ialah hifz an-nasl yakni terpeliharanya 

kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan 

syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui 

oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. 

Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai 

ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan 

ialah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan 

                                                             
8
Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 

(Yudisia,vol. 5, NO. 2, Desember, 2014), h. 287. 

9
 Wahbah Az-zuhaili, Al-Islam Wa Adillatuhu,penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, Fikih 

Islam 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39. 
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melaksanakan merupakan ibadah.
10

Dalam melaksanakan perkawinan biasanya 

dirayakan dengan acara yang berbagai macam jenis tergantung keinginan kedua 

mempelai. 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya 

terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan semua yang keperluan hidupnya 

tercapai, sehingga muncul kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota 

keluarga.
11

 

Tujuan pernikahaan sangatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang 

bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Pernikahan tidak cukup hanya dengan ikatan 

lahir atau batin., melainkan harus keduanya. 

Pernikahan adalah hal paling utama untuk menentukan waktu sepasang laki-

laki dan perempuan yang sudah sah, sehingga dapat melakukan hubungan intim dan 

terlepas dari perzinaan. Sebab, zina perbuatannya sangat kotor dan dapat merusak 

bagi yang melakukannya, menurut ajaran Islam, zina salah satu dosa besar yang 

dilarang oleh al-Qur‟an dan tidak boleh dilakukan.
12

 

 

 

 

                                                             
10

 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 

7. 

11
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 22. 

12
 Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.3. 
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Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan 

tujuan pernikahan dalam al-Qur‟an adalah: QS  al-Rum/30:21. 

ََٚ ةَٗ دَّ َٛ َِّ َب١َٕۡىََُُ ًَ جَعَ َٚ اَْإ١ٌَِۡٙبََ ٓٛ جٗبٌَِّخغَۡىُُٕ ََٰٚ َأصَۡ ُۡ َأَٔفغُِىُ ۡٓ ِِّ َخٍَكٌَََىََُُ ْۡ َأَ ِٗٓۦ خِ َءَا٠ََٰ ۡٓ ِِ ََٚ َّْ َإِ
ت ًۚ َّ سَحۡ

َ َْ ٠َخَفَىََّشُٚ َٖ ۡٛ جٌَِّٖمَ ٌهََِلَأ٠ََٰٓ
 فَِٟرََٰ

 Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.”
13

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hakikat Nikah Syighar? 

2. Bagaimana Dampak Nikah Syighar? 

3. Bagaimana Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi‟i tentang Nikah Syighar? 

C.  Pengertian Judul 

Supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, 

maka penulis akan mendiskipsikan pengertian sesuai dengan judul: 

1. Nikah syighar merupakan perkawinan dimana seorang Wali mengawinkan 

putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tersebut 

mengawinkan putrinya kepadanya dengan tanpa bayar mahar. 

                                                             
13

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 

2012), h. 324. 
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2. Pernikahan adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang akan menjadi 

suami istri setelah selesainya ijab Kabul, sehingga dia bisa berhubungan untuk 

mendapatkan keturunan.  

3. Nikah dalam ajaran Islam adalah untuk saling melengkapi dan untuk 

mendapatkan keturunan dan membangun keluarga sakinah mawadah 

warahma. 

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis Mazhab Hanafi 

dan Syafi‟i dalam nikah Syighar. Agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok 

kajian maka penelitian ini dilengkapi beberapa lieratur yang masih  berkaitan dengan 

pembahasan yang dimaksud di antaranya ialah sebagai berikut: 

Di dalam buku Abdul Rahman Ghazali yang berjudul “fiqh munakahat” 

menjelaskan tentang perkawinan, perwalian, pembatalan perkawinan dan banyak lagi 

pembahasan lainnya tentang pernikahan. dan buku ini hanya sedikit membahas 

masalah pernikahan yang dilarang.  

 Didalam buku Sabri Samin dan Andi Namaya Aroeng yang bejudul “Fikih 

II”  menjelaskan beragam tentang hal-hal menyangkut tentang Nikah, Rukun dan 

Syarat Nikah, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Peminangan, Kafa‟ah dalam 

Pernikahan, Halangan dalam Pernikahan, Akad Nikah. Didalam buku ini ada 

membahas tentang nikah syighar. Buku ini belum seluruhnya membahas pendapat 

para ulama tentang Nikah Syighar. 

Didalam buku M. Sayyid Ahmad yang berjudul “Fiqih Cinta Kasih” di dalam 

buku ini menjelaskan tentang Perjumpaan pria dan wanita antara zaman jahiliah dan 
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masa Islam, Rambu-rambu menapaki jalan penikahan Islami, Adab dalam keluarga 

Islami, problem keluarga muslim. Buku ini fokus menerangkan tentang rahasia 

kebahagiaan rumah tangga. Buku ini tidak membahas masalah tentang Nikah 

Syighar. 

Didalam kitabnya Ibnu Rusyd yang berjudul “Bidayatul Mujtahid wa 

Nihayatul Muqtashid” menjabarkan, terdapat empat jenis pernikahan yang secara 

tegas dilarang oleh agama. Keempatnya adalah nikah syighar, nikah mut‟ah, 

meminang atas pinangan orang lain, dan nikah muhallil. 

Didalam buku Andi Syahraeni yang berjudul “Bimbingan keluarga Sakinah” 

buku ini menjelaskan tentang pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahma, untuk selalu mempertahan pernikahaannya hingga maut menjemput. Buku 

ini tidak memaparkan masalah Nikah yang dilarang. 

Hukum Keluarga Islam di Indonesia oleh Dr, Mardani, dalam buku ini 

membahas tentang pengertian perkawinan menurut ulama, dan buku ini membahas 

masalah pembatalan perkawinan dan dampak dalam perkawinan. namun buku ini 

tidak membahas  pendapat Imam Mazhab tentang Nikah Syighar. 

Dari sekian literatur ini tersebut, peneliti berpandangan bahwa belum ada satu 

yang membahas Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi‟i dalam Nikah Syighar, sehingga 

menarik untuk dibahas. 

Dari beberapa buku tersebut hanya sedikit membahas masalah nikah syighar, 

maka penulis akan mengembangkan atau memperluas tentang nikah syighar tersebut. 
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E Metodologi Penelitian 

Penelitian adalah seseorang rasa ingin tahunya tinggi dengan ilmu.. 

Metedologi penelitian merupakan sekolompok peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.  Metedologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian adalah suatu penyelidikan yang 

sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga adalah suatu usaha untuk 

ingin mengetahui suatu penyelidikan masalah untuk mendapatkan suatu jawaban. 

 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini yang akan dilakukan ini adalah penelitian pustaka 

(library reseach), dimana penelitian ini yang sumber datanya diambil dari 

putaka, buku-buku atau karya tulis seseorang yang relevan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang 

menjelaskan tentang Analisis mazhab Hanafi dan Syafi‟i tentang Nikah 

Syighar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan teologi normatif (hukum Islam), pendekatan teologi normatif  

adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian untuk 

membahas masalah keagamaan atau norma-norma, dalam hal ini adalah 

tentang hukum islam.   

3. Sumber Data.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang 

berasal dari literatur-litetatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, 
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naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. 

Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan 

sebagai berikut: 

a. Kutipan Langsung 

Penulis langsung ini mengutip pendapat atau tulisan orang lain dengan 

sesuai dengan aslinya. Tanpa sedikitpun mengubah susunan redaksi 

katanya. Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan langsung 

dengan tujuan supaya masih terjaga keaslian atau originalitas karya yang 

dijadikan rujukan dalam menyusun karya tulis ini. 

b. Kutipan tidak langsung  

Dalam karya tulis ini penulis hanya sedikit penyempurnaan dan 

perbaikan dalam memahami makna yang dimksud dalam kutipan tersebut, 

agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah proses pengelolah data yang diperoleh 

kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

1) Identifikasi data merupakan pengetahuan dan sekumpulan data sesuai 

dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.   Data 

yang diambil ialah data yang berkaitan dengan pokok masalah 

penelitian yaitu Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi‟i dalam nikah 

Syighar. 
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2) Reduksi data adalah  kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 

agar pembuatan skripsi menjadi efektif dan sangat mudah untuk 

dipahami para pembaca dan tidak lagi berputar-putar pembahasannya. 

Dalam hal ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai 

aslinya namun jika kurang jelas atau justru menimbulkan pembahasan 

lain, maka data tersebut akandieliminasi dan digantikan dengan 

rukjukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan. 

3) Editig data adalah proses pemeriksaan data untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevensi (hubungan) dan 

keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban 

pokok permasalahan. Dalam hal ini dilakukan dengan maksud 

mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur 

yang didapatkan dari sumber bacaan.  

b. Analisis Data 

Teknis analisis data bertujuan untuk mendapatkan dan menyelesaikan 

masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dapat 

diketahui untuk mudah dipahami, mengorganisasikan data, menyeleksi 

data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data 

yang berasal dari literatur bacaan. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasi sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui Hakikat Nikah Syighar. 

b. Untuk mengetahui Dampak Nikah Syighar. 

c. Untuk mengetahui Analisis  Mazhab Hanafi dan Syafi‟i tentang Nikah 

Syighar. 

2. Kegunaan  

a. Kegunaan teoritis 

 Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan bisa pahami 

untuk mengembangkan wacana hukum Islam, Khususnya yang terkait 

dengan pokok masalah penelitian adalah Analisis Mazhab Hanafi dan 

Syafi‟i dalam Nikah Syighar.  Agar bisa mendaptkan manfaat tentang 

wacana baru dalam pengetahuan hukum Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

penjelasan mengenai Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi‟i dalam Nikah 

Syighar. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN 

A. Pengertian Nikah  

Sering kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam 

yaitu akad yang menghalalkan pergaulan lak-laki dan wanita yang tidak ada 

hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut  boleh melakukan hak dan 

kewajiban diantara keduanya.
1
 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”  yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan suami istri. Perkawinan disebut juga “penikahan” berasal dari kata nikah  

yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan 

untuk arti bersetubuh (wathi).  Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah
2
 

Hubungan antara seorang laki-laki dan wanita merupakan tuntutan yang telah 

diciptakan oleh Allah swt. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka 

disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur 

dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan 

baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan 

bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.
3
 

                                                             
1
 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010),  h.  2. 

2
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 7. 

