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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
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2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab. yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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 fathah A A ا
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

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. Jika huruf ىber-

tasyid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf  kasrah (ى  ّ ), maka ia 
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biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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ABSTRAK 

Nama  : Mita Ayu Lestari 

Nim : 10300117003 

Judul Skripsi  : Wasiat Tentang Penggunaan Organ Tubuh Mayat, Studi 

Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah 

 
Skripsi ini membahas mengenai wasiat tentang penggunaan organ tubuh 

mayat berdasarkan dari sudut pandang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Adapun rumusan masalah yang akan terjawab dalam penelitian ini yaitu (1) 

Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang wasiat 

penggunaan organ tubuh mayat? (2) Bagaimana analisis komparasi terhadap istinbat 

hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang wasiat penggunaan organ 

tubuh mayat?. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini untuk mengetahui (1) 

pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai Wasiat Penggunaan 

Organ Tubuh Mayat. (2) analisis komparasi metode istinbat hukum antara Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah mengenai Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif (syariat) yang 

deteliti berdasarkan nash-nash dalam al-Quran, sunah, dan ijma para ulama yang 

didapatkan dari berbagai literatur yang terkait dengan judul skripsi ini yang 

bersumber dari data primer dan data sekunder. Dengan menganalisis pandangan 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait wasiat penggunaan organ tubuh mayat 

dengan metode istinbat hukum masing-masing. Berdasarkan dari pandangan 

Nahdlatul Ulama praktek wasiat penggunaan organ tubuh mayat hukumnya tidak sah 

(batal) sebab tidak memenuhi salah satu syarat wasiat yakni mutlak al-milki yang 

dikaji dengan metode ilhaqi. Sedangkan dari segi pandangan Muhammadiyah 

praktek wasiat penggunaan organ tubuh mayat memperbolekan dan menganggap 

hukumnya mubah, dimana Muhammadiyah menggunakan metode istislahi yaitu 

dengan mempertimbangkan kemaslahatannya. 

Impliksi dari penelitian ini yakni: (1) Perlu untuk diberikan informasi melalui 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum wasiat penggunaan organ tubuh 

mayat, baik dari segi hukum positif dan juga hukum Islam terutama wasiat organ 

tubuh menurut pendapat NU dan Muhammadiyah, agar tidak terjadi kebingungan 

bagi masyarakat. (2) Diharapkan dapat menjadi salah satu wadah pemberi ataupun 

media informasi untuk menambah pengetahuan semua kalangan mengenai wasiat 

penggunaan organ tubuh mayat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Telah ditetapkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang 

dalam kehidupannya saling memerlukan antar manusia. Sebagai makluk sosial sudah 

kodratnya manusia hidup saling bedampingan dengan manusia lainnya. Dalam 

pergaulannya, manusia sebagai makhluk indidu memiliki hak serta kewajiban yang 

berpengaruh terhdap hak dan kewajiban manusia lain. Hak serta kewajiban adalah 

bagian pokok yang di miliki dari sebuah subjek hukum, sebagaimana yang kita 

ketahui, subjek hukum sendiri ialah yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai 

penyandang hak dan kewajiban, manusia memiliki batas waktu untuk sebagai 

penyanang hak dan kewajiban tersebut. Bilamana seseorang telah meninggal dunia, 

maka secara otomatis kewajiban sudah tidak melekat pada diri manusia tersebut. 

Berbicara mengenai hak, hak manusia ada sejak masih berada di dalam kandungan 

ibunya berupa janin. Ketika berada di dalam kandungan, manusia memiliki beberapa 

hak  yang secara umum antara lain yaitu hak untuk lahir ke dunia.
1
 

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang sudah ditetapkan Allah 

swt demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam 

bersumber pada al-Quran dan Sunah kemudian bisa dipahami sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam bidang ibadah maupun muamalah. Seiring dengan 

perkembangan zaman, waktu, ilmu serta teknologi yang semakin berkembang yang 

ikut mewarnai perkembangan manusia, yang juga memunculkan permasalahan baru 

yang harus segera diselesaikan dan mendapatkan jawaban-jawaban baru serta sebagai 

                                                                   

1
Febriansyah Dwi Aryanto,“Perspektif Mayat/Jenazah Dalam Hukum Pidana Dan 

Perdata”,2003, h. 52-53. 
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dasar kepastian hukum, sebab umat islam selalu terikat dan wajib terikat dengan 

hukum Islam.
2
 Termasuk mengenai wasiat, masalah wasiat baru akan muncul jika 

terjadi kamatian seseorang, tanpa adanya kematian seseorang maka tidak akan ada 

pembicaraan mengenai masalah wasiat.  

Secara umum wasiat adalah pengalihan harta peninggalan dari satu orang ke 

orang lain atau dari pewaris kepada orang lain ataupun lembaga, yang akan terjadi 

setelah kematian orang itu. Menurut asal mula hukum, wasiat merupakan suatu 

tindakan yang  dilakukan berdasarkan dengan keinginan hati dalam kondisi apapun 

atau kondisi apa saja. Harta wasiat boleh berupa apa saja, bisa berupa harta benda 

ataupun yang lainnya termasuk organ tubuh yang ingin diberikan kepada orang lain 

atau disebut juga transplantasi atau pendonoran organ tubuh.
3
 

Wasiat menurut syariat adalah penyerahan sesorang kepada orang lain dapat 

berupa harta benda dalam bentuk barang, hutang atau sesuatu yang dapat membawa 

manfaat, agar sang penerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut 

sepeninggalnya pemberi wasiat.
4
  

Wasiat secara etimologi memiliki banyak arti sebagai berikut, menjadikan, 

menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain. Menurut 

syariat, wasiat berarti pemberian hak untuk melaksanakannya setelah yang 

bersangkutan meninggal. Wasiat adalah pemindahan harta dari satu orang ke orang 

lain setelah kematian pewaris. Wasiat juga adalah salah satu syariat Islam yang 

                                                                   

2
Saifullah, Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika 

Kedokteran)”. Al-Murhalah, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, h. 2. 

3
Muliana Dan Akhmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak 

Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)”. Akta. Vol. 4 No. 4 Desember 2017, h. 739-740. 

4
Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, Terjemahan: Muhammad Nasrudin, (Solo : 

Ummul Qura, 2010), h. 951. 
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bersumber dari al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu dalam pengamalannya sendiri 

harus mengikuti petunjuk tuhan yang maha Esa,  dan rasul-nya. Konsep wasiat dalam 

Islam adalah ditunjukan untuk kerabat yang memiliki hak untuk menerima wasiat, 

serta terhadap orang lain. Islam menentukan hak milik individu terhadap harta dan 

cara mendapatkannya, misalnya penjualan, pertukaran dan warisan, baik warisan 

dengan hubungan nasab, perkawinan maupun berupa wasiat.  

Berkaitan dengan pemberian yang dapat memberikan manfaat pada zaman 

sekarang banyak orang-orang yang ingin memberikan organ tubuh mereka dengan 

harapan supaya sebelum kematian mereka dia masih dapat berbuat baik kepada 

seseorang dengan cara memberikan salah satu organ tubuhnya, dengan harapan 

menjadi sebuah catatan amalan tersendiri untuk mencapai berkat Allah dan 

menghindari penjualan dan pembelian organ yang tidak terkendali.
5
 

Dalam perkembangannya, persoalan penggunaan organ mayat telah menjadi 

topik yang menarik di seluruh dunia, menimbulkan banyak pertanyaan baru, 

menjadikannya salah satu perdebatan paling panas di dunia kedokteran atau agama. 

penggunaan  organ tubuh mayat digunakan sebagai salah satu  metode penyembuhan 

yang sebelumnya sudah di kenal lama di dunia kedokteran. Penggunaan organ tubuh 

adalah salah satu jalan altenatif yang paling penting dari dunia pengobatan modern 

untuk penyembuhan pasien, banyak manusia yang tertolong melalui pengobatan ini, 

yaitu dengan menggunakan organ tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. 

Penggunaan organ tubuh merupakan proses pemindahan atau transplantasi jaringan 

dari tubuh hewan atau manusia yang  masih dapat berfungsi untuk mengganti organ 

tubuh yang sudah tidak berkerja dengan baik, dengan tujuan sebagai pengobatan 

                                                                   

5
Rasta Kurniawati Br. Pinem, “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum 

Islam”,  Delegata. Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2020, h. 69. 
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(penyembuhan) atau upaya untuk penyelamatan orang lain. Penggunaan organ tubuh 

ini adalah salah satu upaya yang lebih baik untuk membantu pasien dengan 

kerusakan organ tubuh dan mengganti dengan organ tubuh orang lain, baik orang 

yang  belum meninggal dunia ataupun yang sudah meninggal (mayat). 

Salah satu bentuk hukum Islam di Indonesia adalah sebuah fatwa. Fatwa yang 

ada masih terdapat pertentangan  terutama masalah sosial, budaya ekonomi dan 

politik. Oleh sebab itu, dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga 

keagamaan, tidak jarang menimbulkan pertentangan.
6
 Terjadinya perdebatan tersebut 

disebabkan adanya perbedaan  ideologi, budaya, serta kepercayaan dari masyarakat.
7
 

Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia adalah sebuah lembaga yang independen. 

Selain MUI di Indonesia, juga terdapat lembaga fatwa lain yang merupakan bagian 

dari organisasi Islam, seperti Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, 

dan lembaga lainnya pada organisasi Islam. Fatwa-fatwa mengenai keagamaan 

diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Oleh sebab itu, 

lembaga-lembaga fatwa di Indonesia diharapkan mampu menjawab berbagai 

permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama mengenai masalah 

tentang penggunaan organ tubuh mayat.
8
 

Berdasarkan  dengan uraian di atas, penulis mencoba menguraikan  mengenai 

hukum wasiat   tentang penggunaan organ tubuh mayat, studi komparasi  pandangan 

                                                                   

6
Abdi Wijaya, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kotenporer (Studi Komparasi 

Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU. Mazahibuna. Vol 1, 
Nomor 2, http://scholar.google.co.id/ 3 Januari 2021. 

7
Rasta Kurniawati Br. Pinem, “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum 

Islam”, h. 69. 
8
Abdi Wijaya, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kotenporer (Studi Komparasi 

Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU. Mazahibuna. Vol 1, 
Nomor 2, http://scholar.google.co.id/. 3 Januari 2021. 
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Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang merupakan lembaga yang dibuat dengan 

tujuan untuk memecahkan masalah kekinian yang sedang terjadi di era sekarang.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas  maka penulis 

mengangkat pokok masalah yakni: Wasiat Tentang Penggunaan Organ Tubuh 

Mayat, Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. dari 

pokok masalah tersebut penulis merumuskan dua sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang 

wasiat penggunaan organ tubuh mayat?  

2. Bagaimana analisis komparasi terhadap istinbat hukum Nahdlatul Ulama 

dan Muhammadiyah tentang wasiat penggunaan organ tubuh mayat? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap masalah 

wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat,  dengan melakukan perbandingan  

antara pandangan Nahdlatul Ulama  dengan pandangan Muhammadiyah. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kebingungan bagi pembaca dalam memahami judul skripsi 

ini, penyusun merasa perlu untuk menjelaskan terhadap beberapa kata yang penulis 

anggap penting untuk dijelaskan terlebih dahulu, diantaranya sebagai berikut: 

Wasiat dalam fikih dapat diartikan sebagai pesan khusus, mengenai suatu 

kebaikan baik itu berupa harta benda ataupun dalam bentuk yang lainnya yang akan 

terpenuhi setelah seseorang meninggal dunia, menurut Atha, Az-Zuhri, Abu Majaz, 

Thalhah Bin Musharrif, Imam Ihak, Dawud, Abu Awamah dan Ibnu Jarir, menurut 
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mereka wasiat hukumnya wajib. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat 

adalah sesuatu yang hukumnya sunah.
9
 

Organ tubuh adalah sebuah alat yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup 

yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Organ tubuh pada dasarnya merupakan 

gabungan dari berbagai jaringan yang menghasilkan satu fungsi atau lebih.  

Kata mayat merupakan sebuah nama bagi jenazah yang ada di dalam sebuah 

keranda (panduan  atau kurungan batang). Beberapa ulama mengatakan bahwa mayat 

adalah nama bagi keranda yang di dalamnya terdapat jenazah. Sedangkan kata Al-

janaiz merupakan kata jamak dari al-jenazah. Secara etimologis atau ecara bahasa, 

berasal dari bahasa arab dan menjadi turun dari isim masdar (adjective) yang diambil 

dari fi’il madhi janazah-yajnizu-janazatan wa jinazatan. Jika huruf jim nya dari kata 

tersebut dibaca kasrah, maka kata tersebut mengandung arti yakni mengantuk. Lebih 

jauh dari kata jenazah, sedangkan menurut hasan sadiliy, mengandung makna 

seseorang yang sudah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya 

dengan alam dunia.
10

 

Komparasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai 

perbandingan. Menurut Winamo Surakhmad, komparasi ialah upaya penyidikan 

deskriptif untuk menemukan proses pemecahan masalah dengan menganalisis 

konteks sebab akibat, dimana faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi 

atau fenomena yang dipelajari yang dibandingkan dengan satu faktor terhadap faktor 

yang lainnya. Adapun study komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang 

membandingkan antara variabel yang asling berhubungan dan menemukan 

                                                                   

9
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonsia (Yogyakarta: Gaja 

Mada University Press, 2018), h. 83. 