3
 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 2. 
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Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam bukunya Sabri Samin dan Andi 

Nurmaya Aroeng menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga sejahtera 

dan bahagia.”
4
 

Adapun menurut syari‟at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian 

hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas 

pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat di dalam al-Qur‟an 

maupun Al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak 

disebutkankan al-Qur‟an melainkan diartikan sebagai akad. Sebagaimana firman 

Allah; “sehingga ia menikah dengan laki-laki lain” yang tidak dimaksudkan sebagai 

hubungan badan. Karena syarat hubungan badan yang memperbolehkan rujuknya 

seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan dalam Sunnah 

Nabi. Dengan demikian, maka firman Allah tersebut adalah, sehingga ia menjalani 

pertalian atau akad. Dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka 

menjadi boleh pada apa yang dilarang. Rasulullah saw sendiri mengatakan bahwa 

pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, 

setelah pelaksanaan akad seseorang pengantin harus merasakan nikmatnya akad 

tersebut, sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses penceraian setelah dinyatakan  

akad tersebut.
5
 

 

 

 

                                                             
4
 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 3. 

5
 Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 10-11. 
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Pengertian nikah menurut Mazhab adalah sebagai berikut: 

a. Menurut golongan Hanafiah, nikah  adalah : 

 إٌىبحَببَٔٗعمذ٠َف١ذٍَِىبٌّخعتَلصذا

Artinya: 

“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang 
dengan sengaja” 

b. Menurut golongan Asy-Syafi‟iyah mendefinisikan nikah sebagai: 

اِٚعَّٓ٘باٚحض٠ٚجََإٌىبحبٍفظَََٚطء٠َخضَّٓإٌىبحَببَٔٗعمذ  

Artinya: 

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha‟ 
dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya” 

c. Menurut Malikiyah: 

َببد١َِتَغشِٛجٛةَل١ّخٙبَبب١ٕتَاٌخٍزرَِخعَِٗجشدَإٌىبحَببَٔٗعمذَعٍٝ  

Artinya: 

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk 
memperbolehkan watha‟, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada 
diri seorang perempuan yang dinikahinya” 

d. Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa: 

الاعخّخبعَ٘ٛعمذَبٍفظَأىبحَاَٚحض٠ٚجَعٍَِٕٝفعتَإٌىبح  

Artinya: 

”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna 
memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan perempuan”

6
 

Berdasarkan  pengertian yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab, maka 

dapat dipahami bahwa mereka memandang nikah dari satu segi saja, yaitu kebolehan 

hukum antara seorang Laki-laki dengan perempuan untuk berhubungan yang semula 

                                                             
6
 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 3. 
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dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah tersebut 

terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul
7
 

Hal ini menjadi inti pokok pernikahan itu merupakan akad (perjanjian) ialah 

serah terima antara orangtua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-

laki
8
 

Pernikahan dalam Islam adalah  pernikahan yang harus dilakukan setiap 

manusia agar dapat berhubungan antara laki-laki dan perempuan dan membangun 

rumah tangga yang bahagia. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap 

kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial merupakan memelihara 

kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan 

masyarakat dan segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan 

manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.
9
 

Menurut wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yaitu Fiqih Al-Islam Wa 

Adillatuhu, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syar‟at yang 

berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang 

dengan perempuan, dan dengan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang 

dengan laki-laki. 

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa wanita tempatnya 

laki-laki untuk menghilangkan hawa nafsu dan menikmati anggota tubuhnya, Yang 

dilihat pada diri perempuan ialah aspek aspek biologisnya saja. Terlihat dalam kata 

al-wat’ atau al-Istimna’ yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula 

pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki behubungan seksual dengan 

                                                             
7
 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 3-4. 

8
 Ali hasan,  Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam  (Cet. II;  Jakarta:  Siraja Predana 

media group, 2006), h. 12. 
9
 Atiqah Hamid, fiqh Wanita (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 79. 
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perempuan Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang 

dikuasai oleh lelaki sepeti tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa 

perkawinan.
10

 

Pengertian perkawinan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa 

pengertian perkawinan adalah perkawinan (nikah) suatu perjanjian dalam masyarakat, 

antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, Dan 

mempunyai keturunan sebagaimana mereka impikan sewaktu mereka belum 

menikah. 

B. Tujuan Perkawinan  

Perkawinan ialah salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada 

makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia 

sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan- kebutuhan jasmani, diantaranya 

kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit dibendung 

dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya 

hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta mengarah hubungan itu dalam sebuah 

lembaga perkawinan.  

Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa 

“pembunuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan 

demikian fungsi utamanya reproduksi”.  Dalam pandangan Islam, seks bukanlah 

suatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah sebabnya 

Allah memerintahkannya secara tersirat melalui law of se, bahkan secara tersurat 

dalam firman-firman-Nya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam 

                                                             
10

 Syaikh Husain bin Audah al-„Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut Al-Quran dan 

As-Sunnah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i,  2008), h. 1. 
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penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih dan dalam sebuah 

ikatan suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang diisyaratkan 

akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketretaman atau sakinah
11

 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya 

terciptanya ketenangan lahir dan batinnya. Sehingga timbullah kebahagiaan, yakni 

kasih sayang antara anggota keluarga.
12

 

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.  

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai 

keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran 

keyakinan agama Islam memberi jalan untuk agama itu. Agama memberi 

jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan 

dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-

sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, 

umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan 

buah hati dan belahan jiwa.
13 

2. Penyaluran Syawat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung 

jawab.  

                                                             
11

 Jamal  Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan 

Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Cet. I: Alauddin University Pers, 2001), h. 

42. 
12

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 22. 
13

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 25. 
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Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt.  manusia diciptakan berjodoh-

jodoh dan diciptakan oleh Allah swt. mempunyai keinginan untuk 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan.
14

 Disamping perkawinan untuk 

pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang 

dikalangan laki-laki dan perempuan secara harmonis dan bertanggung jawab. 

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak 

menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena 

didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma 

adalah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing 

orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan 

menumpakan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab 

melaksanakan kewajiban.
15 

3. Memelihara Diri dari Kerusakan. 

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat 

ditunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan 

penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan 

dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang 

lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu 

itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan 

nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlu menyalurkan dengan 

baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat 

atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual. 
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 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 27. 
15

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 28. 
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4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta yang 

Halal. 

Hidup sehari-hari menunjukan bahwa orang-orang yang belum 

berkeluarga tindakannya masih sering dipengharuhi oleh emosinya sehingga 

kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir nyang sudah 

berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para 

pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja 

bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang 

telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan 

keluarga dirumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga setelah 

mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. 

5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat Sejahtera 

Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang. 

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri 

melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu 

keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia 

memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. ketenangan dan ketentraman 

untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan 

adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. 

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor yang terpenting dalam 

penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. 
16
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 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 31. 
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Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan ialah untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa. Maka dalam hal ini Undang-undang telah meletakkan agar dalam 

pengaturan Hukum Keluarga  di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata 

mata pemenuhan kebutuhan jasmani seseorang laki-laki dan perempuan, namun 

perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan agama dan 

kerohanian. 

C. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 

Menurut syari‟at  Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua 

unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok, sedangkan syarat adalah 

pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan 

hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.
17

 

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan 

dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan 

menikahkannya. 

3. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan  akad nikah akan dianggap sah apabila 

dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.  

4. Shigat akad nikah adalah ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 

dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
18
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 Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan 

Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h. 30. 
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 Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan,  h. 22. 
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Mengenai tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. 

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 

1. Wali dari pihak perempuan, 

2. Mahar (maskawin), 

3. Calon pengantin laki-laki, 

4. Calon pengantin perempuan, dan 

5. Sighat akad nikah.
19

 

Imam Syafi‟i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 

1. Calon pengantin laki-laki,  

2. Calon pengantin perempuan, 

3. Wali, 

4. Dua orang saksi, dan 

5. Sighat akad nikah.
20

 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja ( akad 

yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan 

menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: 

1. Sighat (ijab dan qabul), 

2. Calon pengantin laki-laki‟ 

3. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.
21
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 Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 22. 
20

 Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 23. 
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Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon 

pengantin pria dan calon pengantin wanita digabungkan menjadi satu rukun, seperti 

terjadi dibawah ini: 

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki 

dan mempelai perempuan.  

2. Adanya wali 

3. Adanya dua orang saksi. 

4. Dilakukan dengan sighat tertentu.
22

 

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala 

hak dan kewajiban suami istri.  

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua: 

1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram 

dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk 

selamanya.  

2. Akad nikahnya dihadiri pada saksi.
23

 

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya 

sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat kedua mempelai. 

a. Syarat-syarat pengantin pria. 

1) Calon suami beragama Islam 
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2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki 

3) Orangnya diketahui dan tertentu 

4) Calon mempelai mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta 

tahu betul calon isterinya halal baginya 

5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu 

6) Tidak sedang melakukan ihram 

7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 

8) Tidak mempunyai istri empat 

b. Syarat-syarat pengantin perempuan: 

1) Beragama Islam atau ahli kitab 

2) Terang bahwa dia wanita, bukan khunsa (banci) 

3) Wanita itu tentu orangnya 

4) Halal bagi calon suami 

5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam „iddah 

6) Tidak dipaksa/ikhtiyar 

7) Tidak dalam ihram haji atau umroh
24

 

2. Syarat-syarat Ijab Qabul 

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah 

yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian). Bagi orang bisu 

seperkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab 

dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau walinya, sedangkan qabul 

oleh mempelai pria atau wakilnya.
25

 

3. Syarat-syarat wali  
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 Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 25. 
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Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau 

wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang 

lakilaki,muslim,balik,sehat dan adil (tidak fasik).
26

 

4. Syarat-syarat saksi  

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, 

muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar seta mengerti (paham) akan 

maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafih dan Hambali, boleh juga saksi itu 

satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, ada yang berpendapat bahwa 

syarat-syarat  saksi itu sebagai berikut. 

a. berakal, bukan orang gila 

b. baligh, bukan anak-anak 

c.  merdeka bukan budak 

d. Islam 

e.  kedua saksi itu mendengar
27

 

Menurut Abdul Rahman al- Jazairi dalam kitabnya yaitu “Fiqh Alal Mazahib 

al- arba‟ah” akad nikah adalah suatu kewajban yang mengharuskan keberlangsungan, 

karena tujuan syariat dari perniikahan tidak akan tercapa tanpa adanya 

keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan 

anak, dan pemeiharaan mereka pasti memerlukan sebuah keberlangsungan jaka 

panjang. 

Rukun sahnya suatu perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan 

sama-sama beragama Islam. Mempelai laki-laki tidak  termasuk mahram bagi calon 
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istri. Wali akad Nikah dari perempuan bersedia menjadi wali. Kedua mempelai tidak 

dalam kondisi sedang ihram. 

D. Hukum Pernikahan 

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal 

melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengharuhi pendapat 

Syafi‟iyah. Terlepas dari pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-

Qur‟an al-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu 

melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang 

yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu 

dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, makruh, atau mubah. 

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib. 

Bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 

kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada pembuatan zina seandainya 

tidak kawin maka hukum melakukan bagi orang tersebut ialah wajib. Hal ini 

didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri 

untuk tidak berbuat yang terlarang.  

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah 

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 

melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan 

akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut 

ialah Sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu merupakan dari anjuran 

al-Qur‟an seperti tersebut dalam surah al-Nur ayat 32 dan Hadits nabi yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas‟ud yang 
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dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. 

Baik ayat al-Qur‟an maupun al-Sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi 

berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan 

hukum wajib, tetapi hukum Sunnah saja. 

3. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram. 

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam 

rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah 

dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut 

ialah haram. 

4. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh. 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan dan juga mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak 

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya 

saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi 

kewajiban suami isteri dengan baik, maka hukum melakukan pernikahan 

orang tersebut ialah makruh. 

5. Melakuan perkawinan yang hukumnya mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi 

apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabiila 

melakukannya tidak akan melantarkan isterinya. perkawinan orang tersebut 

hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 

kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini 

juga ditunjukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk 
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kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan 

perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai 

kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum 

mempunyai kemauan yang kuat.
28

 

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi 

mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan 

hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. 

Masing masing mukallaf mempunya hukum tersendiri yang spesifik sesuai 

dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau 

akhlak.
29

 

Tentang hukum nikah, para fuqaha mengklarifikasi hukum nikah menjadi 

lima kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya: 

a. Wajib  

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah 

mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri 

dari perbuatan haram ialah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan 

menikah. 

b. Sunnah  

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu 

mengendalikan diri dari perbuatan zina maka hukum menikah baginya 

adalah sunnah. Meniikah baginya lebh utama daripada berdiam diri 
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menekuni ibadah, sebab menjali hidup tanpa nikah sama sekali tidak 

dibenarkan dalam Islam. 

c. Mubah  

Bagi orang-orang yang yang tak ada alasan mendesak/mewajibkan 

segerah menikah dan alasan yang mengharamkan menikah. Ulama 

Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak 

mempunyai keinginan untuk menikah. 

d. Makruh 

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syawat dan 

tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak 

merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syawat yang 

tinggi. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syawat itu ia 

berhenti dari melakukan suatu ibadah atau tidak menuntut suatu ilmu. 

e. Haram  

Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak berkeinginan 

karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah 

lahiriah kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia 

mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam.
30

 

 Berdasarkan kepada perubahan illatnya, maka hukum nikah dapat beralih 

menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya: 

1. Hukumnya beralih menjadi sunah. 
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Jika hukumnya menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi 

pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta 

sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunahlah untuk 

melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia 

tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat 

pahala. 

2. Hukumnya beralih menjadi wajib  

Jika hukumnya menjadi wajib  apabila seseorang dipandang dari segi 

biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan 

jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin. Sehingga kalau dia tidak 

kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah 

baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan 

kalau dia kawin dia akan dapat pahala, baik dia seorang pria maupun wanita. 

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang 

telah mampu kawin beristeri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristeri itu 

hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. al-Qurtubi 

mengatakan: “ bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan dia khawatir 

dirinya terjerumus dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat 

membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan 

perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya 

perkawinan dalam kasus seperti ini. 

3. Hukumnya beralih menjadi makruh. 

Jika hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang 

dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat 
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mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin 

hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka 

makrulah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak 

pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang 

telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala. 

4. Hukumnya beralih menjadi haram  

Jika hukumnya menjadi haram apabila seseorang laki-laki hendak 

mengawini seorang perempuan dengan maksud menganiayanya atau 

memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan 

perempuan tersebut.
31

 

Bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak 

suaminya, atau hal-hal yang menyebakan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin 

suaminya, karena sakit jiwa atau sakit lainnya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia 

wajib menerangkan semuanya itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang 

yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya yang akan dijualnya.
32

 Adapun 

apabila ia memiliki keinginan untuk menikah, dan ia mampu untuk menjalankan 

amanah pernikahan itu maka hukumnya adalah dianjurkan baginya (disunatkan). 

Demikianlah, yang dimaksudkan dengan nikah disini bagi seorang laki-laki menerima 

perkawinan, dan itulah yang disunatkan baginya atau diwajibkan. Sedang bagi 

seorang perempuan maka hukumnya wajib, karena nikah itu bahagian dari dirinya 

dengan adanya seorang wali.
33
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Ulama Syafi‟iyah menganggap bahwa itu sunnah bagi orang yang 

melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan 

keturunan. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi 

orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia 

melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan 

hubungan seksual.
34

 

Menurut hukum perkawinan Islam (munakahat) perkataan perkawinan itu 

merupakan alih bahasa dari istilah nikah atau tazwij. Nikah menurut bahasa berarti; 

kumpul, setubuh, dan akadnya. Sebagaimna telah disebutkan dalam kitab Bajuri. 

Adapun menurut syara‟, kata nikah dipakai hanya ketika akadnya, juga telah 

disebutkan dalam kitab fathul Bari. Baik di dalam al-Qur‟an maupun sunnah, 

pemakaian kata-kata nikah itu hanya dalam arti akadnya, kecuali dalam satu ayat saja, 

yaitu dalam Surah al-Nisa‟ (4):6.
35

 

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika sesorang telah memiliki 

kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit 

baginya untuk menghindari zina, orang tersebut diwajibkan menikah karena 

dikhawatirkan jika tidak, maka ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam 

Islam. 

E.  Hikmah Pernikahan 

Allah mensyariatkan pernikahan dan di jadikan dasar yang kuat bagi 

kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan 
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utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. untuk mencapai 

kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah 

telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan 

baik.  

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas penemuhan 

nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting 

yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting 

adalah sebagai berikut. 

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara 

keberlangsungan gen manusia, alat reporduksi, dan regenerasi dari masa ke 

masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup 

dan melaksnakan tugas sebagai khalifah dari Allah. mungkin dapat dikatakan 

bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak 

harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan 

menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan 

menyia-nyiakan keturunan sebagimana yang terjadi pada binatang. 

2.  Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya 

terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan 

merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, 

yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan 

menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta 

syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri 

sesungguhnya ialah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang. 
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3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan 

dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam 

agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan 

hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan 

bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam 

membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya 

kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.  

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, 

melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak 

dan mendidik mereka. Nikah juga melatih  kesabaran terhadap akhlak istri 

dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan 

agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki 

keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya 

merupakan tanggung jawab kepimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak 

merupakan keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. 

Tidak rasional jika disamakan sesorang yang sibuk mengurus diri sendiri 

dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.
36

 

Secara sederhana, setidaknya ada 5 (lima) hikmah dibalik perintah menikah 

dalam Islam. 

a. Sebagai wadah birahi manusia 

Allah ciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam 

dirinya. Ada kala nafsu beraksi positif dan ada kalanya negatif. Manusia yang 

tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah 
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yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ajang baku syawat 

terlarang. Pintu pernikahan merupakan sarana yang tepat nan jitu dalam 

mewadahi „aspirasi‟ naluri normal seorang anak keturunan adam 

b. Meneguhkan akhlak terpuji  

Dengan menikah, dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah 

berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan 

martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam sangatlah 

penting. Lenyapnya akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng 

kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan bagi suatu bangsa. Kenyataan 

yang ada selama ini menunjukan gejalah tidak baik, ditandai merosotnya 

moral sebagian kawula muda dalam pergaulan. 

c. Membangun rumah tangga Islami 

Slogan “sakinah, mawaddah, wa rahmah” tidak akan menjadi 

kenyataan jika tanpa dilalui proses menikah. Tidak ada kisah menawan dari 

insan-insan terdahulu maupu sekarang hngga mereka sukses mendidik putra-

putri dan keturunan bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun 

biduk rumah tangga Islami. Layaknya perahu perjalanan rumah tangga kadang 

terombang-ambing ombak dilautan. Ada aral melintang. Ada kesulitan datang 

mengahadang. Semuanya merupakan tantangan dan riak-riak yang berbanding 

lurus dengan keteguan sikap dan komitmen membangun rumah tangga ala 

Rasul dan sahabatnya. Sabar dan syukur merupakan kunci meraih hikma 

ketiga ini. Diriwayatkan tentang Sayyidina Umar yang memperoleh cobaan 

dalam membangun rumah tangga. Suatu hari, seorang lelaki berjalan bergesa-

gesa menuju kediaman khalifah Umar bin Khatab. Ia ingin mengadu pada 
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Khalifah, tak tahan dengan kecerewetan istrinya. Begitu sampai didepan 

rumah khalifah, laki-laki itu tertegun. Dari dalam rumah terdengar istri Umar 

sedang ngomel, marah-marah. Cerewetnya melebihi isteri yang akan 

diadukannya pada umar. Tapi tak sepatah katapun terdengar keluhan dari 

mulut khalifah. Umar diam saja mendengarkan istrinya yang sedang gundah. 

Akhirnya laki-laki itu mengurungkan niatnya, batal melaporkan istrinya pada 

Umar. 

d. Memotivasi semangat ibadah 

Risalah Islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, 

bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud, 

beribadah kepadanya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami isteri 

saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan. Dengan menikah satu sama lain 

memberi nasehat untuk menunaikan hak Allah dan Rasulnya. 

e. Melahirkan keturunan yang baik  

Hikmah menikah ialah melahirkan anak-anak yang saleh, berkualitas 

iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual. 