10
Hasan Sadiliy, Ensiklopedii Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36. 
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perbedaan-perbedaan atapun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-

lainnya. 

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan memiliki arti 

atau dapat diartikan sebagai hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat 

dan sebagainya. Baik berupa benda ataupun orang yang dipandang, pengetahuan dan 

pendapat.
11

 

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di 

Indonesia dan mulai berdiri pada tanggal 16 rajab 1344 H (31 Januari 1926 M) di 

Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka yang sebagian besar adalah 

pemimpin/pengasuh sekolah asrama. Tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran 

Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, sejarah akidah mengikuti imam Abu Hasan al 

Asy'ari dan Abu Mansur al-Sumarqandi al-Maturidi, sejarah fikih menganut salah 

satu di antara 4 mazhab (hanafi, maliki, syafi'i dan hambali), baik secara kauli 

maupun secara manhaji dalam bidang fikih, dan mengikuti Imam al-Junaid 

Baghdadi, dan Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Yang berarti NU adalah 

organisasi keagamaan yang secarah formal membela dan mempertahankan 

Ahlussunnah Wal Jama’ah yakni paham keagamaan yang mengikuti salah satu 

mazhab dalam ilmu fikih, dengan disertai batasan yang fleksibel. Sebagai organisasi 

sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama menjadi bagian tak terpisahkan dari wacana 

pemikiran suni, jika kita ditelusuri lebih jauh, para penggagas lahirnya NU sangat 

erat kaitannya dengan ulama haramain (ulama fikih).
12

 

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. 

                                                                   

11
Kementerian Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Gramedia, 2017), h. 23. 

12
Cholis Nafis, Masalah Garis Perbatasan Nahdatul Ulama: Hujjah Aqidah Dan Amaliyah 

Kaum,(Surabaya), h. 4. 
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Nama organisasi ini diambil dari nama nabi Muhammad saw. sehingga 

Muhammadiyah juga dapat di kenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut 

Nabi Muhammad saw. 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian mengenai wasiat tentang penggunaan organ 

tubuh mayat, studi komparasi pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Penulis sebelumnya telah menemukan beberapa referensi yang berkaitan atau 

berhubungan dan menjadi bahan pedoman dalam penelitian ini diantaranya sebagai 

berikut: 

Skripsi yang disusun oleh Hasbullah Ma'ruf, dengan judul skripsi 

Transpantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan 

Islam, skripsi ini mengenai hukum transplantasi organ tubuh menurut pandangan NU 

dan persatuan Islam. Dalam skripsi yang di susun oleh Hasbullah Ma’ruf penulis 

membandingakan antara pendapat dua organisasi Islam yakni pendapat NU dan 

Persatuan Islam mengenai hal itu. Dalam kripsi ini Hasbullah mengambil kesimpulan 

bahwa Nahdlatul Ulama mempunyai dua keputusan mengenai hal ini yaitu yang 

pertama menjelaskan bahwa hukumnya haram, yang kedua boleh disamakan dengan 

diperbolehkannya menambah dengan tulang manusia, tetapi dalam beberaapa kondisi 

tertentu. Sedangkan menurut Persatuan Islam, berpandangan hukumnya dalam QS. 

al-Maidah/5:32 dan QS. an-na’am/6:151. Secara umum kedua organisasi tersebut 

sama-sama membolehkan namun memiliki pertimbangan yang sama, yaitu berupa 

kemaslahatan. 

Skripsi yang disusun oleh Rima Risnawati dengan judul skripsi yaitu 

Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan 
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Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang 

transplantasi organ tubuh mayat menurut Muhammadiyah dan NU, bagaimana 

istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya setra menganalisis atau 

membandingkan terhadap istinbat hukum dan dasar hukum mengenai transplantasi 

organ tubuh mayat.  

Skripsi yang disusun oleh Sunarti dengan judul skrisi yakni Wasiat 

Transplantasi Organ Tubuh Mayat Perspektif Hukum Islam. Di mana output dari 

penelitian ini menyatakan  bahwa mengenai wasiat penggunaan organ tubuh mayat 

baik secara pendonoran dan penjualan itu diperbolehkan. 

Skripsi yang disusun oleh Solehah Binti Ahmad dengan judul skipsi yakni 

Hukum Wasiat Donor Organ Tubuh Manusia dan Pelaksanaannya Menurut Hukum 

Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia. Di mana 

dalam skripsinya, sesuai dengan pendapat hukum Islam dan UU yang ada di 

Malaysia. Terdapat dua pendapat yang berbeda tentang diperbolehkannya ataupun 

dilarangkannya wasiat organ tubuh manusia. Permasalahan yang penulis teliti dalam 

skripsinya ini berfokus pada hukum dan mekanisme wasiat donor organ tubuh 

manusia dalam pandangan hukum Islam dan UU Malaysia.  

Jurnal yang ditulis oleh Saifullah, dengan judul Transplantasi Organ Tubuh 

(Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Dalam Dunia Medis), dalam 

jurnal ini menyatakan bahwa pandangan Islam tentang transplantasi organ, jika 

transplantasi dilakukan tanpa hijab syariat seperti untuk perawatan, adalah hukumnya 

haram dan jika ada hajat syariat dengan tujuan untuk memulihkan kecacatan atau 

penyakit maka hukumnya diizinkan, dalam pendapat hukum positif. Eksekusi 

transplantasi organ hanya dapat dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki 
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keahlian dan kewenangan untuk itu, etikanya hanya diperbolehkan dalam keadaan 

darurat. 

Dari beberapa rujukan di atas yang penulis gunakan serta berdasarkan 

penelusuran berbagai literatur seperti buku ataupun karya ilmiah yang penulis kaji 

sebelumnya dan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan pokok permasalahan 

yang berbeda dengan karya tulis sebelumnya maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil pembahasan mengenai Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat, Study 

Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitiannya merupakan jenis penelitian yang membawa sumber data 

penelitian pustaka berupa buku atau karya ilmiah lainnya. Penelitian library research 

merupakan jenis penelitian yang dilakukan di perpustakaan, penulis atau peneliti 

berhubungan langsung dengan bermacam bentuk literatur seperti buku-buku ataupun 

karya ilmiah lainnya berdasarkan tujuan dan masalah yang sedang dikaji.
13

 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menemukan sebuah jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti, 

maka peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian yaitu: 

Pendekatan penelitian normatif (syariat) merupakan sebuah pendekatan 

masalah yang akan deteliti berdasarkan nas-nas dalam al-Quran, sunah, dan ijma para 

ulama berkaitan dengan wasiat penggunaan organ tubuh mayat. 

 

                                                                   

13
Abd. Kadir Ahmad, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data, Makalah yang di sajikan pada 

Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p. , 2012), h. 8. 
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3. Pengumpulan Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah jenis klasifikasi dalam study 

perpustakaan, sehingga dapat diverivikasi bahwa data yang diperlukan adalah dalam 

bentuk dokumen, yang diperoleh dari perpustakaan melalui pencarian beberapa 

literatur, baik primer ataupun sekunder: 

a. Data primer, merupakan sumber data yang berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang akan dibaham penelitian ini yakni mengenai wasiat 

penggunaan organ tubuh mayat. Di karenakan sumber data primer ini merupakan 

objek yang sangatlah penting dalam penelitian maka penulis mengambil pendapat 

tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah baik yang bersumber dari jurnal, 

buku karya dari tokoh Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah dan berbagai 

literatur lainnya. 

b. Data sekunder, yang digunakan penulis dalam proses menelitian adalah jurnal, 

majalah, skripsi buku, atapun dari internet yang menjelaskan mengenai wasiat 

penggunaan organ tubuh mayat. Sumber data primer merupakan sumber 

pendukung untuk melengkapi dari sumber primer. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian literatur review (studi kepustakaan) adalah 

buku-buku baik itu berbentuk elektronik maupun tidak, sebagai alat yang digunakan 

peneliti dalam mendapatkan sumber hukum masalah yang akan di teliti. Peneliti yang 

berperan sebagai perencanaan, pelakasana, penganalisis hingga pelaporan data, 

penunjang dari keberhasilan peneliti di sini tidak terlepas instrumen kepustakaan 

yang digunakan ialah: al-Quran, Sunah, dan kitab-kitab ulama tentang persoalan 

pembahasan. 
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5. Teknik Penelitian dan Analisis Data 

a. Teknik Penelitian 

Peneliti ini mengunakan metode diskriptif analisis yaitu, suatu usaha yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dan menyusun data dengan tujuan adanya 

kajian dan interpretasi data tersebut. 

b. Analisi Data 

Analisis data berfungsi untuk menguraikan dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan data yang diperoleh, untuk mengetahui bagiamana pandangan Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah tentang persoalan wasiat penggunaan organ tubuh 

mayat. Maka dari itu secara ekspisif dapat mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama 

dan Muhammadiyah serta metode istinbat hukumnya. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat sub masalah, maka tujuan yang akan di capai dalam tulisan 

ini yaitu antara lain: 

a. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai 

Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat. 

b. Untuk mengetahui analisis komparasi metode istinbat hukum antara Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah mengenai Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini di harapkan menjadi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Penelitian ini di harapkan menjadi sebuah tambahan referensi ilmu pengetahuan 

terutama mengenai Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat. 
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c. Sebagai kontribusi pemikiran kajian dalam hukum Islam, terlebih khusus 

mengenai Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat. 

d. Menambah pengetahuan ilmu bagi penulis, dan orang lain. 
 



 

 

14 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat 

Wasiat secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu wasiatun yang artinya 

amanah atau pesan , sedangkan menurut istilah berarti amanah yang baik yang harus 

dijalankan ataupun dilaksanakan dengan baik setelah seseorang meninggal.
1
 Wasiat 

dapat berupa pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan 

dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal dunia. Pengertian wasiat menurut 

Moh Anwar yakni wasiat adalah memberikan harta kepada seseorang atapun sebuah 

badan untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu pemberian hak tersebut 

ditangguhkan setelah si pemilik hak meninggal dunia dan tanpa disertai dengan 

imbalan atau penggantian berupa apapun dari pihak penerima pemberian wasiat 

tersebut. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 17 huruf f, menyatakan 

bahwa  “wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Secara umum 

memberikan wasiat itu adalah tindakan yang dilakukan oleh dorongan atau kemauan 

diri sendiri dalam keadan apapun.
2
 

Menurut mazhab Hanafi wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu 

secara sukarela (tabaru) yang implementasinya di tunda setelah pewasiat meninggal,

                                                                   

1
Zainuddin dan Mundzierr Suparta, Pendidikan Agama Islam Fiqhi, (Semarang: Pt. Karya 

Toha Putra, 2015), h. 190. 

2
Hamzah, Dkk, Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Malang:Ikip 

Malang,1996), h.25. 
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baik itu berupa barang ataupun jasa. 

 Menurut mazhab Malikiyah, wasiat adalah aliansi yang mengharuskan 

pewaris untuk menerima sepertiga dari warisan yang ditingalkan oleh pewaris setelah 

kematiannya atau yang membutuhkan si pewasiat sepeninggalannya atau yang 

mengaruskan penggantian sepertiga harta pemberi wasiat kepada yang menerima 

wasiat sepeninggalnya.
3
 

 Menurut mazhab Syafi‟I wasiat adalah hak dari seseorang yang diberikan  

setelah kematian, yang diberikan secara lafal ataupun dengan menggunakann  bukti 

tertulis. Apabila ia berkata: saya mewariskan kepada zaid yakni setelah kematian. 

 Menurut mazhab Hambali wasiat adalah suatu seruan yang dilaksanakan 

setelah terjadi kematian untuk membesarkan anaknya, menikahinya atau memberikan 

sepertiga hartanya atau sesuatu serupa.
4
 

 Sayid Sabiq menjelaskan pengertian akan wasiat yakni pemberian seseorang 

untuk orang lain, baik dalam bentuk barang, klaim (piutang), atau berupa manfaat 

untuk dimiliki oleh orang yang menerima wasiatnya setelah meninggal dunia. 

Jumhur ulama mengizinkan berwasiat kepada seorang pewaris, tetapi 

beberapa ahli ulama tidak membolehkan wasiat kepewaris meskipun dibolehkan oleh 

ahli warisnya.  Ahludh dhahir dan al-muzany dari ulama besar asy syafi'iyah tidak 

membolehkankannya. 

Mengenai perbedaan pandangan tentang hukum Islam di karenakan oleh 

bermacam faktor yang berfokus pada sumber hukum dan metode ijtihad dan adat 

                                                                   

3
A‟am Sapari, Pendapat Ulama Kabupaten Sambas Mengenai Wasiat Wajibah Bagi Anak 

Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam,(Pontianak:Universitas Tanjungpura Pontianak,2015), h. 20. 