Dengan menikah orangtua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya 

sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah, tanpa pendidikan 

yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula. 

Lima hikmah menikah tersebut, adalah satu aspek dan sekian banyak aspek 

dibalik titah menikah yang digaungkan Islam kepada umat. Saatnya, muda-mudi 

berfikir keras, mencari jodoh yang baik, bermusyawarah dengan Allah dan keluarga, 
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cari dan temukan pasangan yang beriman, berakhlak mulia, berkualitas secara agama, 

lalu memenikahlah dan nikmati hikmah-hikmahnya.
37

 

Adapun hikmah-hikmah tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Abdul 

Muhaimin As‟ad dalam bukunya Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng bahwa: 

a. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli dengan cinta 

kasih serta berbagi rasa dalam suka dan duka. 

b. Untuk membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera. 

c. Dari mereka lahirlah keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, 

sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab. 

d. Kehidupan suami istri dengan keturunannya yang turun-temurun adalah saling 

berhubungan rapat dan kait-mengait bagaikan rantai yang sama kuat dan tak 

akan putus. 

e. Anak-anaknya (dari pasangan suami istri) itu, yang ketika kecil diasunya dan 

di didiknya dengan baik, kelak apabila orang tuanya telah rapuh dan lemah, 

maka ganti (generasi) anak-anaknya itulah yang bakal memelihara dan 

menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup aman dan 

sejahtera.”
38

 

Hikmah yang telah kita bahas tersebut yang menyangkut dengan pernikahan 

yang erat kaitannya dengan pendidikan memiliki tujuan yang mulia. Ulama fiqih 

telah mengemukakan beberapa hikmah perkawinan yang sangat erat kaitannya 
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dengan pendidikan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan agama 

dimasa depan. 

F. Bentuk Nikah yang Terlarang 

Ada beberapa bentuk nikah yang terlarang di antaranya: 

1. Nikah Mut‟ah 

Nikah mut‟ah adalah berarti perkawinan senag-senag, dikenal juga 

sebagai akad kecil-kecil, sebagian ahli ada yang menyebutkan juga dengan 

istilah nikah sementara, perkawinan kondosional, usufruct, temporer jangka 

waktu tertentu, istilah bahasa Persia untuk perkawinan mut‟ah, azdiva i 

muvvagat, atau sigheh dalam istilah bahasa harian Persia. Menurut istilah 

yang populer di Indonesia mesikupun belum pasti tepat adalah kawin kontrak. 

Secara etimologi, kata mut‟ah mempunyai banyak arti yakni kenikmatan, 

kesenangan, hanya untuk memilki status hukum dari sesuatu. Zomakhsyari, 

mendefinisikan nikah mut‟ah sebagai nikah untuk waktu yang sudah 

diketahui, katakanlah satu hari atau satu minggu atau sebulan atau lebih, pihak 

pria memenuhi hasratnya dan kemudian melepaskannya.
39

 

Mut‟ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istri sewaktu dia 

menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas pria apabila penceraian itu 

terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau penceraian itu kehendak istri, 

pemberian itu tidak wajib. Banyaknya pemberian itu menurut keridaan 

keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami istri. Akan tetapi, 

sebaiknya jangan kurang dari seperdua maharnya tersebut.
40
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Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai untuk menjelaskan 

tentang nikah mut‟ah dalam al-Qur‟an adalah: QS al-Ahzab/33:49. 

َ ُْ بٌَىَُ َّ َفَ َّٓ ُ٘ٛ غُّ َّ َأََْحَ ًِ َٓلبَْ ِِ َ َّٓ ُُّ٘ٛ ََُّطٍََّمْخُ جَِثُ
ََٰٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ َٱ ُُ اَ۟إِرَأَىََحْخُ ٓٛ ُٕ َِ َءَا َٓ أ٠َُّٓٙبََٱٌَّز٠ِ ََٰ٠

َ ١لا  ِّ بَجَ َعَشَاح  َّٓ حُُٛ٘ عَشِّ َٚ َ َّٓ خِّعُُٛ٘ َّ َٚٔٙبَََۖفَ ةٍَحعَْخذَُّ َعِذَّ ْٓ ِِ َ َّٓ ِٙ  ع١ٍََْ

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu 
perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu 
dengan cara yang sebaik-baiknya.”

41
 

Nikah mut‟ah telah menjadi kebiasaan orang Arab pada masa 

jahiliyyah. Maka tidak termasuk hikmah keharamannya kecuali dengan 

perlahan-perlahan, sebagaimana aturan Islam dalam memutuskan adat 

(kebiasaan) jahiliyyah yang berbeda dengan kemaslahatan dunia manusia. 

Dapat diketahui bahwa nikah mut‟ah tidak disepakati dan demi kebaikan 

manusia, karena dengan ini hilanglah keturunan, pemanfaatan wanita hanya 

terbatas untuk pemenuhan syahwat oleh pria dengan merendahkan 

kepribadian wanita, maka wajib keharamannya. Maka pernikahan tersebut 

hukumnya batal dan harus dibatalkan ketika terjadi. Haruslah memberi mahar 

jika telah bercampur, jika tidak maka tidak ada kewajiban baginya.
42

 

Ulama Mazhab sepakat bahwa nikah mut`ah adalah haram, dan tidak 

ada satupun dalil yang membolehkan karena kandungan hukumnya sudah 

termasuk oleh dalil yang mengharamkan. 
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2. Nikah Muhallil 

Kata muhalil adalah berasal dari kata hallala yang artinya 

menghalalkan. Muhallil adalah bentuk isim fail dari kata hallala, maka artinya 

adalah suatu menghalalkan, sehingga istilah “nikah muhallil” yang banyak 

digunakan ditengah masyarakat adalah nikah yang tujuannya hanya sekedar 

untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang lain, dimana nikah itu sendiri 

hanya digunakan untuk perantara saja. Kasus nikah muhallil ini terjadi dalam 

bab talak tiga, dmana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya itu 

akan kembali dinikahi. Sementara aturan baku dari syariat Islam 

mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang ditalak untuk yang ketiga 

kalinya
43

. Menurut Ibnu Rusyd bahwa, “kawin muhallil ialah seorang pria 

mengawini seorang wanita dengan tujuan agar wanita yang telah tertalak tiga 

dari suami pertama dapat nikah kembali kepada suaminya yang pertama 

itu.”
44

 

Apabila suami menyuruh orang lain untuk menikahi si istri yang sudah 

ditalak tiga kali, dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu 

kembali, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan. Hal ini 

didasarkan pada riwayat Ibnu Mas‟ud, dimana ia mengatakan, “Rasulullah 

melaknat muhallil dan muhallal lahu.” (HR. Abu Imam Dawud, Ibnu Majah 

dan At-Tirmdzi). Para ulama dari kalangan sahabat nabi, seperti Umar bin 

Khaththab, Utsma, Abdullah bin Umar dan lainnya telah mengamalkannya 

hadits tersebut. Ini juga yang menjadi pendapat para fuqaha dari kalangan 
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 Firman Arifandi, Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang (Cet. I: Jakarta: Kuningan Setiabudi, 

2018), h. 21. 
44

 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h. 15. 
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tabi‟in. pendapat senada juga disampaikan oleh sufyan At-Tsauri, Ibnu 

Mubarak, Imam Asy-Syafi‟i, Imam Ahmad dan Ishaq. Aku pernah mendengar 

Al-Jarud bin Mu‟adz menyebutkan, bahwa Waqi berpendapat sama, demikian 

disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya ia menambahkan dalam 

masalah ini, pendapat Ashaburra‟yi harus dikesampingkan.
45

 

Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi‟i menyatakan bahwa 

pernikahan ini sah dengan syarat: a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana 

akad nikah biasa yang sah. b. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu 

adalah sebagaimana nikah tahlil, jadi nikahnya tidak tersyarat. c. Laki-laki 

yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah. d. Telah melaksanakan 

persetubuhan secara wajar.
46

 

Muhallil adalah laki-laki yang menikahi wanita yang sudah terkena 

talak tiga dari suami pertamanya. Muhallal lahu adalah pihak (baik dari laki-

laki atau perempuan) yang menginginkan agar muhallil kelak menceraikannya 

agar bisa kembali kepada pasangan lamanya. 

3. Nikah syighar 

Nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya 

dengan syarat, orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak 

perempuannya yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan mas 

kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan 

mas kawin sama sekali. Semuanya itu tidak dibenarkan menurut syari‟at 

Islam. Dalam pernikahan semacam ini tidak ada kewajiban atas npafkah, 
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 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, h. 407. 
46

 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, h.  16. 
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waris dan mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang 

berlaku pada kehidupan suami istri pada umumnya.
47

 

Nikah syighar menurut ahli fiqh adalah bentuk pernikahan ketika 

seorang laki-laki mengawinkan perempuan yang berada dibawah 

kekuasaannya dengan tujuan agar laki-laki lain itu juga mengawinkan 

perempuan dibawah kekuasaannya dengan laki-laki pertama, tanpa ada mas 

kawin pada kedua pernikahan tersebut. 

4. Nikah dalam masa „iddah 

Pernikahan ini tidak seorang pun dibolehkan melamar perempuan 

muslimah yang sedang menjali masa „iddah, baik karena penceraian maupun 

karena kematian suaminya. Jika menikahainya sebelum masa „iddahnya 

selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan 

maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum, disamping itu tidak 

ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta 

mahar bagi perempuan tersebut darinya. Jika salah satu dari keduanya telah 

mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan 

kepadanya had atas orang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Demikian juga 

jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan.jika 

masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap 

pelaksanan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya.
48
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Pernikahan pada masa iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah dan 

termasuk yang dilestarikan Islam karena baik dan bermanfaat. Ulama sepakat 

iddah itu wajib berdasarkan al-Qur`an dan Hadits.  

 



 
 

44 
 

BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH  SYIGAR 

A. Pengertian Nikah Syighar 

Secara etimologis, kata syighar mempunyai arti mengangkat kaki dalam 

konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya ketika kencing. Bila 

dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah syighar mengandung arti kabar 

kurang baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat 

kakinya waktu kencing itu. Secara terminologis, nikah syighar yaitu seorang laki-laki 

mengawinkan anak perempuannya dengan syarat laki-laki itu pun mengawinkan pula 

anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar di dalamnya. Dalam bentuk 

nyatanya adalah sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada 

seorang laki-laki lain: “saya kawinkan anak wanita saya bernama si A kepadamu 

dengan mahar saya pun juga mengawinkan anak wanitamu yang bernama si B.” Pria 

lain itu menjawab dalam bentuk kabul: “saya terima mengawini anak wanitamu yang 

bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak wanitaku yang bernama si 

B.”
1
 

Nikah syighar adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang 

pria dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa 

adanya mahar.
2
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 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)  h. 78-79. 
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 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I: Bogor: Kencana, 2003), h. 42. 
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Perkawinan adalah dasar bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Ketika 

Islam tiba di Jazira Arab, sudah beberapa bentuk perkawinan. Semuanya dilarang 

kecuali satu: perkawinan atas persetujuan sukarela si istri, sebagaimana yang 

dipraktekkan di masa kini. Poligini dibolehkan tetapi monogomi lebih disukai. Syarat 

persamaan (memperlakukan semua istri secara adil) merupakan batasan penting, 

sekaligus mengisyaratkan bahwa poligini dibolehkan dengan syarat. Perkawinan 

harus diumumkan, maskawin dan keuangan serta keperluan rumah tangga adalah 

tanggung jawab suami.
3
 

Menurut Abdur Rahman dalam bukunya Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng 

bahwa, “al-Syigar adalah istilah arab yang berarti mempunyai seekor anjing sewaktu 

ia melintas. Inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan pada bentuk 

pernikahan yang tidak diinginkan ini karena ada persamaan dengan menjemput 

seorang perempuan tanpa membayar mahar (mas kawin) pada waktu menikahinya.”
4
 

 Pendapat ini pula dapat dipahami bahwa mahar merupakan hak seorang 

perempuan dan merupakan harta pribadinya, bukan semata hadiah dari pengantin 

laki-laki untuk dinikmati oleh orang tua pihak perempuan, atau untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak layak dengan memberikan anak atau saudari perempuan 

seseorang untuk dikawini secara tukar dengan mengawini anak atau saudari 

perempuan laki-laki yang lain sebagai hadiah tanpa membayar mahar (mas kawin).
5
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 Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 41. 

4
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َ ًُ جُ جََاٌشَّ ِّٚ ٠َضَُ ْْ غَبسَُاَ َاٌشِّ َٚ غَبسِ.َ َاٌشِّ ِٓ يََالََِّصََََٔٙٝعَ ْٛ َسَعُ َّْ شََاَ َّ َعُ ِٓ َابْ ِٓ َٔبَفِعٍَعَ ْٓ عَ

َاٌخشِز ٌَىٓ َاٌخّغت، َصَذَاقٌ. ب َّ َب١ََُْٕٙ ١ٌََْظَ َٚ َ َابْٕخََُٗ جَُٗ ِّٚ ٠َضَُ ْْ َاَ َعٍََٝ ٠َزوشَابْٕخََُٗ ٌَُ ٜ

حفغ١شَاٌشغبس.ََٚابَٛداٚدَجعٍََِٗٓولأََبفع.َََٚ٘ٛوزٌهَفَٝسٚا٠تَاحّذََٚاٌبخبسَٜ

 َِٚغٍُ

Artinya: 

“Dari Nafi‟ dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah 
syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak 
perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan 
dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. [HR. 
Jama‟ah, tetapi Tirmidzi tanpa menyebutkan penjelasan arti syighar dan Abu 
Dawud menjadikan penjelasan arti syighar itu sebagai perkataan Nafi‟. Dan 
hadits seperti itu diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim]”.

6
 

 
Jika seseorang mengetahui akan adanya larangan pernikahan syighar, namun ia 

tetap melaksanakannya maka harus diberlakukan baginya had secara penuh, dan anak 

yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini tidak diserahkan kepadanya, akan 

tetapi, jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada had baginya dan anak yang telah 

dilahirkan tetap berada dipihaknya. Demikian juga perempuan yang juga dinikahinya, 

jika ia mengetahui larangan, maka ia harus mendapatkan hukuman (had), dan jika 

tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukuman apapun baginya.
7
 

Nikah syighar menurut ahli fiqh adalah bentuk pernikahan ketika seorang laki-

laki mengawinkan perempuan yang berada dibawah kekuasaannya dengan tujuan 

agar laki-laki lain itu juga mengawinkan perempuan dibawah kekuasaannya dengan 

laki-laki pertama, tanpa ada mas kawin pada kedua pernikahan tersebut. 

                                                             
6
 Al-Imam Al-Mundziri, Mukhtshar Shahih Muslim (Cet. I; Surabaya: Perputakaan STAI Ali 

Bin Abi Thalib, 2017), h. 592. 
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 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 
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B. Pendapat Ulama tentang Illat Nikah Syighar 

 Namun para ulama berbeda pendapat tentang illat dilarangnya nikah syighar 

ini. Adapun perbedaan tersebut: 

1. Ada yang berpendapat karena sifatnya masih menggantungkan atau   

memaukufkan, seolah-olah yang satu berkata kepada yang lain, tidaklah 

saudara dapat menjadi suami anakku sebelum anak saudara jadi istriku. 

2. Ada pula yang berpendapat bahwa sebabnya atau illatnya itu karena 

menjadikan kelamin sebagai hak bersama kelamin masing-masing dijadikan 

mahar terhadap yang lain. Perempuan yang nikah itu sendiri tidak 

memperoleh faedah dari mahar yang seharusnya dia terima, tetapi bahkan 

mahar itu kembali manfaatnya kepada wali, karena maharnya tadi ditukarkan 

dengan perempuan yang dijadikan istrinya, padahal semestinya mahar itu 

diterima oleh si wanita itu tadi, hal ini berarti menzalimi kedua perempuan 

tersebut dan merampas hak mahar dari perkawinannya. Dengan demikian 

pendapat ini sesuai dengan asal kata syighar. 

Pada masa sebelum Islam, kawin syighar ini diakui sebagai suatu bentuk 

perkawinan, yang kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad saw. setelah datangnya 

Islam.
8
 

Bentuk pernikahan tersebut yang menjadi maharnya adalah perbuatan yang 

menikahkan anaknya yang dirasakan oleh orang menikahinya itu. Anak perempuan 

yang dinikahi oleh walinya itu sama sekali tidak terima dan merasakan mahar dari 

pernikahan tersebut, padahal keberadaan mahar semestinya untuk perempuan yang 
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dinikahkannya itu, bukan wali untuk yang menikahkannya, yang tidak terdapat dalam 

pernikahan ini adalah mahar dan menikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan dalam 

bentuk seperti ini dilarang, baik dalam hukum positif maupun di dalam hukum Islam 

itu sendiri. Ulama sepakat tentang keharaman hukum pernikahan syighar tersebut, 

karena jelas adanya larang Nabi tersebut. Nabi pun menjelaskan illat hukumnya yaitu 

tidak terdapat mahar dalam pernikahan ini sedangkan mahar itu merupakan salah satu 

syarat dalam pernikahan.
9
 

Menurut Ibnu Qudamah, yang menyebabkan batal atau tidak sahnya nikah 

syighar adalah karena masing-masing dari kedua laki-laki yang melangsungkan 

pernikahan syighar itu sepakat menjadi imbalan satu sama lain sebagai pengganti 

maharnya. Ia mengkiyaskan batalnya akad nikah ini dengan batalnya akad dalam 

transaksi jual beli. Ia mencontohkan bahwa tidak sah jual beli bagi orang yang 

mengatakan “aku membeli baju mu tapi dengan syarat kamu juga harus membeli baju 

ku”. Hal ini menurutnya sama artinya dengan masyarakat akad diatas akad. 

Pertukaran nikah syighar nlah yang dilarang Nabi tersebut. Dengan pendapat Ibnu 

Qudamah bahwa nikah syighar itu tidak sah (fasid), baik tanpa mahar maupun 

menyebutkan mahar. Dari segi dasar dalam berpendapat, Ibnu Qudamah beralasan 

dengan hadits nabi dan pendapat sahabat serta menerapkan qiyas.
10

 

 Pernikahan ini perempuan dijadikan sebagai pertukaran untuk menjadikan 

kelamin sebagai pengganti masing-masing dijadikan mahar terhadap yang lain. Hal 

ini berarti menzalimi kedua perempuan tersebut dan merampas hak mahar dari 

perkawinannya. 

                                                             
9
 Amiur Nuruddun dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2004), h. 152-153. 
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C. Larangan dalam Suatu Perkawinan 

Larangan pernikahan dalam istilah lain sering juga disebut mahram terdiri dari 

dua bentuk. Pertama larangan yang berlaku untuk selama-lamanya/abadi  (mu’abbad) 

dan larangan dalam waktu tertentu (mu’aqqat). 

1. Larangan abadi 

 Larangan abadi terdiri dari tiga bentuk yaitu: 

a. Karena pertalian nasab yaitu  

1) Ibu, nenek (dari garis ibu dan bapak) dan terus keatas  

2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus kebawah 

3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu 

4) Saudara perempuan ibu (bibi) 

5) Saudara perempuan ayah (bibi) 

6) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung (kemenakan) 

7) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah (kemenakan) 

8) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu (kemenakan) 

9) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung (kemenakan) 

10) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah (kemenakan) 

11)  Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu (kemenakan) 

b. Karena pertalian kerabat/semenda 

1) ibu dari isteri (mertua) 

2) anak (bawaan) isteri yang telah dicampuri (anak tiri) 

3) isteri bapak (ibu tiri) 

4) isteri anak (menantu) 
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5) Saudara perempuan isteri (kak atau adik ipar) selama dalam      

pernikahan  

c. Karena pertalian persusuan  

1) Dengan perempuan yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis 

keatas 

2) Dengan perempuan sesusuan dan seterusnya menurut garis dibawah 

3) Dengan perempuan saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan   kebawah 

4) Dengan perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas 

5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 

2. Larangan dalam waktu tertentu (mu’aqqat) 

Dilarang melangsungkan pernikahan anatara seseorang laki-laki dengan 

perempuan karena keadaan tertentu: 

a. Perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan orang lain (isteri 

orang lain) 

b. Perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain.  