4
Soleha Binti Ahmad,Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut 

Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Uu Malaysia,(Palembang:Uin Raden Fatah 

Palembang, 2018), h. 19. 
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istiadat. Sebagaimana di ketahui, ada sumber hukum Islam qathi al-wurud (nas-nas 

yang sampai kepada kita secara pasti, dan tidak diragukan lagi karena diterima secara 

mutawatir atau bertahap) adapula yang zhanni al-wurud (nas-nas yang akan 

dijadikan sebagai dalil, kepastiannya tidak sampai ketingkat qath’i). Sedangkan dari 

metode ijtihad  adalah teori tahsin dan taqbih atau pendapat baik dan pendapat yang 

buruk, contohnya dalam menilai orang lain bahwa baik atau buruk bukanlah 

pertimbangan logis.
5
 

Setelah melihat dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian wasiat 

dapat di simpulkan bahwa wasiat adalah pemberian harta, hak atau manfaat oleh 

seseorang kepada orang lain semasa hayatnya atau hidupnya tanpa ada balasan 

apapun selepas kematiannya. 

Dilihat berdasarkan objek dari wasiat, maka hukum memberi wasiat dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wajib  

 Wajib jika bersangkutan dengan hak tuhan yang maha esa, seperti berpuasa, 

membayar zakat, berfidyah dan lain-lainnya yang menjadi suatu hutang yang wajib 

untuk dilakukan sekelompok ulama dan fukaha seperti Qatadah, Ibnu Hazim, Ta‟us 

Mussayad Ishak Bin Rawahah berpendapat bahwa wasiat hukumnya adalah wajib. 

b. Sunah 

Sunah, jika berwasiat untuk seseorang kecuali keluarga terdekat yang 

mempunyai tujuan untuk mencapai  kemaslahatan dan mengharap ridho Allah SWT. 

Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat jumhur ulama termasuk di dalamnya para 

                                                                   

5
Achmad Musyahid, Konflik dan Ketegangan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan 

Perubahan (Menguji Validitas Teori NJ Coulson), Jurnal Hukum Diktum, Vol 10, Nomor 2, 

http://scholar.google.co.id/. 3 Januari 2021. 

http://scholar.google.co.id/
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imam mazhab. Rasulullah saw. Bersabdah: 

ءٌ  ًْ ءن ا به ؤمر ا ن رسؤل ا لً صلى الً ءلًٍ َسلم قال مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لًَُ شَ

صٍَِّتًُُ مَكْتُُبةٌَ عِىْديَُ  ) رَاي الشٍخان َغٍرٌما(َ  ََ ََ ٍْهِ إلِاَّ  َ ًِ ٌبٍَِتُ لٍَْلتَ  ٌُُصًِ فٍِ

Artinya: 

"Dari Ibnu Umar bahwasanya rasulullah saw. bersabda, tidaklah hak seorang 
muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin di wasiat hanya sampai lewat dua 
malam, kecuali wasiat nya itu dicatat"(HR. Bukhari Muslim dan lain-lain) 

 Inti dari hadis tersebut adalah bahwasanya dalam wasiat itu penting untuk 

segera dicatat dalam bukti fisik atau disaksikan dihadapan orang ketiga ketika 

berwasiat.  

c. Makruh 

Makruh, jika mempunyai harta sedikit namun ahli warisnya banyak, diikuti 

dengan kondisi yang sangat membutuhkan harta warisan untuk melanjutkan 

pendidikan atau penunjang kehidupannya untuk bertahan hidup. 

d. Haram 

Haram, jika harta diwasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau 

tempat melakukan maksiat. Jika yang ingin diwasiatkan dipergunakan untuk tujuan 

yang Allah swt. tidak memperbolehkannya.
6
 

Dasar hukum wasiat dikemukakan dalam: 

a) QS. al-Baqarah/2:180: 

                            

                

Terjemahnya: 
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-

tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan 
karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa.”

7
 

                                                                   

6
Zainuddin,  dan Mundzierr Suparta, Pendidikan Agama Islam Fiqhi, h. 191-192. 

7
Kementerian Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, (Semarang:Cv Toha Putra,1989), h, 41. 
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b) QS. al-Maidah/5:106: 

                        

                     

                       

                               

            
 
Terjemahnya:  

 “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh 
dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan 
kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. 
kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka 
keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami 
tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan 
seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan 
persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-
orang yang berdosa.”

8
 

c) QS. an-Nisa/4:11: 

                        

                             

                            

                            

                            

                       
 
Terjemahnya: 

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 
ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
                                                                   

8
Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang:Cv Toha Putra,1989), h, 700. 
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(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa 
di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan 
dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

9
 

2. Rukun dan Syarat Wasiat 

Fukaha memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum serta syarat wasiat, 

sehinggan dapat dikatakan hukum wasiat sah jika dilakukan oleh seseorang sesuai 

dengan kehendak syariat, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa rukun wasiat hanyalah 

menyerahkan dari orang yang memberikan wasiat saja selainnya tidak diperlukan. 

Namun pada dasarnya para fukaha berpandangan jika rukun serta syarat wasiat 

adalah meliputi orang yang memberikan wasiat (al-mushi), barang yang akan 

diwasiatkan (al-mushalah), orang yang mendapatkan wasiat barang yang diwasiatkan 

(al-mushabi) dan juga redaksi wasiat atau akad wasiat (shighat). 

Adapun rukun dan syarat wasiat secara umum sebagai berikut: 

a. Subjek hukum, meliputi orang yang memberi wasiat dan orang yang diberi wasiat 

(al-mushi dan al-mushalah).  

1) Syarat Orang yang Berwasiat 

a) Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau at-

tabarru` (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang tersebut haruslah 

seorang mukallaf (baligh berakal), merdeka, baik lakilaki maupun perempuan, 

serta muslim ataupun kafir.  

b) Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang 

dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, maka 

wasiatnya dianggap tidak sah.  

                                                                   

9
Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang:Cv Toha Putra,1989), h, 101. 
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c) Syarat wajib bagi orang yang berwasiat ialah bahwa orang yang berwasiat tidak 

mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh harta peninggalannya. Syarat ini 

juga dikemukakan oleh para ulama Fiqih karena wasiat bisa dilaksanakan apabila 

ahli waris membayar seluruh hutang orang yang berwasiat tersebut terlebih 

dahulu. 

2) Syarat orang yang menerima wasiat 

a) Ia bukanlah ahli waris orang yang berwasiat 

b) Seorang penerima wasiat harus benar-benar ada serta harus jelas identitasnya. 

c) Penerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya dengan 

pembunuhan yang diharamkan secara langsung.  

d) Orang atau lembaga yang menerima wasiat harus cakap. Orang yang berwasiat 

yaitu harus cakap dalam bertindak hukum, demikian juga dengan syarat mushā lah 

(penerima wasiat).  

e) Penerima wasiat bukan kafir harbi yang memusuhi Islam.  Syarat di atas 

merupakan pendapat ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, sedangkan ulama 

Hanafiyah menambahkan bahwa penerima wasiat bukanlah kafir harbī yang 

berada di daerah peperangan. Menurut mazhab Syafi`iyah, serta tidak mendapat 

wasiat berupa senjata untuk ahli perang.  

f) Wasiat tidak ditujukan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau untuk 

maksiat seperti berwasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan 

kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan tempat yang digunakan untuk 

melakukan maksiat.
10

   

 

                                                                   
10

Muhammad, Muhammad Bin. Syarah Bidāyatul Mujtahid Wanihāyatul Muqtashid, (Darus 

Salam, Jilid Satu, Cet Pertama, 1995), h. 2042. 



21 

 

 
 

Menurut al-Mawardi, subjek penerima wasiat adalah semua orang, baik yang 

masih kecil, sudah besar, berakal, gila, yang ada atau tidak ada, jika semuanya itu 

bukanlah ahli waris atau orang yang terbunuh. 

b. Adanya objek atau benda yang diwasiatkan. Benda yang diwakafkan ini harus 

memenuhi syarat bahwa benda itu kepunyaan sendiri pewasiat, bermanfaat dan dapat 

dijadikan sebagai objek transaksi, setelah ada pada saat wasiat berlangsung,dan 

jumlah yang dibesarkan tidak melebihi dari sepertiga jumlah hari jumlah seluruh 

harta kekayaan si pewaris kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris nya. 

  Dalam hal barang yang ingin diwasiatkan, terbagi menjadi dua antara lain: 

1) Dilihat dari jenis wasiat 

  Wasiat sesuai dengan jenisnya terbagi dalam dua bagian antara lain  wasiat 

yang terkait dengan harta serta wasiat yang terkait dengan manfaatnya, sebagai 

berikut: 

a) Wasiat yang terkait dengan harta benda 

Wasiat dapat dikatakan sebagai suatu ijab kepemilikan atau ijab yang berdasarkan  

dengan kepemilikan karena terdpat akad jual beli, hibah serta sedekah. Wasiat 

semacam ini dikatakan wasiat yang berkaitan dengan harta benda. 

b) wasiat yang terkait dengan manfaat 

Wasiat semacam ini mencangkup kemanfaatan benda, misalnya penggunaan 

domestik seperti tempat tinggal ataupun berupa organ tubuh si pemberi wasiat 

yang diberikan kepada si penerima wasiat setelah meninggal dunia.  

c) Tidak mengandung mudharat 

Sebagaimana Rasulullah saw. pernah bersabdah bahwasanya seorang laki-laki 

atau perempuan yang senantiasa berbuat saat (ibadah) kepada Allah selama 60 
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tahun, kemudian menemui ajal nya, lalu baru wasiat dengan sesuatu yang 

mengandung kemudharatan, bagi mereka berdua masuk neraka. 

2) Dilihat dari ukuran harta 

  Besar kecilnya suatu harta yang akan diwasiatkan tidak diperbolehkan 

melebihi dari sepertiga harta jika pewaris memiliki ahli waris, berdasarkan hadis 

Rasulullah saw.: 

ًِ قاَلَ: لاَ، قلُْتُ: فاَلشَّطْرُ؟  صًِ بمَِالًِ كُلِّ َْ ُ لَ اللهِ أ ُْ يَ رْحَمُ اللهُ ابْهَ عَفْرَاءَ قلُْتُ: ٌاَ رَسُ

ٍْرٌ مِهْ  رَثتَكََ أغَْىٍِاَءَ خَ ََ ٍْرٌ إِوَّكَ أنَْ تدَعََ  الثُّلثُُ كَثِ ََ  قاَلَ: لاَ، قلُْتُ: الَثُّلثُُ، قاَلَ: فاَلثُّلثُُ، 

مْ، ٍِ ٌْدٌِ مْ عَالةًَ ٌتَكََفَّفُُنَ  الىَّاسَفًِ أَ ٍُ   أنَْ تدَعََ

Artinya: 

“Semoga Allah merahmati Ibnu „Afra (Sa‟d).‟ Aku katakan, „Wahai 
Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku ?‟ Beliau bersabda, „Tidak boleh.‟ 
Aku katakan, „Separuhnya?‟ Beliau bersabda, „Tidak boleh.‟ Aku katakan, 
„Sepertiganya?‟ Beliau bersabda, „Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika 
engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada 
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang 
lain.”

11
 

Wasiat tersebut memiliki bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum 

untuk dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia. Ketika rukun serta syarat 

berwasiat telah terpenuhi. Apabila hendak di batalkan harus memenuhi syarat-syarat, 

yaitu bahwa wasiat dapat dicabut lagi manakala jika pihak calon pnerima wasiat 

telah menerima secara tegas atas wasiat yang dilaksanakan, maka pembatalan wasiat 

harus memperoleh persetujuan dari calon penerima wasiat.
12

 

 

 

                                                                   

11
Soleha Binti Ahmad, Hukum Wasiat Organ Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut 

Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 UU Malaysia,h. 30-31. 

12
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonsia, h. 84-89. 
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3. Pencabutan dan Batalnya Wasiat 

Mengacu pada pasal 197 ayat (1) wasiat akan menjadi tidak sah jika kandidat 

penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum 

permanen memperoleh hukuman karena: 

a. Dipesalahkan telah melakukan pembunuhan atau percobaan melakukan 

pembunuhan atau telah menyalahgunakan kehendak ahli waris  

c. Dipersalahkan melakukan pencemaran nama baik, dan  melakukan pengaduan  

bahwasanya  pemberi wasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan 

hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat. 

d. Dipersalah telah melakukan ancaman kekerasan atau telah melakukan kekerasan, 

dapat menghambat pewasiat untuk membuat,  mengubah wasiat atau mencabut 

wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. 

e. Dipersalahkan  telah melakukan pemalsuan atau pengrusakan surat wasiat dari 

pewasiat. 

Di antara berbagai penyebab  batalnya wasiat, dapat disimpulkan bahwa 

sebab yang paling berat adalah pembunuhan yang merupakan pembunuhan yang 

dilakukan oleh kandidat penerima wasiat kepada pewaris. Dalam hal ini, timbul 

berbagai pendapat para fukaha antara lain: 

Pertama, menegaskan wasiat tersebut, walaupun pembunuhan itu sebenarnya 

dilakukan dengan sengaja dan motif pembunuhannya adalah untuk mempercepat 

kematian orang yang memberikan wasiat dan secara otomatis juga mempercepat 

perolehan wasiat, merupakan pendapat para fukaha Syafi‟iyah dan Imamiyah. 