c. Mengumpulkan dua isteri atau lebih (poligami), hubungan antar isteri dengan 

isteri lain terikat dalam pertalian nasab atau susuan. Seperti menikahi 

perempuan pertalian nasab atau sesusuan. Seperti menikahi perempuan adik-

kakak (sekandung) sekaligus, seayah atau seibu serta keturunannya. Atau 

menikahi perempuan sekaligus dengan bibinya. 

d. Sedang dalam keadaan ihram baik menikah atau menikahkan 

e. Larangan poligami melibihi kuota maksimal yang telah ditentukan yaitu 

empat orang isteri. Walaupun salah seorang dari mereka (isteri) ada yang 

sudah dicerai tetapi masih dalam masa iddah raj’i (iddah yang bisa dirujuk) 
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f. Larangan menikahi yang sudah ditalak ba’in shugra (yang sudah ditalak tiga) 

atau bain kubra (dengan bekas isterinya yang di li‟a/dituduh melakukan zina) 

g.  Tidak beragama Islam. Walaupun dalam kitab fiqh ada kebolehan seorang 

laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab (Kristen atau Yahudi), namun 

hukum yang berlaku di indonesia (KHI) melarang menikah beda agama ini 

(pasal 40). Adapun alasannya adalah karena untuk kemaslahan keluarga.
11

 

Sayuti Thalib menjelaskan, pada dasarnya seorang laki-laki Islam 

diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Sungguh-pun demikian, juga 

diberikan pembatasan–pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki muslim 

dilarang menikah dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tampak 

segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan nikah 

karena hubungan darah, karena hubungan sesusuan, karena hubungan semenda yang 

timbul dari pernikahan yang terdahulu.
12
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 Yayan Sofyan,dkk, Relasi suami isteri dalam Islam (Cet. I; Jakarta :pusat study Wenite 

(PSW), 2004), h. 10-12. 
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 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, no. 2, (2014), h. 297-298. 
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Larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam QS  al-Baqarah/2:221 

َ َٰٝ َحَخَّ جِ شۡشِوََٰ ُّ ٌۡ َٱ َحَٕىِحُٛاْ لَا لَاََٚ َٚ َ ۡۗ ُۡ َأعَۡجَبخَۡىُ ۡٛ ٌَ َٚ َ شۡشِوَتٖ ُِّ َ ِِّٓ َ َخ١َۡشٞ ٕتٌَ ِِ ؤۡ ُِّ َ تٞ َِ لَأَ َٚ َ
ًَّۚٓ ِِ ٠ؤُۡ

ئهََِ
ٓ ٌََٰ ْٚ ُ َأ ۡۗ ُۡ َأعَۡجَبىَُ ۡٛ ٌَ َٚ َ شۡشِنٖ ُِّ َ ٓ ِِّ َ َخ١َۡشٞ ٌٓ ِِ ؤۡ ُِّ َ ٌعََبۡذٞ َٚ َ

ًۚ
ُٕٛاْ ِِ ٠َؤُۡ َٰٝ َحَخَّ َٓ شۡشِو١ِ ُّ ٌۡ َٱ حُٕىِحُٛاْ

اَْ ٓٛ ٠َذَۡعُ ُ ٱللََّّ َٚ َ َٱٌَّٕبسِۖ َإٌَِٝ َْ ٠ََذَۡعُٛ ُۡ ُ َّٙ ٌَعٍََ ٌٍََِّٕبطِ خۦِِٗ َءَا٠ََٰ ُٓ ٠ب١َُِّ َٚ َ ِٗۖۦ َبئِرِِۡٔ غۡفشَِةِ َّ
ٌۡ ٱ َٚ َ جََّٕتِ ٌۡ َٱ إٌَِٝ

ََْ ٠َََخَزََوَّشُٚ

Terjemahnya: 

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

13
  

Ayat tersebut menegaskan tentang, dilarang menikahi wanita musyrik hingga 

dia beriman, Dilarang menikah dengan laki-laki musyrik hingga dia beriman, Orang 

musryik itu membawa kepada neraka sedangkan tuhan membawa kepada kebaikan 

dan kemampuan.
14

 

 Larangan pernikahan dalam hubungan adanya hubungan sesusuan terdapat 

dalam  al-Qur‟an surah al-Nisa‟ ayat 23 itu juga, yaitu dilarang mengawini ibu yang 

menyusui dan juga saudara perempuan. 

 

 

 

                                                             

13
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), 

h. 35. 
14

 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” 

Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, no. 2, (2014), h. 297. 



53 
 

 
 

QS. al-Nisa ayat 23 

َٱلْأََ بَٕبَثُ َٚ َ ُْ خىُُ
ٍََٰ خََٰ َٚ َ ُْ خىُُ ََّّٰ عَ َٚ َ ُْ حىُُ ََٰٛ أخََ َٚ َ ُْ بَٕبَحىُُ َٚ َ ُْ خىُُ ََٰٙ َِّ َأُ ُْ َع١ٍََْىُ جْ َِ َٱلْأخُْجَِحُشِّ بَٕبَثُ َٚ َ خِ

خَِ
َٱٌََّٰ ُُ ئٓبِىُُ سَبََٰ َٚ َ ُْ َٔغَِبئِٓىُ جُ ََٰٙ َِّ أُ َٚ َ عَتِ ضََٰ َٱٌشَّ َٓ ِِّ َ حىُُُ ََٰٛ أخََ َٚ َ ُْ َأسَْضَعْٕىَُ ٓٝ خِ

ََّٰ َٱٌ ُُ خىُُ ََٰٙ َِّ أُ َفََِٝٚ ٝ

َفلََاَ َّٓ ِٙ َحىَُُٛٔٛاَ۟دَخٍَْخَُُبِ ُْ َفئٌَََِّْ َّٓ ِٙ خَِٝدَخٍَْخَُُبِ
َٱٌََّٰ ُُ َِّٓٔغَبئِٓىُ ِِّ َحُجُٛسِوَُُ ًُ ئِ

ٓ حٍَََٰ َٚ َ ُْ َجُٕبَحََع١ٍََْىُ

ََوَب َٱللََّّ َّْ بَلذََْعٍَفََََۗۡإِ َِ َ َإلِاَّ ِٓ َٱلْأخُْخ١َْ َٓ عُٛاَ۟ب١َْ َّ أََْحجَْ َٚ َ ُْ بِىُ
َأصٍَََْٰ ْٓ ِِ َ َٓ َٱٌَّز٠ِ ُُ اَأبَْٕبَئٓىُِ َغَفُٛس  َْ

ب  ّ ح١ِ َسَّ

Terjemahnya: 

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan, 
saudara-saudaramu yang perempuan,saudara-saudara ayahmu yang perempuan, 
saudara-saudara ibumu yang perempuan,anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-
ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusan, ibu-ibu istrimu 
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu 
dari istri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu(dan 
sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya),( dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan 
(dalam pernikahn) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 
masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, maha penyayang”.

15
 

 Begitu juga larangan pernikahan karena hubungan semenda, artinya hubungan 

kekeluargaan yang timbul karena pernikahan yang telah terjadi terlebih dahulu. 

Larangan pernikahan yang telah ada atau semenda itu juga terdapat dalam al-Qur‟an 

surah al-Nisa‟ ayat 23 ini, yaitu pada bagian lanjutan ayat yang telah disebut tadi, 

yaitu diharamkan mengawini: 

1. Ibu dari isteri (mertua) 

2. Anak tiri perempuan yang isterinya telah dicampuri 

3. Isteri anak shulbi (menantu perempuan) 

4. Dua orang bersaudara 
16

 

                                                             
15

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 81. 
16

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

Islam” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, no. 2, (2014), h. 299. 
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Pernikahan yang dilarang tersebut sudah sangat jelas bahwa 

pernikahan tixdak boleh menikahi yang tidak pantas untuk dinikah seperti , 

sepersusuan, anak tiri perempuan yang istrinya telah dicampuri dan banyak 

lagi contoh yang lainnya. 
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BAB IV 

 NIKAH SYIGHAR DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN 

SYAFI’I 

A. Hakikat Nikah Syighar 

Secara etimologi, dalam kamus al-munawwir, syighar merupakan nikah tukar 

menukar anak perempuan tanpa mahar.
1
 Sedangkan dalam Kamus Arab Indonesia, 

“syighar berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin”.
2
 Menurut 

Ahmad asy-Syarbashi, asal kata syighar didalam bahasa Arab berarti “anjing 

mengangkat sebelah kakinya untuk kencing”. Kata ini juga berarti “kosong dan tidak 

berpenghuni”. Sebagai contoh, kata-kata baladun syaghirun, yang berarti negeri yang 

jauh dan tidak terpenuhi. Islam menyebut kata di atas adalah (syighar) untuk 

menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak boleh dapat dilakukan. 
3
 

Nikah syighar merupakan pernikahan yang didasarkan pada janji atau 

kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau 

jaminan di antara keduannya. Ucapan akadnya yaitu “saya nikahkan anda dengan 

putri saya atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan 

putri anda atau saudari perempuan anda” jika pernikahan ini terjadi maka pernikahan 

tersebut batal. Jadi yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang wali 

menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dengan syarat agar laki-laki itu 

                                                             
1
 Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arb-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 727. 
2
 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir 

Al-Qur‟an, 1973), h. 199. 
3
 Ahmad asy-Syarbashi, Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan (Jakarta: Lentera 

Basritama, 1997), h. 248. 
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mengawinkan anak perempuannya dengan si wali tanpa ada mahar diantara 

keduanya.
4
 

Hakikat pernikahan adalah suatu ikrar janji kesetiaan dan terciptanya pola 

hubungan yang harmonis saling jujur, percaya dan pengertian antara suami istri 

dengan tujuan pencapaian ridha Allah swt. ikatan suatu pernikahan yang diniatkan 

mencari ridha Allah jauh lebih mulia kertimbang diniatkan yang lain, sebab dalam 

pernikahan tersebut akan mendapatkan keberkahan dan usia pernikahan akan 

langgeng serta terus berkesinambung. Tentunya suami dan istri akan mendapatkan 

pola hubungan yang bahagia bukan hanya sesaat melainkan dunia akhirat kelak.
5
  

Pada masa sebelum Islam, nikah syighar diakui sebagai suatu dalam 

perkawinan, yang kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad saw. setelah datangnya 

Islam, karena perkawinan tersebut menghalangi dan mengambil hak perempuan. 