Kedua, menegaskan wasiat kepada orang yang sudah membunuh pewasiat, 

diperbolehkan, selama tidak karena sengaja membunuh. Oleh sebab itu, jika orang 



24 

 

 
 

berwasiat untuk orang lain, lalu apabila orang yang diberikan wasiat dengan 

sengajamelakukan pembunuhan terhadap orang tersebut yang memberikan wasiat, 

maka wasiat tersebut hukumnya tidak sah atau batal, yang merupakan pendapat para 

fukaha Hanafiyah. 

Ketiga, para fukaha Malikiah menentukan ada dua syarat untuk sahnya wasiat 

kepada orang yang melakukan pembunuhan kepada pewaris, antara lain: 

a. Wasiat tersebut diberikan apabila ada tindak pendahuluan sebelum membunuh, 

seperti memukuli korban. 

b. Sikorban perlu mengenal pelaku pembunuhnya bahwa dialah yang telah 

melakukan tindakan makar tersebut. 

Berdasarkan kedua syarat tersebut menurut fukaha Malikiyah hukum wasiat 

tersebut sah. Apabila ada seseorang yang menganiaya orang lain, baik dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak , kemudian setelah terjadinya penganiayaan tersebut 

yang mengakibatkan terjadinya kematian orang tersebut maka para fuqaha berpendap 

hukum wasiat tersebut sah. 

Dalam pasal 197 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa wasiat 

dapat batal jika yang diberikan wasiat itu: 

1) Tidak tahu mengenai adanya wasiat tersebut sampai akhir wafat, sebelum 

meninggalnya pewasiat 

2) Tahu akan adanya wasiat tersebut, tetapi orang tersebut menolak untuk 

menerimanya 

3) Tahu akan adanya wasiat tersebut, namun tidak menyatakan menerima 

ataupun menolaknya hingga dia wafat , sebelum meninggalnya pewaris. 
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Tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 197 ayat 3 

wasiat dapat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Jika calon 

penerima wasiat belum menyatakan persetujuan tetapi kemudian mengundurkan diri, 

maka wasiat tersebut dapat dicabut kembali,  hal tersebut sebagaimana yang tertuang 

KHI dalam pasal 199 ayat 1. Oleh karena itu jika calon penerima wasiat telah 

menetapkan persetujuannya (tidak menarik kembali persetujuannya), maka wasiat 

resebut tidak bisa dicabut kembali. Berdasarkan ketentuan tersebut, KHI melihat 

bahwa wasiat tidaklah perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak, tetapi dua 

puhak. Sebagimana seharusnya sebuah perjanjian dan dapat dibatalkan suatu 

perjanjian jika ada persetujuan dari kedua pihak yang bersangkutan. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) wasiat (testamen) 

memiliki dua sifat, yakni yang pertama, hanya berlaku ketika pewaris telah 

meninggal, dan yang kedua, dapat di batalkan selama yang membuat wasiat tersebut 

masih dalam keadaan hidup.
13

 

B. Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat 

1. Pengertian dan Dasar Hukum 

Penggunaan organ tubuh mayat merupakan pemindahan salah satu organ 

tubuh  orang yang sudah meninggal dunia keseseorang masih memiliki kemungkinan 

untuk hidup lebih lama lagi sebagai pengganti organ tubuh yang tidak berfungsi 

secara normal ataupun yang sudah rusak. 

Penggunaan organ tubuh adalah upaya tenaga medis untuk menukar organ 

yang telah rusak atau yang sudah tidak bisa bekerja secara optimal. Pada umumnya 

                                                                   

13
Imam Cahyadi, Kajian Terhadap Penylesian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas 

Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris, (Mataram:Iniversitas Muhammadiyah 

Mataram, 2019), h. 37-40. 
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penggunaan organ tubuh orang lain dimaksudkan sebagai jalan keluar terakhir untuk 

pengobatan setelah upaya pengobatan lainnya gagal. Tidak semua organ dapat 

didonorkan, organ yang dapat didonorkan adalah paru-paru, jantung, hati, ginjal 

pancreas dan usus. Selain itu, organ tubuh lain yang dapat didonorkan tidak 

memerlukan prosedur khusus, yaitu kornea mata, sumsung tulang dan kulit.  

Ada persyaratan yang harus dimiliki untuk melakukan pendonoran organ 

tubuh. Antaranya yaitu mempunyai kelompok darah yang sama, DNA yang sama, 

antegen yang bertepatan antara pendonor dan penerima, tidak ada penolakan 

terhadap antibody dan antigen reseptor, harus dipastikan jika sirkulasi, perfusi dan 

metabolisme organ-organ terus bekerja dengan baik dan belum mengalami kematian 

(nekrosis). Perlu adanya saksi yang diakui secara hukum bahwa organ seseorang atau 

keluarganya di berikan kepada orang atau keluarga lain agar masalah hukum tidak 

muncul di kemudian hari.
14

 

Dalam implementasi transfer organ, ada tiga pihak yang terlibat dengannya: 

pertama, donor atau pendonor adalah organ yang bahkan mendonorkan organ 

sehatnya dicocokkan pada orang lain yang organ-organ mereka menderita penyakit 

atau yang mengalami kelainan. Kedua resipien atau penerima, adalah orang 

membutuhkan organ dari pendonor di sebabkan organ tubuhnya perlu untuk diganti. 

Ketiga, tim dokter yang menangani berjalannya operasi transplantasi donor ke 

penerima.
15

 

 

                                                                   

14
Cecep Trtiwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan (Cet, 1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), 

h.186-188. 

15
Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2014), h. 

101. 
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Ada tiga jenis donor organ , antara lain: 

1. Donor dalam keadaan sehat 

Jenis ini membutuhkan pemilihan yang cermat dan pemeriksaan kesehatan 

yang lengkap,  baik untuk pendonor maupun penerima, untuk menghindari terjadinya 

kegagalan transplantasi melalui penolakan terhadap tubuh penerima pada saat yang 

sama untuk menghindari risiko bagi pendonor. 

2. Donor dalam keadaan koma atau akan meninggal segera 

Untuk jenis ini, pengambilan organ membutuhkan alat bantu control serta alat  

penunjang kehidupan, contohnya melalui bantuan alat pernafasan yang khusus dan 

alat-alat tersebut dicabut setelah proses pengambilan organ tubuh selesai.  

3. Donor dalam keadaan telah meninggal 

Jenis ini adalah jenis donor yang ideal, karena dalam dunia medis, ahli medis 

hanya menunggu penentuan ketika dianggap bahwa pendonor telah mati secara 

medis dan yuridis dan juga harus memperhatikan daya tahan tubuh yang akan 

digunakan kepada orang lain.
16

 

Ada sebuah kaidah yang menjelaskan bahwa jika ada dua mafsadah, maka 

gunakan mafsadah yang resikonya lebih kecil. Dalam proses transplantasi organ, 

pendonor menanggung resiko berkurangnya organ tubuh yang dapat mempengaruhi 

keterbatasan aktivitas dan kesehatan bagi pendonor yang masih hidup untuk 

menolong kehidupan orang lain. Bagi pendonor yang sudah meninggal, keutuhan 

serta kehormatan jasadnya tetap akan dijaga. Dua hal tersebut saling bertentangan 

satu sama lain untuk menyelamatkan nyawa pasien, tapi dengan  mengorbankan 

pendonor untuk menanggung resiko transplantasi yang dilakukannya. Ada dua 
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Kutbuddi Abaik, Kajian Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta : Offset, 2009), h.122. 
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mafsadat dalam kasus transplantasi ini yakni pertama, jika tidak ada proses 

transplantasi maka akan mengacam nyawanya, yang kedua, jika pendonor melakukan 

hal tersebut maka ia memiliki resiko dari transplantasi organ tubuh yang dia lakukan.  

Berikut terdapat sebuah dalil yang dijadikan dasar diperbolehkannya 

penggunaan organ tubuh, sebagai berikut: 

a. QS al-Baqarah/2:195: 

                               

           
 
Terjemahnya: 

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

17
 

b. QS al-Maidah/5:2: 

                          

                           

                          

                             

                   
 
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 
haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 
sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
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Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), h. 43.  
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Allah Amat berat siksa-Nya”.
18

 

c. QS. al-Maidah/5:32: 

                          

                         

                          

               
 
Terjemahnya: 

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan 
Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan 
manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak 
diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 
kerusakan dimuka bumi”.

19
 

Sedangkan dalil yang melarang penggunaan organ tubuh mayat sebagai berikut: 

a. QS. an-Nisa/4:29: 

                           

                      

     

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

20
 

b. QS. an-An‟am/6:151: 
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Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 152. 

19
Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 160. 

20
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Terjemahnya: 
“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak 
kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang 
nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 
yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya)”.

21
 

Terlepas dari perbedaan pamahaman mengenai teks dalam al-Quran dan 

hadis, perlu untuk di ketahui bahwa pada asalnya keseluruhan perintah Allah terdapat 

kemaslahatan di dalamnya bagi umat manusia, sedangkan keseluruhan yang 

larangnya terdapat kemudaratan di dalamnya.
22

 

Ada beberapa pemikiran mengenai hukum penggunaan organ tubuh manusia 

baik dari golongan ulama klasik maupun dari ulama kontemporer. Berikut beberapa 

pandangan terpaut hukum penggunaan organ tubuh, diantaranya: 

Ulama fikih klasik membolehkan transplantasi organ tubuh manusia dengan 

organ manusia lainnya selama dalam keadaan darurat dan tidak menimbulkan 

kemudharatan. 

Al-Nawawi mengatakan jika seseorang menyambungkan tulangnya dengan 

benda najis disebabkan karena tidak terdapat benda yang suci, maka hukumnya yaitu 

diperbolehkan. Tetapi apabila terdapat benda suci namun sebelumnya telah 

disambungkan dengan benda yang najis, hukumnya wajib untuk dibuka, apabila 
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Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang :Cv Toha Putra,1989), h. 210. 
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Zulhas‟ari Mustafa, Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Maslahat 

Kemanusiaan, Mazahibuna, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020. http://scholar.google. co.id. 23 Mei 2021. 
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dibukanya benda tersebut tidak memunculkan bahaya bagi keselamatan seseorang 

tersebut. 

Sedangkan Yusuf Qardawi mengatakan bahwa aplikasi transplantasi organ 

boleh, namun walaupun di perbolehkan sifatnya bukanlah mutlak melainkan 

muqayyad atau memiliki syarat. Oleh sebab itu, seorang tidak diperkenankan untuk 

memberikan sebagian organ badanya yang malah menimbulkan penyiksaan, serta 

kesengsaraan untuk dirinya ataupun orang yang memiliki hak tetap atas dirinya, dan 

juga tidak di perbolehkan mendonorkan organ badan yang hanya satu-satunya seperti 

hati serta jantung yang perihal ini tidak memungkinkan dapat bertahan hidup tanpa 

terdapatnya organ tersebut.
23

 

2. Kedudukan Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat 

Kedudukan wasiat penggunaan organ tubuh mayat hanya untuk pengobatan 

penyakit atau kecacatan yang jika tidak dilakukan transplantasi tidak akan 

menyebabkan kematian, namun akan menyebabkan kecacatan atau 

ketidaksempurnaan tubuh, misalnya mencangkok dan menambal bibir sumbing, 

transplantasi kornea. Jika transplantasi tidak dilakukan, orang yang dengan 

kekurangan tetap dalam keadaan sehat, hanya wajahnya yang tidak normal. 

Jika transplantasi kornea tidak dilakukan, hasilnya  bukan lah kematian, 

melainkan kebutaan, yang mengurangi aktivitas dibandingkan dengan orang yang 

lengkap seluruh anggota tubuhnya. Transplantasi atau pencangkokan yang jika tidak 

dilakukan  akan mengakibatkan kematian pada pasien, seperti pencangkokan 

penggantian ginal, hati, jantung, dan lain-lain. Jika tidak dilakukan akan  berakibat 

dengan terjadinya kematian pada pasien. Saat melihat tingkatan level tersebut, dapat 
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di rinci, transplantasi pada tingkatan level pertama adalah tingkat level dihajadkan, 

sedangkan tingkatan level kedua adalah tingkat yang digunakan dalam keadaan  

darurat atau imergency. 

Dengan adanya wasiat seseorang baik wasiat harta benda ataupun berupa 

manfaat, misalnya wasiat untuk memberikan organ tubuh kepada orang lain, maka 

orang atau keluarga yang berada di saat pewasiat menyampaikan wasiatnya wajib 

menyampaikan atau melaksanakan wasiat tersebut, sebagaimana terjemahan dalam 

surah al-Baqarah Ayat 180 yang artinya: 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan 
karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa”. 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang berada saat 

penyampaian wasiat sebelum pewaris meninggal dunia berkewajiban menjalankan 

wasiatnya. Kata Ma'ruf  ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari 

seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Ayat ini dinasakhkan dengan ayat 

mewaris. 
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BAB III 

METODE ISTINBAT HUKUM NAHDLATUL ULAMA DAN 

MUHAMMADIYAH 

A. Nahdlatul Ulama 

1. Sejarah Nahdlatul Ulama 

 Nahdlatul Ulama, memiliki arti proses bangkitnya para ulama. menjadi 

organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di 

wilayah Kertopaten kota Surabaya. Nahdlatul Ulama sebagai kelompok agama yang 

baik, ketika cuman melihatnya saja, tidaklah cukup dari segi teori sejak lahir. 

Sebelum NU lahir pertama, sistem kepartaian berbentuk masyarakat. Orang-orang 

bersatu dalam suatu aktivitas  keagamaan dan sosial, mereka memiliki kualitas diri 

pribadi. 

 Asal usul NU terkait dengan pembangunan pemikiran politik dan agama pada 

saat itu. Dalam masa Arab Saudi berada dalam proses reformasi, pada tahun 1924 

Masehi. Syarif Husein, Raja Hijaz (Makka) dengan aliran suni ditaklukkan oleh 

Abduk Aziz bin Saud dengan paham Wahabi. Juga di Indonesia K.H Wahab 

Chasbullah dia mentransfer ide kepada K.H Hasyim Asyari untuk mendirikan 

Nahdlatul Ulama, yang terjadi pada tahun 1924.. Hingga waktu selisi dua tahun 

barulah para ulama diberi izinkan untuk membentuk Nahdlatul Ulama, yaitu pada 

tahun 1926.
1
 

 NU (Nahdlatul Ulama) dapat dibagi menjadi lima periode. Periode pertama 

dimulai dari tahun 1926 hingga 1945, ketika NU berdiri sebagai organisasi sosial 

keagamaan. Fase kedua yaitu pada tahun 1945 sampai 1952 adalah masa NU menjadi 
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bagian dari organisasi politik federal yang disebut Masyumi (Majelis Syuro 

Muslimin Indonesia, atau dewan penasehat Indonesia) sebagai salah satunya partai 

islam yang diharapkan menjadi tuan rumah politik Islam di Indonesia. Pada tahun 

1952-1973, NU memasuki masa jabatan ketiga dan menjabat sebagai partai politik 

yang berdiri sendiri yang sama sekali berbeda dari Masyumi. Fase keempat di mulai 

pada tahun 1973-1984 ketika NU bergabung dengan PPP (Partai  Persatuan 

Pembangunan). Dari tahun 1984 hingga sekarang, sudah memasuki periode sejarah 

kelima NU dan kembali ke tujuan asalnya sebagai organisasi kemasyarakatan 

keagamaan.
2
 

 Kelompok ini didirikan oleh para alim ulama dan diprakarsai oleh, K.H. 

Hasyim Asy’ari (Tebuireng), K.H. Abdul Wahab Hasbullah, K.H. Bisrih (Jombang), 

K.H. Riduwan (Semarang), K.H. Nawawi (Pasuruan), K.H.R Asnawi (Kudus), 

K.H.R. Hambali (Kudus), K. Nakhrawi (Malang), K.H. Doromuntaha (Bangkalan), 

K.H.M. Alwi Abdul Aziz dan lainnya. Adapun ketua dari NU adalah Hasyim 

Asy’ari. 

 NU adalah salah satu platform untuk peningkatan yang lebih  besar di 

kalangan muslim dan terutama di kalangan ulama. Seperti namanya kebangkitan 

ulama atau Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang dakwanya berfokus pada 

pendidikan, melindungi agama dan nilai-nilai Islam di Indonesia. Para ulama sendiri 

tokoh masyarakat di ranah garis depan dalam perjuangan kemerdekaan dan 

memperluas wawasan mereka, kemudian dibentuk kelompok untuk menjadi wadah 

para ulama. Dengan begitu terbentuklah sebuah organisasi, muslim dengan 
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kesepakatan beberapa ulama dari berbagai daerah.
3
 

2. Sejarah Bahtsul Masail 

Bahtsul Masail ada pada saat NU juga terbentuk, tanggal 31 Januari tahun 

1926 yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asya’ari. Tetapi secara subtansi, kegiatan 

Bahtsul Masail telah lebih lama terlaksana, daripada berdirinya Nahdlatul Ulama. 

Saat itu telah digunakan sebuah tradisi berdiskusi dikalangan pesantren yang didalam 

sebuah forum dilibatkan para kiai serta santri yang hasilnya termuat dalam sebuah 

karya dengan nama Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama (LINO). 

Dalam progresnya, karya tersebut bukan hanya sekedar media hasil diskusi, 

tetapi jadi ajang bertukar pikiran yang interaktif dikalangan para ulama pesantren. 

Dalam forum Bahtsul Masail menggunakan lebih banyak metode dalam proses 

pengkajian islam yang  berkembang di Haramain, yaitu talaqqi adalah membacakan 

suatu permasalahan kemudian beberapa orang menanggapi kemudian disusul 

kembali pendapat orang lain, begitu seterusnya sampai ditemukan kesimpulan 

mengenai suatu hukum tertentu. 

3. Metode Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama 

Kata istinbat berasal dari nabht yang artinya air, diibaratkan dengan nama air 

yang pertama kalinya yang keluiar dari sumber mata air. Menurut bahasa istinbath 

artinya mendapatkan air yang  berasal dari sumbernya. Secara istilah, ini dapat 

didefinisikan suatu tindakan dengan mengambil makna dari nas yang sebelumnya 

telah ada.
4
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Jarman Arroisi, dkk,  Pembaharuan Pemikiran Islam Model Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama, Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 02 ,2020. h. 179. 

4
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Sebelum  menetapkan suatu aturan hukum, proses wacana hukum Islam 

menjadi salah satu unsur penting sebelum menetapkan suatu hukum. Nahdlatul 

Ulama memahami kata istinbat yang artinya menetapkan suatu hukum berlandaskan 

nas dari al-Quran dan sunah. Pengertian Istinbat seperti ini sulit dipahami karena 

kesadaran terhadap batasan pemahaman ilmu, khususnya dalam berijtihad itu harus 

dikendalikan oleh para mujtahid.  

Keputusan mengenai suatu hukum yang ditetapkan oleh NU adalah sebuah 

hasil dari ijtihad yang dilakukan ulama berlandaskan  nas dalam al-Quran dan sunah, 

berdasarkan prinsip-prinsip dari mujtahid terdahulu. Ada dua cara dalam menetapkan 

suatu hukum, yaitu melalui pendekatan: 

a. Kaida Fiqhiyah merupakan suatu kaidah yang muncul akibat dari memahami nas 

shara, yang penekanannya praktiss. Tidak hanya itu fiqhiyah merupakan hasil dari 

proses mempelajari hukum yang sebelumnya sudah ada. 

b. Kaida ushuliyah merupakan suatu kaidah yang muncul akibat kebiasaan dalam 

proses pemahaman terhadap nas dalam al-Quran dan sunah. Kaidah ini menjadi 

salah satu sarana dalam memahami makna yang terdapat  dalam nas secara 

praktis. 

Kaidah Fiqhiyah lebih diutamakan di bandingkan dengan kaidah Ushuliyah 

yang menjadi kesepakatan ulama sebagai tariqa dalam penetapan hukum, selain dari 

itu, melihat perkembangan Fiqhiyah yang diperlukan dalam fikih.
5
 

Pada persoalan fikih, NU berlandaskan pada metode pemahaman Islam yang 

berkembangkan di kalangan imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali). 

Berikut keempat imam mazhab serta metode istinbat hukumnya masing-masing, 
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sebagai berikut: 

a. Mazhab Hanafi, menggunakan al-Quran, al-Hadist, Qiyas, Aqwal Sahabat,  Ijma, 

Istihsan, serta Urf sebagai metode dalam menetapkan suatu hukum 

b. Mazhab Maliki, metode penetapan hukumnya adalah al-Quran, al-Hadist, Ijma 

Sahabat, Amal ahl Madina, Qiyas, Fatwa Sahabat, Istihsan, Maslahah Mursalah 

serta Al-zara’i. 

c. Mahab Syafi’i, metode penetapan hukumnya adalah al-Quran, al-Hadist, Aqwal 

Sahabat, Ijma, dan Qiyas. 

d. Mazhab Hambali, metode yang digunakannnya dalam menetapkan hukum yaitu 

metode Nash (Al-Quran, Hadist), ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, al-

zara’i, fatwa sahabat, serta istislab.
6
 

Dalam proses pemecahan suatu masalah, terutama mengenai masalah sosial, 

NU juga mempertimbangkan berbagai masalah yang terjadi, baik dari faktor politik, 

budaya, ekonomi dan faktor lainnya. Dalam menentukan suatu hukum, digunakan 

metode istinbath yang digunakan secara berurutan, meliputi: 

a. Metode Qawli 

Salah satu cara istinbat hukum yang diterapkan ulama Nahdlatul Ulama, 

dengan mengkaji masalah yang terjadi lalu mencari jawaban di dalam kitab imam 

mazhab, dengan berdasar pada bunyi teksnya. Dengan arti lain mengikuti pendapat 

mazhab tertentu yang telah ada sebelumnya.  

 Ada pula prosedur dalam memilih qawl (pendapat) atau wajh (perbedan) 

apabila  suatu masalah ditemukan beberapa qawl atau wajh maka perlu memilah 

salah satu dari pendapat dengan syarat sebagai berikut: 
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1) Mengambil pendapat yang memiliki maslahah serta yang paling kuat 

2) Sebisa mungkin mengatasi perbedaan pendapat dengan berdasarkan  pada 

ketentuan Muktamar 1 tahun 126, yaitu dengan cara memilih: 

a) Pendapat yang menjadi kesepakatan Al-Syaikani 

b) Pendapat dari Al-Nawawi 

c) Pendapat Al-Rafi’i  

d) Pendapat yang peroleh dari kebanykan para ulama 

e) Pendapat dari ulama terpintar 

f) Pendapat dari ulama yang paling wara
7
 

b. Metode Ilhaq 

Bila tidak ditemukan jawaban dengan menggunakan metode qawli, maka 

digunakanlah metode ilhaq, dengan mempersamakan suatu masalah hukum yang 

belum terdapat ketetapan hukumnya dengan masalah hukum yang ketetapan 

hukumnya telah ada. 

Dalam penggunaan metode ilhaq, prosedur serta persyaratannya hampir sama 

dengan kias, yang membedakan keduanya yaitu, jika kias yaitu dengan menyamakan 

suatu hukum berdasarkan yang terdapat dalam al-Quran dan sunah. Adapun dengan 

metode ilhaq yaitu dengan berdasarkan pada teks kitab yang mu’tabar. 

c. Metode Manhaji 

Metode manhaji yaitu proses penyelesaian suatu masalah keagamaan dengan 

berpedoman terhadap jalan fikiran serta kaidah dalam menetapkan suatu hukum yang 

sebelumnya sudah di susun oleh para imam mazhab. Metode ini cukup ideal, namun 

belum bisa terlaksana secara optimal, di sebabkan setiap mazhab memiliki metode 
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istinbat hukum yang berbeda.
8
  

B. Muhammadiyah 

1. Sejarah Muhammadiyah 

Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Daerah 

Istimewah Yogyakarta oleh K.H Ahmad Dahlan dan menjadi salah satu kelompok 

Islam terbesar di Indonesia. Penamaan Muhammadiyah diambil dari nama 

Muhammad  saw. Hingga warga Muhammadiyah juga terkenal sebagai orang-orang 

yang menjadi pengikut Rasulullah.  

Pada masa berdirinya Muhammadiyah, Islam di Indonesia identik dengan 

Islam sinkretisme (perpaduan kepercayaan atau aliran agama), meskipun diakui 

bahwa peningkatan penganut agama Islam di Indonesia, merupakan murni dari hasil 

pertukaran antara Islam murni dan budaya, akan tetapi berakibat adanya penganut 

agama Islam yang menyimpan dari yang seharusnya, dan juga pada sikap taqlid 

kepada ulama yang dominan. Umat Islam pada awal terbentuknya Muhammadiyyah 

berada pada garis keterpurukan yang tinggi, di mana pemahaman mengenai 

keagamaan bersifat hitam putih, serta pemahaman tentang fikih yang tidak dapat 

memberikan kebebasan.
9
 

Yang faktor belakang berdirinya Muhammadiyah di Indonesia, yaitu: 

a. Aspirasi K.H Ahmad Dahlan 

b. Realitas Sosial Agama di Indonesia 

c. Realitas Sosial dan Pendidikan Di Indonesia 

d. Realitas Politik Islam Hindia-Belanda 

                                                                   

8
Jaij Mubarak, Metodologi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Pres, 2002), h. 179. 

9
Syaifuddin Jurdi, 1 Abad Muhammadiyah, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 13. 



40 

 

 
 

Tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah sebagaimna yang termuat 

dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pasal 1 menyebutkan: Muhammadiyah 

merupakan Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar berasas Islam 

dan bersumber dari al-Quran dan hadis. Muhammadiyah merupakan penggerak Islam 

yang menjunjung tinggi dalam penegakan islam di indonesia dengan pmikiran 

pembaharuan dan modernisasinya. 

Semenjak terbentuknya Muhammadiyah pada tahun 1912, sampai tahun 2013 

Muhammadiyah telah melalui waktu se-abad, yang dalam perjalanannya telah 

memberikan kontribusi serta prestasi, diantaranya; 

a. Berhasilnya muhammadiyah dalam memberi warna baru di Indonesia terhadap 

paham Islam yang modern dan berkembang 

b. Kemampuannya terhadap pengembangan organisasi modern yang mencakup 

semua daerah di Indonesia 

c. Usaha amalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta sosial dengan 

mencapai angkah tertinggi di indonesia, bahkan mencakup dunia.
10

 

2. Sejarah Majelis Tarjih 

Majelis Tarjih merupakan suatu forum yang berada di bawah naungan 

Muhammadiyah yang berfokus dalam bidang keagamaan, terutama dalam fikih. 