Sayid Sabik memasukannya ke dalam pernikahan yang dilarang. seorang yang 

mengawinkan yang ada di bawah perwaliannya kepadanya dengan tidak ada mahar 

dalam keduannya. Para Ulama sepakat bahwa perkawinan tersebut tidak sah, 

terlarang dan akadnya batal.
6
 Dalam pernikahan ini tidak ada kewajiban atas nafkah, 

waris dan juga mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang 

berlaku pada kehidupan suami-istri tersebut.
7
 

Islam hanya menggunakan istilah nikah syighar untuk bentuk pernikahan yang 

dilarang ini. Pernikahan disebut karena tidak disertai mahar. Ada yang mengatakan 

                                                             
4
 Syaik Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Fikih Sunnah (Cet. Ke II; Depok: Senda Media Utama, 

2017), h. 417. 
5
  Khalifi Elyas Bahar, Akibat-Akibat Fatal Durhaka  (Cet. I: Jakarta: Diva Pres, 2013), h. 

189. 
6
 Ahmad Sobari, Nikah Siri Dalam Perspektif Islam (Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn 

Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 1 No. 1 2013), h. 54. 
7
 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Cet. VII; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 

2012), h. 403. 
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bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan syighar karena 

buruknya, dan serupa ketika anjing mengangkat kakinya sebelah disaat kencing, 

pernikahan ini banyak yang mengatakan pernikahan pada zaman jahiliyyah sebelum 

datangnya Islam, ketika Islam datang, Nabi Muhammad saw mengharamkan 

pernikahan tersebut. Dalam pandangan kalangan fukaha, akad tersebut tidak 

dibenarkan dalam agama, di dalam pernikahan syighar, perempuan tidak harus anak 

perempuan dan saudara perempuan, bisa juga dari anak perempuan dari saudara laki-

laki dan anak perempuan dari saudari perempuan atau perempuan yang lain, juga 

mempunyai hukum yang haram sama dengan anak perempuan dan saudari 

perempuan sendiri pada pernikahan syighar.
8
 

Nikah syighar menurut ahli fiqh adalah bentuk pernikahan ketika seorang 

laki-laki mengawinkan perempuan yang berada dibawah kekuasaannya dengan tujuan 

agar laki-laki lain itu juga mengawinkan perempuan dibawah kekuasaannya dengan 

laki-laki pertama, tanpa ada mas kawin pada kedua pernikahan itu. Sesuai dengan 

tujuannya boleh yang dijadikan mas kawin adalah organ kelamin perempuan sebagai 

imbalan bagi organ kelamin perempuan lainnya, dengan kata lain mas kawinnya 

hanya pertukaran organ kelamin perempuannya. Mayoritas Ulama sepakat bahwa 

nikah syighar tidak diperbolehkan karena ada larangan berkenaan dengan pernikahan 

tersebut yang diriwayatkan dalam hadits shahih. Namun para fuqaha berbeda 

pendapat tentang apapila terjadi pernikahan syighar, maka pernikahan tersebut dapat 

disahkan dengan memberikan mahar mitsl.
9
 

                                                             
8
 Ahmad asy-Syarbashi, Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan, h. 248. 

9
 Ihsan Nul Hakim, Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah (Bengkulu; STAIN Curup, 2016), 

h. 86-87. 
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Hakikat nikah syighar tidak akan melahirkan sakinah mawaddah warahmah 

karena pernikahan tersebut didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu 

menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan di antara keduannya. 

Pernkahan ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun diakhirat kelak. 

B. Dampak Nikah Syighar 

Secara praktik ini merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar 

menukar (barter) anak perempuanya atau saudari perempuan dijadikan masing-

masing istri tanpa ada mahar tersebut, seorang pria berkata kepada pria lain 

“Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu dan aku nikahkan kamu dengan anak 

perempuan ku). Oleh karena, nikah syighar ini sudah tampak seperti barter komoditas 

yang bersyarat jual beli. Hal ini karena laki-laki membebaskan pembayaran mahar 

untuk anak perempuannya dengan syarat dirinya juga bisa menikahi anak 

perempuannya atau saudara perempuannya dari laki-laki yang hendak menikahinya 

anak perempuannya tersebut, bahwa pernikahan syighar tersebut akan berdampak 

rasa penyesalan. 

Nikah syighar ini dipandang nikah jahiliyyah karena praktiknya dikenal jauh 

sejak sebelum syariat Islam disebarkan oleh baginda Rasulullah saw. 
9
  Ulama 

sepakat bahwa bentuk nikah syighar ialah, “seseorang yang menikahkan perempuan 

yang berada di bawah perwaliannya dengan orang lain, dengan syarat orang lain 

tersebut menikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya juga tanpa ada 

mahar keduanya”. Ulama sepakat bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang 

tidak diperbolehkan, berdasarkan larangan akan hal itu. Apakah larangan yang 

                                                             
9
 Firman Arifandi, Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang (Cet. I: Jakarta: Kuningan 

Setiabudi, 2018), h. 10. 
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berhubungan dengan hal itu bisa diketahui alasannya karena tidak adanya pengganti 

atau tidak, jika kita katakan tidak bisa diketahui alasannya, maka harus dibatalkan 

secara mutlak, jika katakan alasannya adalah tidak adanya mahar, maka bisa dengan 

memberikan mahar mitsl seperti akad nikah dengan mahar khamer atau babi. 
11

 

Hukum nikah syighar adalah dibatalkan sebelum suami menggauli istrinya. 

Jika suami telah menggauli istrinya maka pernikahannya dibatalkan jika pernikahan 

tersebut tidak menggunakan mahar jika masing-masing dari keduanya memberikan 

mahar maka pernikahan tidak dibatalkan.
12

 Baik undang-undang perkawinan maupun 

KHI tidak membicarakan bentuk perkawinan tersebut, karena perkawinan tersebut 

dilarang oleh agama, oleh karenanya tidak perlu diatur pelaksanaannya dalam 

peraturan resmi.
13

 

Seseorang mengetahui akan adanya larangan nikah syighar, namun dia tetap 

melaksanakannya maka harus diberlakukan baginya had secara penuh, dan anak yang 

dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak diserahkan kepadanya. Akan tetapi jika tidak 

mengetahuinya, maka tidak ada had baginya dan anak yang telah dilahirkan tetap 

berada di pihaknya. Demikian juga perempuan yang dinikahinya, jika dia mengetahui 

larangan tersebut, maka ia harus mendapakan hukuman (had), dan jika dia tidak 

mengetahuinya, maka tidak ada hukuman apapun yang didapat baginya.
14

 Hal ini 

berdasarkan hadits Nabi: 

 

 

 

                                                             
11

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2 (Cet. I; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 115. 
12

 Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, Ensiklopedi Muslim (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), h. 591. 
13

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h.  79. 
14

 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, h. 403. 
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َصَلبَيَ:َلاَََشِغَبسََفَِٝاْلِاعْلاَََِغٍَُ َّٟ َإٌَّبِ َّْ شََاَ َّ َعُ ِٓ َابْ ِٓ  عَ

Artinya: 

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw bersabda, tidak ada nikah syighar 

dalam Islam.” 
15 

 

يََ ْٛ ٠َمَُ ْْ غَبسَُاَ َاٌشِّ َٚ غَبسِ.َ َاٌشِّ ِٓ يَُالََِّصَعَ ْٛ َابََِٝ٘ش٠َُْشَةََلبَيَ:ََََٔٙٝسَعُ ْٓ عَ

جُهََاخُْخِٝ ِّٚ َاصَُ َٚ جَِْٕٝاخُْخهَََ ِّٚ َصَ ْٚ جُهََابْٕخَِٝ،َاَ ِّٚ َاصَُ َٚ جَِْٕٝابْٕخَهَََ ِّٚ :َصَ ًُ جُ  اٌشَّ

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah saw melarang nikah syighar. 

Sedangkan nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah aku 

dengan anak perempuanmu, dan aku menikahkan kamu dengan anak 

perempuanku, atau nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, dan aku 

akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku”.”
16

 

 

َ ْْ غَبسَُاَ َاٌشِّ َٚ غَبسِ.َ َاٌشِّ ِٓ يََالََِّصََََٔٙٝعَ ْٛ َسَعُ َّْ شََاَ َّ َعُ ِٓ َابْ ِٓ َٔبَفِعٍَعَ ْٓ عَ

بَصَذَاقٌَ َّ ١ٌََََْٚظََب١ََُْٕٙ جََُٗابْٕخَََُٗ ِّٚ ٠َضَُ ْْ َابْٕخَََُٗعٍَََٝاَ ًُ جُ جََاٌشَّ ِّٚ  ٠ضَُ
Artinya: 

“Dari Nafi‟ dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw melarang nikah 
syighar. Sedangkan nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak 
perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan 
dengan anak perempuan orang tersebut dan keduanya tanpa mahar.” 

17
 

Dinukil dari kitab al Minhaj karya imam an-Nawawi, bahwa nikah syighar 

merupakan praktek pada zaman jahiliyah dengan saling menukarkan perempuan yang 

hendak dinikahinya tanpa ada mahar.
18

 

Sebagian Ulama berependapat bahwa nikah syighar yang dilarang ini adalah 

nikah silang tersebut meskipun dengan membayar mas kawin, karena sesuai dengan 

                                                             
15

 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Jilid 6 (Beirut: Daarul Ma‟rifah, 2010), h. 877. 
16

 Al-Imam Muslim, Shahih Muslim, Jilid III (Jakarta: Klang Book Centre, 2017), h. 53. 
17

 Al-Imam Al-Mundziri, Mukhtshar Shahih Muslim (Cet. I; Surabaya: Perputakaan STAI Ali 

Bin Abi Thalib, 2017), h. 592. 
18

 Firman Arifandi, Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang, h. 10. 
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hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka menambahkan bahwa letak 

dilarangnya nikah syighar ini bukan karena tidak membayar mas kawin, tetapi lebih 

pada tindakan prefentif dan pencegahan, mengingat jika manusia diberi kebebasan 

mempraktekan akad nikah semacam ini, tentu anak-anak perempuan mereka tak 

ubahnya barang yang bisa dipertukarkan, sehingga mereka dengan mudah melakukan 

bargaining untuk kepuasan syawatnya, meskipun berlangsungnya akad itu dengan 

membayar mas kawin, dengan mempertimbangkan dekadensi moral manusia masa 

kini, karena kurang dalam memegang amanat dan lemah keimanannya; karena ketika 

moral mereka rusak, maka niat-niat mereka juga bejat, sehingga seandainya 

pernikahan semacam ini dibolehkan, niscaya manusia akan mempermainkan hakikat 

dan martabat perempuan, sehingga langkah preventif harus segera dilakukan. 
19

 