Majelis ini dibuat serta disahkan di wilayah pekalongan yang pertama kali diketuai 

oleh KH. Mas Mansyur. Karena masalah khilafiyat (perbedaan) dianggap rawan oleh 

Muhammadiyah, maka dibentuklah Majlis Tarjih untuk merampungkan berbagai 

perkara khilafiyat. 

 

                                                                   

10
Sumaro, Muhammadiyah Sebagai Oposisi, Study Tentang Poerubahan Perilaku Politik 

Muhammadiyah Periode1 995-1998, ( UUI Press: Yogyakarta, 2000),  h. 21. 
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Majelis Tarjih terbentuk tidak bersamaan dengan dibentuknya 

Muhammadiyah. Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah yang terbentuk di wilayah 

Pekalongan, yang mana dipimpin oleh KH. Ibrahim tahun 1878 sampai 1934 yang 

jadi keputusan pada kongres Muhammadiyah yang ke 16 pada tahun 1927. Dalam 

kongres pada saat itu ada usulan akan pentingnya Muhammadiyah mempunyai 

Majelis yang menaungi masalah hukum. Dengan terbentuknya Majelis Tarjih, maka 

masalah hukum yang terjadi bisa diputuskan oleh majelis ini, sehingga dalam 

masalah khalifiah sudah tidak terjadi pertentangan pendapat dalam pengacdrmalan 

ajaran Islam bagi warga Muhammadiyah. 

Sejarah lahirnya Majelis Tarjih dapat ditelusuri dari dua kongres 

Muhammadiyah, yakni kongres ke 16 dan ke 17. Majelis Tarjih ditetapkan di 

wilayah Pekalongan pada kongres ke 16, sedangkan kepengurusannya dibentuk 

bersamaan dengan Qaidah Tarjih yang ditetapkan di Yogyakarta  yaitu pada kongres 

ke 17. Pada kongres berikutnya yaitu kongres ke-18 di kota Solo, yang memutuskan 

kitab iman dan pedoman sholat yang sekarang menjadi bagian yang terpenting dari 

Himpunan setiap putusan Majelis Tarjih.
11

 

Majelis Tarjih masing-masing dari dua kata, yaitu majelis dan tarjih. Kata 

Majelis yang artinya dewan atau perkumpulan, sedangkan Tarjih pada usul fikih 

yaitu penamaan salah satu dalil saling bertentang dengan kekuatan yang seimbang 

dengan  masing-masing menyatakan kelebihan suatu dalil yang memilih dalil yang 

lebih kuat. Dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diterjemahkan sebagai semua 

kegiatan intelektual untuk menangani masalah sosial dan kemanusiaan. Bertarjih 

diartikan sama atau hampir sama melakukan ijtiad terhadap suatu masalah dilihat 

                                                                   

11
Fathurrahman, Fatwa Majelis Tarjih. h. 13. 
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dari pandangan agama Islam. 

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki kekuatan dalam mengeluarkan sebuah 

fatwa. Fungsi dibentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid yaitu untuk mnetapkan suatu 

keputusan dan memastikan hukum terhadap masalah yang terjadi antara muslim di 

Indonesia.  

Maka dapat disimpulkan, pengertian dari Majelis Tarjih yaitu suatu badan 

atau dewan yang memiliki wewenang melakukan kegiatan dalam menetapkan hukum 

dengan memilah pendapat diantara beberapa pendapat yang mempunyai dalil yang 

lebih kuat.
12

 

Penyebaran warga Muhammadiyah yang semakin pesat di Indonesia yang 

memberi dampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah dalam bidang 

keagamaan, bersamaan dengan bertambahnya kuantitas warga Muhammadiyah. 

Dengan latar belakang yang berbeda dapat memberikan pengaruh ragam kegiatan 

keagamaan yang cocok dengan keadaan daerah tiap warga Muhammadiyah. Hingga 

dapat memperkokohkan keakraban dan kekompakan warga Muhammadiyah 

diperlukan suatu lembaga yang secara khusus menangulangi permasalahan 

keagamaan warga Muhammadiyah, maka keadaan seperti inilah yang menjadi alasan 

utama terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah. 

3. Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah 

Berbicara tentang metode istinbat hukum Muhammadiyah, tidak lepas dari 

peranan majelis tarjih sebagai wadah yang memiliki fungsi sebagai pabrik hukum. 

Sebelum diputuskan final terhadap suatu hukum kepada khalayak, sebelumnya para 

cendekiwan Muhammadiyah berdiskusi dengan serius hingga disepakati terhadap 

                                                                   

12
Andi Maulana, Anatomi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang 

Puasa Arafah Tahun 2003-2015, (Semarang: UIN Walisongo Press, 2016), h. 50-52. 
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suatu hukum. Adapun metode istinbat hukumnya adalah: 

a. Pokok Manhaj (Metodologi) 

Manhaj artinya jalan, secara singkat Manhaj Tarjih dapat diartikan yaitu suatu 

makna metodologi dalam melaksanakan Tarjih. Di luar dari itu, manhaj dalam tarjih 

pun dapat diartikan sebagai sumber dalam mengambil nilai agama, sumber agama 

yang dari al-Quran dan al-Sunah.  

Sebagai suatu kegiatan dalam penyelesaian berbagai macam persoalan, terjih 

menanggapi banyak masalah dari sudut pandang syariah tidak hanya bertumpuh pada 

mekanisme teknis,  namun juga berlandaskan semangat dalam memahami agama 

yang jadi ciri dari Muhammadiyah dalam pemikiran Islam. Semangat yang menjadi 

ciri dari Muhammadiyah dalam pemikiran Islam, yang telah dibuatkan menjadi 

sebuah dokumen yang resmi. Semangat yang di maksud adalah tajdid, toleran, 

terbuka dan tidak berafiliasi terhadap suatu mazhab. Yang dimaksud dari prinsip 

yang bersifat terbuka yaitu:  

1) Pada saat musyawarah dalam mengambil keputusan hukum, diundang 

beberapa ulama yang berasal dari luar untuk ikut serta dalam penentuan 

hukum. 

2) Setelah diputuskan, tetap harus bisa menerima koreksi dari siapa saja, 

namun harus disertai dengan dalil yang kuat terhdap argumen yang 

diutarakan.  

Masalah yang berhubungan dengan sesama manusia, dalam muamalah, 

penggunaan akal sangat diperlukan, terlebih khusus yang berhubungan dengan 

perkara sosial, sebab Muhammadiyah disebut sebagai organisasi kemasyarakatan. 

Titik tolak kerangka berfikir Tarjih Muhammadiyah bahwasanya Islam adalah agama 
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wahyu yang bersifat fleksibel dan eksternal. Intinya, Tarjih dalam Muhammadiyah 

berkaitan  dengan perkara tafsir, hadis, dan ushul fikih.
13

 

b. Metode, Pendekatan dan Teknik Ijtihad 

Metode penetapan hukumnya yaitu: 

1) Bayani adalah proses dalam menetapkan terhadap hukum yang memakai 

pendekatan kebahasaan, dengan mencari dasar pemikiran atau tafsir yang 

diperoleh dari hukum nash zhanni. 

2) Ta’lili adalah proses dalam menetapkan hukum dengan memakai  

pendekatan dengan menggunakan nalar. Dikatakan juga sebagai ijtihad 

qiyasih, yaitu usaha dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya, 

tetapi dapat disimpulkan berdasarkan pada adanya kesamaan illah dengan 

masalah yang lain yang ada nasnya. 

3) Istislahi adalah metode dalam menetapkan suatu hukum dengan memakai 

pendekatan kemaslahatan. Yaitu suatu usaha untuk mencari ketetapan 

dengan melihat kemaslahatan yang akan dicapai walaupun ketetapan 

terhadap masalah hukum tersebut tidak ada ketentuan nashnya,
14

 

Pendekatan yang digunakan dalam penetapkan hukum, yaitu: 

1) At-Tafsir Al-Ijtima’i Al-Muashiri (hermeunetik) yang berarti tafsir dan 

penjelasan serta penerjemahan. Dapat diartikan bahwa At-Tafsir Al-

Ijtima’i Al-Muashiri (hermeunetik) yaitu usaha mengubah sesuatu yang 

tidak faham menjadi faham atau mengerti.  

2) At-tarikhi (historis) yaitu dimana secara bahasa berarti ketentuan waktu, 

secara istilah adalah sebuah ilmu yang menggali peristiwa masa lalu.  

                                                                   

13
Djamil, Metode Ijtihad, (Jakarta: Logos, 1995), h. 58-59. 

14
Djamil, Metode Ijtihad, (Jakarta: Logos, 1995), h. 70. 
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3) Al-susiuluji (sosiologis) merupakan pegaruh timbal balik antara 

perubahan suatu hukum dengan kehidupan sosial masyarakat. Dimana 

perubahan masyarakat dapat mempengaruhi terjdinya perubahan suatu 

hukum, begitupun dengan sebaliknya. 

4) Al-antrubuluji (antropologis) yaitu salah satu usaha dalam memahami 

suatu hukum dengan melihat perbuatan hukum yang ada dalam 

keseharian masyarakat itu. 

Adapun teknik dalam penetapan hukumnya, adalah: 

1) Ijma 

Ijma yang dimaksud yaitu ijma yang terjadi dikalangan sahabat nabi. Ini 

dikarenakan bahwa pada masa sahabat, jumlah umat Islam masih 

terbilang sedikit hingga memungkinkan adanya ijma, sedangkan pasca 

masa sahabat yang mana Islam saat itu sudah berkambang keberbagai 

penjuru, serta jumlah umat Islam yang semakin banyak hingga tidak 

memungkinkan lagi adanya ijma. 

2) Kias 

Muhammadiyah menerima kias dengan catatan tidak menyangkut pada 

ibadah Mahda (ibadah yang bentuk dan tata caranya telah paten dan jelas 

oleh nas). Ketika Muhammadiyah membahas mengenai penggunaan qiyas 

sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam, banyak 

peserta Muktamar Tarjih tidak menyetui penggunaan metode ini, tetapi 

tidak sedikit juga peserta dalam muktamar yang menyetujui kias sebagai 

metode penetapan hukum. Karena bagaimanapun apabila terjadi 

permasalahan yang  baru harus dilihat ada atau tidaknya persamaan illat 
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dengan suatu permasalahan yang lama dan mengenai hal tersebut 

merupakan bentuk dari kias. 

3) Maslahah Mursalah 

Bagi Muhammadiyah kemaslahatan ummatnya ialah sesuatu yang wajib 

dipenuhi, sebab itu, dalam beberapa masalah mengenai muamalah 

peranan ide lumayan besar, dalam rangka mewujudkan suatu 

kemaslahatan. 

4) ‘Urf  

‘Urf dalam etimologi yang memiliki arti, yang dianggap baik serta dapat 

proses oleh akal, sebaliknya secara terminologi, semacam yang 

dikemukakan Abdul Karim Zaidah sebutan Urf dapat diartikan selaku 

suatu yang tidak asing lagi dalam suatu masyarakat sebab sudah jadi 

kerutinan dan telah menyatu, dan men jadi sebahagian dari kehidupan 

mereka baik dalam bentuk tindakan ataupun ucapan. Setelah itu jika ada 

pertentangan pendapat antar dalil ta’rud al-adillah, hingga Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dapat melakukan penyelesaian mengenai suatu masalah 

dengan menggunakan metode antara lain: 

a) Al-jam’uwaat-tauffq, ialah perilaku menerima seluruh dalil meski zahirnya 

ta’arud. Sebaiknya dalam penerapannya, diberikan kebebasan buat memilih 

(takhyur). 

b) At-tarjih, ialah memilah dalil yang kokoh buat diterapkan dibandingkan dengan 

dalil yang hukumnya lemah. 

c) An-naskh, ialah pengamalan  terhadap dalil yang timbulnya lebih akhir. 

d) At-tawaqquf, ialah berhenti melakukan pengkajian pada dalil yang digunakan, 
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dengan mengganti dalil yang baru. 

Dalam menyelesaikan adanya persinggungan antar dalil pada saat pentarjian 

maka pertama, dilihat kembali sanadnya, yang terbagi menjadi dua, kembali pada 

diri perawi dan kembali kepada periwayatan. Kedua, kembali pada matannya, ketiga, 

kembali kepada hal yang diluar daripada tersebut.  

Berikut penjelasan dari ketiga proses pentarjian diatas, yaitu: 

a. Kembali pada diri perawi (perawi), yang artinya: 

1) Dengan melihat kembali jumlah perawi (sanad),  

2) Kemasyhuran thiqah seorang perawi,  

3) Perawi yang lebih bertakwa, 

4) Perawi yang telah mengamalka yang diriwayatkan, 

5) Perawi yang lebih dekat dengan nabi, 

6) Perawi perwi yang termasuk kibar al-sahabah, 

7) Perawi yang lebih dahulu masuk Islam, 

8) Perawi yang mendengarkan secara langsung, serta 

9) Perawi yang sudah baliq. 

b. Kembali kepada periwayat 

1) Diriwayatkan dari yang didengarkan langsung oleh gurunya 

2) Telah disepakati oleh marfunya 

3) Riwayat bi al-musytarak 

c. Kembali kepada matan, yang menjadi titik pokok adalah lafadz serta maknanya: 

1) Lebih diutamakan yang bukan musytarak. Apabila keduanya musytarak 

maka memilih musytarak yang lebih sedikit 

2) Haqiqah didahulukan atas majaz. Apabila kedua-duanya majaz, maka 
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penjelasan yang manqul lebih diprioritaskan dari ma’qul 

3) Apabila keduanya haqiqi, maka dipakai yang lebih masyhur 

4) Makna shari diutamakan daripda makna lughawi 

5) Terdapat muakkad-nya 

6) Mantuq lebih didahulukan dari yang mafhum 

7) Kas didahulukn atas am.
15

 

  

                                                                   
15

Abdurrahman, Manhaj Tarjih,(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 6-8. 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM 

NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG WASIAT 

PENGGUNAAN ORGAN TUBUH MAYAT 

A. Analisis Pandangan Hukum Tentang Wasiat Penggunaan Organ Tubuh 

Mayat 

1. Nahdlatul Ulama 

Wasiat penggunaan organ tubuh mayat yang terdapat dalam Muktamar 

Nahdlatul Ulama XXVIII memutuskan bahwa hukumnya adalah tidak sah (batal) 

terkait yang menyangkut wasiatnya, sebab tidak adanya salah satu syarat yang 

menjadi pelengkap sahnya akan wasiat tersebut, yakni mutlak al-milki (hak mutlak). 

Menurut syariat organ tubuh manusia telah menjadi hak dari Allah swt. tidak lagi 

menjadi hak milik perseorangan. Meninggalnya manusia bersamaan dengan 

terputusnya juga setiap haknya yang berkaitan dengan kehidupannmya. Namun hak 

untuk tetap menghormatinya masih tetap ada dan bersifat khusus untuk seseorang. 

Walaupun terdapat sebab lain yang dapat menjadi penggugur hak yang dimiliki 

manusia namun tetap didalamnya terdapat hak Allah dan perlu diketahui jika hak 

Allah tidak bisa digugurkan. Adapun dalam penggunaan organ tubuh mayat, proses 

pemindahannya ada yang membolehkan namun dengan syarat; pertama, sebab 

dibutuhkan, namun tetap tertib pengamanan dengan kata lain dilakukan oleh orang 

yang ahli. Kedua, tidak mendapatkan organ selainnya, selain daripada organ tubuh 

manusia itu. 

Dasar pengambilaan keputusan tentang wasiat pencangkokan atau 

penggunaan organ tubuh mayat yakni berdasarkan dari penjelasan kitab-kitab yang 
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oleh Lajnah Bathsul Masa’il menganggap mu’tabarah, diantara keterangan tersebut  

diantaranya: 

a. Dalam kitab Hinayah Al-zain Syarh Qurrah Al-Ain  

مٍ  ًْ ٍْ شَخْصٍ إِنىَ آخَشَ فتَصَِخُّ بذَِ َُُّ يُببَدًب ٌقَْبمَُ انَُّقْمَ يِ ْٕ ِّ كَ صَى بِ ْٕ ًُ ًْ انْ شُشِطَ فِ َٔ

ْٔ يٍَتًِّ  َْفصََمَ دًٍَّب أَ ٌِ ا دٍ إِ ْٕ جُ ْٕ نذَِ يَ َٔ ِّ بخِِلافَِ  ٍْ ًَ عَهَ جُُِ َٔ نذََ أيََةٍ  َٔ  ٌَ ٌْ كَب َ َبً بأِ ْٕ ًُ يَضْ

ب ًَّ ٍُْئَِزٍ يِ ًْ دِ يَب ٌغُشِْيُُّ انْجَبَِ َٔ صٍَِّةَ تبَْطُمُ  َٕ ٌَّ انْ َْفصََمَ يٍَِّتبً بجُِِبٌَةٍَ فإَِ ٌِ ا ةِ إِ ًَ ٍْ ِٓ َقَصََ  انْبَ  

  ٍْ اسِثِ  يِ َٕ ٌُ نِهْ ْٕ ِّ ٌكَُ ةِ أيُِّ ًَ ٍْ قِ  
 
Artinya: 

Dan barang yang diwasiatkan disyaratkan merupakan barang mubah yang 
bisa dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Maka sah wasiat janin (hewan atau 
budak) bila lahir dalam keadaan hidup, atau janin yang lahir dalam keadaan mati dan 
menjadi tanggung jawab seseorang, yaitu anak budak perempuan yang dilukai. 
Berbeda dengan janin hewan ketika lahir dalam keadaan mati karena dilukai, sebab 
wasiat dengannya batal, dan tanggung jawab orang yang melukai dalam kasus ini 
yaitu berkurangnya harga induknya menjadi milik ahli waris (bukan orang yang 
diwasiati).

1
 

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa syarat barang yang akan diwasiatkan adalah 

barang yang hukumnya mubah yang bisa dipindahkan dari seseorang ke orang 

lainnya. Maka hukumnya adalah sah dalam memindahkan sesuatu yang dapat 

terpisah, dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati. 

b. Dalam kitab hasyiyah al-rasyidi ala fath al-jawad 

 ِ ًّ ديَِ َْ اصُ انْجَبشِْ بعِظَْىِ ا َٕ مُ جَ ًِ َ ٍْشُُِ فٍَذَْت ْٕ نىَْ ٌُٕجَذْ صَبنِخٌ غَ ٌبَْقىَ يَب نَ َٔ  ًُّ قبَلَ انْذَهبَِ

 ًَ ٍتِِّ كَ ًَ ٍْتةَِ انْ ًَ ضْطَشِّ أكَْمُ انْ ًُ قُ  ب ٌجَُٕصُ نِهْ قذَْ ٌفُشََّ َٔ ىِ فقَظَْ  ًُّ َ ٍَّ ٌْ نىَْ ٌخَْشَ إلََّّ يُبٍِخَ انت إِ َٔ

جَضَوَ  َٔ ٌُ داَئىٌِ  ب َٓ اصِ  بِبقَبَءِ انْعظَْىِ ُُْبَ فبَلَِّيْتِ َٕ ًُّ عَهىَ انْخَطٍِبِ ببِنْجَ ذاَبِغِ ًَ ٌْ نىَْ  انْ ُّ فإَِ َصَُّ َٔ  

ِ ثىَُّ   ًّ يِّ شْتذَِ ثىَُّ انزِّ ًُ ِ كَبنْ ًّ ِٕ انذَْشْبِ ِ قذُِوَ عَظْىُ َذَْ ًّ سْهِىِ  ٌصَْهخُْ إِلََّّ عَظْىُ الْْدَيَِ ًُ انْ  

Artinya: 

Al-Halabi berkata: “Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan 
tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh 

                                                                   
1
Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-‘Ain, (Beirut: Dar 

al-Fikr, t.th), h. 279. 
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menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya 
diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun 
dia hanya khawatir atas udzur yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus 
(menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus 
memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal 
masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus 
terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas 
diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: “Bila tidak ada 
yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad 
harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, dan baru tulang mayit muslim.

2
   

Halabi berkata: masalah yang masih tersisah, apabila tidak ditemukan 

penambal yang layak kecuali tulang manusia, maka memungkinkan 

diperbolehkannya untuk menambal dengan tulang orang mati, sebagaimana 

kebolehan orang yang dalam keadaan sangat darurat atau dalam keadaan yang sangat 

kelaparan untuk memakan bangkai. Semacam yang telah ditetapkan oleh al-

mudabighi dalam karya al-khatib, menyatakan jika tidak ditemukan suatu yang layak 

kecuali orang mati, maka lebih didahulukan menggunakan tulang orang kafir harbi 

seperti murtad lalu kafir dzimmi dan yang terakhir orang muslim. 

c. Dalam kitab Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj 

ب قٍََّذاَُِ فًِ  ًَ ٍْشَُِ كَ ٍْتةًَ غَ ٍ يٍَتٍِّ( إراَ نىَْ ٌجَِذْ يَ ًّ ضْطَشِّ )أكَْمُ آديَِ ًُ ضَةِ أيَْ انْ ْٔ انشَّ َٔ انشَّشْحِ   

ٍتِِّ   ًَ ٍْ دُشْيَةِ انْ ِ أعَْظَىُ يِ ًّ ٌَّ دُشْيَةَ انْذَ َ لِْ  

Artinya:  

(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, 
(memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, 
sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi’i dan al-Nawawi dalam kitab al-Syarh al-
Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang hidup lebih besar -dari orang pada 
yang telah mati.

3
   

Menjelaskan bahwa untuk orang yang dapat dikatakan sedang berada dalam 

keadaan darurat (sangat terpaksa) maka boleh memakan mayat manusia, bila 

                                                                   

2
Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi ‘ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub 

al-‘Arabiyah, t. th.), h. 26-27. 

3
Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: 

Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307. 
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memang tidak mendapatkan mayat lain, selain daripada mayat manusia. 

d. Dalam kitab Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin  

 ٌَّ َ ٍ يٍَتٍِّ لِْ ًّ ضْطَشِّ أكَْمُ أدَيَِ ًُ نَُّ أيَ نِهْ ٍتِِّ َٔ ًَ ٍْ دُشْيَةِ انْ ِ أعَْظَىُ يِ ًّ دُشْيَةَ انْذَ  
Artinya: 

Baginya, yaitu orang dalam kondisi darurat, boleh memakan mayat manusia, 
karena kehormatan orang hidup lebih besar dari kehormatan orang mati.4   

Dikatakan bahwa dalam kondisi terpaksa, dibolehkan memakan mayat 

manusia, sebab kehormatan manusia yang masih hidup lebih besar daripada 

kehormatan manusia yang mati. 

e. Dalam kitab Al-Muhadzdzab  

 وَإنِِ اضْطُرَّ وَوَجَدَ أدََمِيًّا مَيِّتاً جَازَ أكَْلهُُ لِِنََّ حُرْمَةَ الْحَيِّ آكِدٌ مِهْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ 
 
Artinya: 

Jika seseorang terpaksa dan (hanya) menemukan mayat manusia, maka ia 
boleh memakannya. Sebab, kehormatan orang hidup lebih kuat dari kehormatan 
orang mati.

5 

Menjelaskan bahwasanya jika seseorang dihadapkan dalam kondisi terpaksa 

dalam keadaan lapar namun hanya mendapatkan mayat manusia, maka ia boleh 

memakan, sebab adanya kehormatan yang lebih besar kepada manusia yang masih 

hidup dibandingkan kehormatan manusia yang telah mati. 

f. Dalam kitab Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin  

( ُّ ًَ صَمَ عَظْ َٔ  ْٕ نَ َٔ ) 

صْمِ   َٕ بنِخِ نِهْ شِ( انصَّ ِْ ٍْ انْعظَْىِ )نِفقَْذِ انطَّب صْمِ )بُِجََسٍ( يِ َٕ ِّ إنىَ انْ ادْتٍِبَجِ َٔ  ِِ َْكِسَبسِ  لَِّ

عْزُٔسٌ( فًِ رنَِكَ   ًَ )فَ  

Artinya: 

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh 
menyabungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak menemukan 

                                                                   

4
Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi 

wa ‘Umairah, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 128. 

5
Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: …, t. th.), Juz I, h. 251. 
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tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka ia adalah orang yang 
berudzur) dalam hal tersebut.

6
 

Dijelaskan dalam kitab ini bahwa apabila seseorang ingin menyambungkan 

tulangnya yang patah dengan benda yang najis, sebab tidak adanya benda yang suci, 

maka ia termasuk golongan orang yang berudzur (dimaafkan atau diperbolehkan). 

g. Dalam kitab Tuhfah al-Habib ala Syarh al-Khatibi  

ىْ  ِٓ شُ كَلايَِ ِْ َٕ ظَب ب ُْ ًَ جَُّ كَ ْٔ َ الْْ ب إسِْلايًَب َٔ ًَ ِْ ٍتِِّ يَعَ اتذَِّبدِ ًَ عَذوَُ انَُّظَشِ إِنىَ أفَْضَهٍَِّةِ انْ

ةً  ًَ عِصْ َٔ  

Artinya: 

Dan pendapat al-Aujah (yang lebih kuat) seperti makna lahir pernyataan para 
ulama, adalah tidak menilai keutamaan mayit, ketika sama-sama Islam dan terjaga 
(tidak boleh dibunuh).

7
   

Dalam pendapat al-Aujah (yang lebih kuat) semacam yang bermakna lahir 

dari pernyataan ulama, yaitu tidak menilai keutamaan pada mayat, ketika sama-sama 

islam dan terjaga.
8
 

Jika ditekankan pada syarat objek yang diwasiatkan, mayat tersebut sudah 

masuk dalam kriteria, Suatu objek wasiat dapat dikatakan sah apabila juga memenuhi 

syarat sah yaitu; pertama, harta tersebut milik perseorangan yang sah dan halal, 

berupa barang bergerak ataupun tidak, berwujud ataupun tidak. Kedua, objek 

wasiatnya bersifat tegas atas wujudnya, jelas batasannya serta tidak berada pada 

proses sengketa, ketiga, harus bersifat kekal yang kemungkinan untuk 

memanfaatkannya secara terus menerus. 