Dari penelitian ini ada terbukti pernikahan semacam ini tidak membawa 

keberkahan, bahkan salah satu dari rumah tangga mereka bermasalah, secara otomatis 

merembet kepada keluarga anaknya dan pasangannya. Inilah kenyataan yang ada dan 

sering terjadi. Contohnya, Zaid dan Amr yang masing-masing memiliki anak 

perempuan lalu mereka nikah silang, meskipun dengan membayar maskawin atau 

tidak membayarnya; jika suatu saat hubungan antara Zaid antara istrinya yang tak lain 

adalah anak perempuan Amr tidak harmonis, maka tidak menutup kemungknan Zaid 

melakukan upaya merusak hubungan Amr dan anaknya, bahkan mungkin juga istri 

Zaid dijadikan alat untuk mengambil anaknya dari Amr. Tentu kejadian seperti ini 

sangat merugikan dan lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah perempuan.
20

 

                                                             
19

 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 

h. 373-374. 
20

 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Shahih Al-Bukhari, h. 374. 
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Dampak dari pernikahan syighar tersebut akan menimbulkan rasa penyesalan 

diantara keduanya karena perempuan sebagai alat pertukaran dari pernikahan ini, jika 

dari salah satu dari kedua pasangan tersebut bercerai maka pasangan yang lainnya 

akan mendapatkan dampaknya, karena pasangan yang bercerai akan merusak 

hubungan pasangan yang lainnya. 

C. Pandangan Hanafi dan Syafi’i Tentang Nikah Syighar 

1. Pandangan Imam Hanafi tentang Nikah Syighar 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum pernikahan ini masih 

dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar dalam mazhab ini ialah 

menjadikan hubungan jima‟ di antara keduanya anak atau saudari 

perempuanya sebagai syarat pengganti mahar, maka akadnya dianggap sah, 

sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan tidak dianggap 

batal akadnya hanya karena syarat fasid. Adapun status fasid yang ada pada 

syarat nikah yaitu karena menjadikan hubungan jima‟ bukanlah harta benda 

ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan hingga tidak sah untuk dijadikan 

mahar. Diwajibkan kepada kedua belah pihak yang sepakat yang ingin 

menikahi masing-masing anak perempuannya atau saudari perempuannya 

untuk membayar mahar mitsil atau mahar dengan standar yang berlaku pada 

pernikahan pada orang-orang pada umumnya.
21 

Kawin syighar itu sah, bagi tiap-tiap anak perempuan yang 

bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing 

suaminya. Karena kedua pria yang menjadi pertukaran anak perempuanya 
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 Firman Arifandi, Serial Hadits Nikah 2: Cinta Terlarang, h. 12. 
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sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukan sebagai barang yang 

dapat dipertukarkan sesama mereka. Bila diperhatikan pendapat Hanafi, maka 

dapat dipahami bahwa dalam perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, 

bukan pada akadnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan persyaratan 

memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya tersebut tidak 

batal dan baginya perkawinannya berhak atas mahar mitsil 
22 

Pernikahan syighar ini yang batal ialah dari maharnya, bukan pada 

akad nikahnya, dalam suatu perkawinan dengan syarat yang memberikan 

minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya tidak batal dan bagi 

wanitanya berhak atas mahar mitsil (mas kawin yang sepadan).
23

 Larangan 

yang berhubungan nikah syighar itu bisa diketahui alasannya karena tidak 

adanya pengganti atau tidak. Jika katakan tidak tau alasannya, maka harus 

dibatalkan secara mutlak. Jika dikatakan alasannya adalah tidak ada mahar, 

maka bisa sah dengan memberikan mahar mitsl seperti akad nikah dengan 

mahar khamar dan babi.
24 

2. Pandangan Imam Syafi’i tentang Nikah Syighar 

Mazhab yang dominan dipakai di Indonesia ini menegaskan bahwa 

hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui 

akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan 

tidak sah.  Alasan keharamannya yaitu karena menjadikan hubungan jima‟ 

sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan 

lainnya ialah karena lafadz yang eksplisit tentang larangan yang ada pada 
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hadis Syarah Shahih Muslim nomor (1035) tanpa ada dalil lain yang menjadi 

penyanggahnya membuat makna dari redaksi larangan nikah Syighar ini 

berindikasi kepada keharaman.
25

 

Seorang ayah menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki lain, atau 

menikahkan wanita lain yang dia walikan, siapa pun dia, dengan syarat pria 

lain itu menikahkannya dengan anak wanitanya atau wanita yang dia walikan, 

siapa pun dia, dengan syarat bahwa mahar masing-masing dari keduanya itu 

digunakan sebagai mahar untuk kemaluan yang lain, atau syarat laki-laki lain 

itu menikahkannya dengan wanita lain tanpa menyebutkan mahar untuk 

masing-masing dari dua wanita yang dinikahi tersebut, maka itulah nikah  

syighar yang dilarang Rasulullah. 
26

 Apabila telah ditentukan mahar untuk 

salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, maka pernikahannya tetap sah 

dengan memberikan mahar mitsl, sedangkan mahar yang telah ditentukan 

tidak sah. 
27

 

Mazhab Syafi‟i tidak menghalalkan menikahkan tersebut, dan dia 

hapus. Jika pria yang dinikahkan menggauli masing-masing wanita tersebut, 

maka masing-masing tersebut berhak atas mahar standar, dan dia harus 

menjalin iddah. Nikah syighar itu sama seperti pernikahan yang tidak sah 

dalam semua hukumnya; tidak berbeda sama sekali, jika laki-laki pertama 

menikahkan perempuannya dengan laki-laki kedua, atau menikahkan anak 

perempuannya atau perempuan yang dia walikan, dengan syarat masing-

masing salah satu dari dua perempuan itu disebutkan ukurannya, dan mahar 
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wanita yang lain juga disebutkan ukurannya, baik lebih sedikit atau lebih 

banyak, atau dengan syarat perempuan yang satu disebutkan maharnya dan 

perempuan yang lain tidak disebutkan maharnya, atau laki-laki lain ini 

mengatakan, “dia tidak berhak atas mahar,” maka yang demikian itu bukan 

nikah syighar yang dilarang.
28

 

Nikah tanpa kepemilikan mahar itu hukumnya boleh, maka nikah 

berbeda dari jual beli. Tetapi dalam pernikahan ini ada mahar standar 

manakala istri telah digauli. Nikah tersebut seperti jual beli yang tidak sah dan 

objeknya telah rusak, maka dia tidak merusak nikah. Pernikahan tanpa mahar 

dan nikah dengan mahar yang tidak sah tidak ada larang dari Rasulullah, 

sehingga kalau ada maka kami mengharamkannya berdasarkan laranganan 

beliau itu terjadi dalam nikah syighar. Karena Allah membolehkan pernikahan 

tanpa mahar, maka akad nikah itu didasarkan pada dua hal. Pertama, nikah itu 

sendiri. Kedua, apa yang dimiliki dengan nikah, yaitu mahar.
29

 

Pembaca dari pendapat pendapat tersebut, perbedaan Ulama tentang 

sah atau tidaknya nikah syighar dengan penyebutan mahar boleh jadi 

disebabkan karena perbedaan dalam menilai sebab pelarangan Nabi, Ulama 

yang mensahkan memandang bahwa alasan dilarangnya pernikahan tersebut 

dapat diserahkan dengan pemberian mahar mitsil, Ulama yang tidak 

memperbolehkan pernikahan itu memahami bahwa batalnya pernikahan 

tersebut disebabkan karena rusaknya akad. 
30
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Menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. 

Alasannya ialah karena nikah syighar menjadikan hubungan jima‟ diantara keduanya 

anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Sedangkan menurut 

Mazhab Syafi‟i menegaskan bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status 

pernikahan seseorang melalui akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak 

boleh dilanjutkan dan tidak sah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya 

dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak 

perempuannya yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan mas 

kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan 

mas kawin sama sekali. Pernikahan tersebut didasarkan pada janji atau 

kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai 

mahar atau jaminan diantara keduanya. 

2. Dampak nikah syighar adalah akan ada rasa menyesal terhadap dirinya. Hal 

ini dikarenakan adanya syarat yang akan menikahkan orang dengan anak 

perempuannya tanpa mahar dan dengan syarat orang tersebut pula akan 

menikahkan dirinya dengan anak perempuan dari wali pertama tersebut 

tentunya pernikahan ini sangat dilarang dalam hukum Islam.  

3. Menurut Imam Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. 

Alasannya ialah karena nikah syighar dalam mazhab ini ialah menjadikan 

hubungan jima‟ di antara keduanya anak atau saudari perempuanya sebagai 

syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya 

dianggap fasid atau rusak, dan pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya 

karena syarat fasid. sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan syarat yang 

memberikan minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya, tidak batal dan 

bagi perempuannya berhak atas mahar mitsil (mas kawin yang 
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sepadan). Sedangkan menurut Imam Syafi‟i menegaskan bahwa hukum 

nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad 

syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak 

sah. Alasan keharamannya yaitu karena menjadikan hubungan jima‟ sebagai 

mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Jika telah 

ditentukan mahar untuk salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, maka 

pernikahannya tetap sah dengan memberikan mahar mitsl, sedangkan mahar 

yang telah ditentukan tidak sah. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Dalam nikah syighar hukumnya haram, karena kedua perempuan 

sebagai mahar di antara keduanya, Jika pernikahan tersebut tetap 

berlanjut maka hukumnya batal. 

2. Pernikahan ini tidak boleh diterapkan pada zaman sekarang ini, karena 

nikah syighar tersebut tidak ada dalam Islam dan akadnya batal. 

3. Perbedaan dari dua Imam Mazhab ini yaitu Imam Hanafi dan Imam 

Syafi‟i, ada yang memperbolehkan atau sahnya suatu pernikahan dan 

ada yang membatalkan karena maharnya tidak sah, dalam nikah 

syighar tersebut.  Dalam nikah ini tidak dibenarkan dalam Islam 

karena akadnya batal dan tidak boleh dilakukan sama sekali.
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