                                                                   

6
Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi 

wa ‘Umairah, (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 128. 

7
Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib ‘ala Syarh al-Khatib, (Beirut: Dar 

al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 323. 

8
Ahkamul Fuqaha No. 383 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Di Pondok 

Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 

November 1989 M. 
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2. Muhammadiyah  

Dalam Muktamar Muhammadiyah XLII, Majelis Tarjih Muhammadiyah 

membolehkan pencangkokan selama  proses pencangkokan tidak terdapat unsur yang 

menyiksa dan menghina mayat. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga tidak 

memperbolehkan dengan mutlak wasiat penggunaan organ tubuh mayat. Ada syarat 

wasiat yang harus dipenuhi. Orang yang mendonorkan organ tubuhnya sudah 

memenuhi syarat yakni; baliq, berakal sehat dan dalam keadaan sadar dan tidak 

terdapat tekanan dari siapapun pada saat menyatakan wasiatnya dan dapat 

mengatakan wasiatnya dengan lisan atau dengan tulisan, serta yang menjadi saksi 

dari ahli waris atau orang lain yang bisa dipercaya. 

Tidak ada syarat yang menyatakan seseorang harus muslim ataupun bukan 

muslim sebab sejatihnya semua organ tubuh manusia itu tidak ada yang berbeda. 

Yang menjadi perbedaan antara keduanya hanyalah manusia yang menjadi 

penggerak dan pengendali organ tubuh itu, dipergunakan dalam mengabdi terhadap 

Allah swt. atau menyalahi ketentuan Allah swt. Jauh lebih baik jika pendonor atau 

orang yang berwasiat meminta persetujuan dari ahli warisnya atau kerabat dekat 

supaya pada proses pengangkatan dan pemindahan organ tubuh ke tubuh orang lain 

dapat mengurangi kesediahan orang yang ditinggalkan. 

Seseorang yang menerima wasiat bukanlah seorang kafir harbi, orang murtad 

dan tidak juga yang membunuh pendonor atau sipewasiat untuk mempercepat 

kematiannya. Serta barang yang diwasiatkan setidaknya barang yang dapat memberi 

manfaat, sesuatu dapat dikatakan memberikan manfaat yaitu apabila sesuatu tersebut 

diperlukan. Setiap bagian tubuh dari manusia dapat didonorkan kecuali bagian alat 

kelamin yaitu; air mani, batang penis dan indung telur, sebab hal tersebut 
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bertentangan dengan tujuan syariat Islam yaitu untuk menjaga agar tidak 

tercampurnya nasab yang dapat mengakibatkan adanya proses kehamilan tanpa 

pernikahan. Pencangkokan organ tubuh mayat terhadap organ tubuh manusia yang 

masih hidup bertujuan untuk saling membantu antar sesama manusia agar tercapai 

kemaslahatan bersama dan mengharapkan ridho Allah swt. 

Disyaratkan dalam proses pencangkokan dan pemindahan organ tubuh tidak 

ada tindakan yang menyiksa atau penghinaan kepada mayat. Jadi setelah prosesnya 

selesai maka mayat tersebut harus tetap diperlakukan dengan baik dan sejalan dengan 

syariat Islam, yakni memandikan, dikafani, disholati terkhir menguburkan 

sebagaimana seharusnya. Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak ada 

maka wasiat pencangkokan serta dalam penggunaan organ tubuh mayat belum bisa 

dikatakan sah. Sumber utama dalam ajaran agama islam Majelis Tarjih 

Muhammadiyah adalah al-Quran dan al-sunah. 

B. Analisis Komparasi Terhadap Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah Tentang Wasiat Penggunaan Organ Tubuh Mayat 

1. Metode Istinbat Hukum Bahtsul Masail NU  

Istinbat hukum NU terkait wasiat penggunan organ tubuh mayat berlandaskan 

kepada pendapat para ulama terdahulu dan dalam pengambilan keputusan tetap 

berpedoman kepada fikih empat mazhab untuk menjawab berbagai masalah yang 

terjadi di tengah masyarakat. Yang ditandai dengan fakta lapangan yang menyatakan 

bahwasanya mendekati kata seluruh keputusan yang diputuskan, mennggunakan 

pendapat imam mazhab. 

Mengenai masalah transplantai atau pencangkokan, terdapat sebuah literatur 

klasik, yang mana dalam mazhab syafi’i imam Ar-Rafi’i (W.505) menyamakan 
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mengenai perkara yang hampir sama dengan perkara transplantasi. Iyalah perkara 

mengenai cangkok organ tubuh. Dia mengatakan bahwa seorang yang patah tulang 

kemudian dicangkok menggunakan tulang yang suci, itu tidak akan jadi masalah, 

namun apabila menggunakan tulang yang najis sebagai penyambung, maka perlu 

untuk mengetahui atas perinciannya: pertama, jika membutuhkan untuk dicangkok 

namun tidak mendapatkan selain tulang yang najis atau yang setaranya, maka 

hukumnya diperbolehkan dan tidak berkewajiban untuk melepas. Kedua bila posisi 

sedang tidak membutuhkan untuk mencangkok serta masih terdapat barang suci 

selain daripada tulang najis tadi, hingga dia harus untuk melepasnya kembali 

meskipun sudah terlanjur disambungkan dengan tulang yang najis, bila ada 

kekhawatiran terhadap rusaknya organ tubuh. 

Ulama fikih Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab al-fiqh al-islami wa 

adillatuhu, 4/2607, mengatakan bahwasanya ulama syafiiyah memperbolehkan untuk 

memakan bangkai manusia apabila tidak terdapat makanan lain yang artinya bahwa 

diperbolehkannya memakan bangkai manusia jika berada dalam keadaan darurat, 

karena kemulian orang masih hidup lebih kuat daripada kemuliaan orang yang sudah 

meninggal.  

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama Mazhab mengenai 

penggunaan organ seseorang yang dijatuhi hukuman mati yang digunakan sebagai 

pengobatan meskipun sudah dalam keadaan tak bernyawah, semacam yang dikisas 

dengan hukuman rajam sebab melakukan zina, ataupun murtad. Para ahli dalam 

Mazhab Hanafi, Maliki, serta Mazhab az-Zahiri, memiliki pandangan bahwanya 

walaupun seseorang sudah dalam keadaan mati, bagian organ tubuh manusia tersebut 

tetap tidak boleh digunakan sebagai pengobatan, meskipun itu adalah jalan 
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pengobatan satu-satunya, atau dalam artian sedang berada dalam keadaan darurat. 

Berbanding terbalik dengan ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali, 

bawasanya jika seseorang berada dalam situasi terdesak, organ manusia yang sudah 

ditetapkan hukuman mati dibolehkan menggunakan organ tubuhnya untuk 

menyembuhkan antar manusia, sesuai ketentuan bahwasanya proses pencangkokan 

hanya dapat dilaksanakan setelah kematiannya. 

Dalam istinbat hukum bathsul masail tentang wasiat penggunaan organ tubuh 

mayat, Nahdlatul Ulama memperbolehkan yang menyangkut penggunan atau 

penyangkokan organ tubuh mayat tetapi tetap dengan beberapa syarat tertentu. 

Namun menyangkut wasiatnya Nahdlatul Ulama menganggap hukumnya adalah 

tidak sah, sebab tidak masuk dalam kriteria syarat wasiat yakni mutlak al-milki (hak 

milik) yaitu yang mana menurut syara organ mayat adalah milik Allah swt, bukan 

menjadi milik pribadi seseorang. 

2. Metode Istinbat Hukum  Majelis Tarjih Muhammadiyah 

Sebagaimana metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah 

dalam penetapan suatu hukum, yakni: 

a. Ijtihad bayani, yaitu proses penyelesaian suatu kasus tertentu yang mana kasus 

hukumnya sudah ada dalam nash al-Quran dan hadis. 

b. Ijtihad qiyasi, yaitu proses penyelesaian suatu kasus yang terbilang masih terbaru 

dengan melakukan penganalogian kepada suatu hukum yang telah ada 

ketetapannya dalam al-Quran dan hadis. 

c. Ijtihad istislahi, yaitu proses untuk dapat menyelesaikan terhadap suatu masalah 

yang terbaru yang tidak ditemukan dalam al-Quran dan hadis, dengan berlogika 

dengan menimbang kemaslahatannya. 



58 

 

Dalam masalah wasiat penggunaan organ tubuh mayat, Majelis Tarjih 

Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad istislahi. Yang mana dalam hal ini 

menyelesaikan suatu masalah hukum yang terbaru yang tidak ditemukan di al-Quran 

dan hadis dengan memakai penalarnnya dalam menimbang kemaslahatannya. 

Walaupun dalam hal ini Muhammadiyah membolehkan wasiat penggunaan organ 

tubuh mayat, namun tidak serta merta membolehkannya secara mutlak, tetapi harus 

memenuhi beberapa syarat, diantaranya  tidak terjadi penyiksaan serta penghinaan 

terhadap mayat, dan memperlakukan mayat sebagaimana seharusnya dan sesuai 

dengan ajaran Islam.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

9
Imaiman, http://www-imaiman, blogspot. Co. Id/transplantasi-organ. Html. Diakses pada 

tanggal 15 Mei 2021. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menganaliuisis secara rinci tentang hukum wasiat penggunaan organ 

tubuh mayat, studi komparasi pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Berdasarkan dari uraian yang sebelumnya telah dipaparkan, penulis dapat  menarik 

suatu kesimpulan yaitu: 

Berdasarkan pendapat organisasi Islam tersebut antara NU dan 

Muhammadiyah ada perbedaan pada praktek wasiat tentang penggunaan organ tubuh 

mayat. Berdasarkan arah pandang Nahdlatul Ulama mengenai wasiat penggunaan 

organ tubuh mayat ini, menjelaskan bahwa hukumnya tidak sah dapat juga dikatakan 

bahwa wasiat tersebut batal. Karena dianggap tidak memiliki slah satu syarat sahnya 

wasiat diantaranya mutlak al-milki. Namun yang berkaitan dengan pencangkokan 

dan penggunaan organ tubuh mayat, hukumnya diperbolehkan meski dengan syarat 

diantaranya: karena diperlukan, dengan ketentuan tetap tertib pengamanan dengan 

kata lain dilakukan oleh orang yang ahli. Kedua, tidak menemukan organ, selain dari 

tubuh manusia itu. Sedangkan pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai 

wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat memperbolehkannya dan hukumnya 

adalah mubah. Sebab praktek wasiat organ tubuh mayat dapat mendatangkan 

manfaat kebaikan bagi yang penerima donor, dalam artian lebih banyak 

kemaslahatan yang ingin dicapai di bandingkan dengan kemudharatannya. Menurut 

Muhmmadiyah memelihara jiwa masih hidup masih menempati urutan yang tinggi, 

dibandingkan menghormati jasad manusia yang menempati urutan peringkat yang 

terendah. 
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Metode istinbat hukum antara Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih pun berbeda 

yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Bahtsul masail NU dalam 

menetapkan suatu hukum menggunakan metode istinbat yaitu metode ilhaqi, yakni 

menyelesaikan masalah hukum dengan melakukan persamaan hukum atas 

permasalahan yang ketetapannya belum ada, namun terdapat kasus hampir sama 

yang sudah ada ketetapannya dalam kitab lain, dalam artian menyamakan pendapat 

yang sudah ada, NU berlandaskan atas pendapat patra imam mazhab. Adapun 

Muhammadiyah menggunakan metode istinbat istislahi dalam menetapkan suatu 

hukum wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat. Yang merupakan proses 

penyelesaian suatu masalah hukum yang terbaru yang sebelumnya tidak ditemukan 

di dalam kedua sumber hukum (al-Quran dan hadis) menggunakan nalar dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan yang akan di dapat. 

Pada prinsipnya kedua organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan 

Muhammadiyah memperbolehkan dengan ketentuan, pertama berhubungan dengan 

nasab atau keturunan dan harus ada pernyataan wasiat yang bersangkutan dalam hal 

ini orang yang terancam nyawanya, bahwa ingin memberikan salah satu organ 

tubuhnya kepada seseorang. 

B. Implikasi 

1. Perlu untuk diberikan informasi melalui sosialisasi secara maksimal 

kepada masyarakat mengenai hukum wasiat penggunaan organ tubuh 

mayat, baik dari segi hukum positif dan juga hukum Islam terutama wasiat 

organ tubuh menurut pendapat NU dan Muhammadiyah, agar tidak terjadi 

kebingungan bagi masyarakat, dan ketika ingin melakukan ataupun 

menjadi penerima wasiat organ tubuh tidak ada lagi keraguan di dalamnya 
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namun tetap mempertimbangkan efek atau kemudharatannya. 

2. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wadah pemberi ataupun 

media informasi untuk menambah pengetahuan semua kalangan mengenai 

wasiat penggunaan organ tubuh mayat. 
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