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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 
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 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىوَ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   māta :م 

ىَ م  ر  : ramā 

قِي لَ َ : qīla 

تََُ ي مُو  : yamūtu  
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4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ف ََ ةَُا لأ ط  ض  و  لَِار  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :   ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbanā :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang.  Huruf "l" (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-bilādu :ا ل بلِا دَُ
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

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

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta'ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Ainil Maqsurah 

NIM : 80100219114 

Judul Tesis     : Pernikahan Tuna Wicara Menurut KHI di Kota 

Makassar Perspektif Mazhab Syafi’i  

 

  Tesis ini meneliti mengenai pernikahan tuna wicara menurut KHI di Kota 

Makassar perspektif mazhab Syafi’i. Pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan 

ke dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana implementasi syarat pernikahan 

di Kota Makassar menurut mazhab Syafi'i dan KHI? 2) Bagaimana praktik akad 

nikah di Kota Makassar menurut mazhab Syafi'i dan KHI? 3) Bagaimana kekuatan 

hukum pernikahan tuna wicara di Kota Makassar perspektif mazhab Syafi'i dan 

KHI? 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitan 
lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan berupa wawancara 
dengan penyuluh, penanggung jawab administrasi, penghulu, pengantin tuna wicara 
dan keluarga pengantin tuna wicara. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan 
dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, Implementasi syarat 
pernikahan di Kota Makassar berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 
ayat (2) menerangkan bahwa rukun nikah yang telah disetujui pelaksanaannya 
meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Persyaratan 
ini juga tertuang dalam KHI buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab IV mengenai 
rukun dan syarat perkawinan pasal 14, lalu dijabarkan pada pasal-pasal setelahnya 
mengenai persyaratan serta perincian penjelasan hukumnya. Setelah meneliti 
ditemukan bahwa syarat dan rukun ini berkesesuain dengan rukun dan syarat yang 
dikemukakan ulama mazhab Syafi’i. Kedua, Praktik akad nikah yang terjadi di Kota 
Makassar mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 27 serta Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 15. Peraturan yang 
dijalankan ini telah selaras dengan beberapa persyaratan akad nikah yang dijelaskan 
dalam mazhab Syafi’i. Ketiga, Kekuatan hukum pernikahan tuna wicara di Kota 
Makassar berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 
yang mengatur ketentuan pernikahan. Adapun mengenai pernikahan tunawicara 
telah ditentukan dalam KHI Buku I tentang Pernikahan dalam Pasal 17 ayat (3) dan 
hal ini telah berkesesuaian dengan mazhab Syafi’i. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia karena 

dianugerahi akal serta pikiran. Meskipun dalam beberapa kondisi manusia terlahir 

tidak sempurna secara fisik. Berkurang atau hilangnya beberapa fungsi fisik dapat 

terjadi sejak lahir maupun sebab-sebab lain yang datang seiring berjalannya waktu. 

Salah satu anak berkebutuhan khusus dan dikenal dengan anak luar biasa adalah 

anak tunawicara. Tunawicara adalah suatu gangguan atau kelainan dari suara, 

artikulasi dari bunyi bicara, dan atau masalah dalam kelancaran berbicara.1 

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2019 diperkirakan 

terdapat 466 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, dimana 34 juta 

diantaranya merupakan anak-anak. Sebagian besar dari mereka juga mengalami 

gangguan dalam berbicara. Sebanyak 360 juta atau sekitar 5,3% penduduk dunia 

mengalami ketulian dan kebisuan. Mayoritas orang dengan gangguan pendengaran 

dan penglihatan berada di negara dengan tingkat pendapatan mengewah ke bawah. 

Sekitar 180 juta penyandang disabilitas rungu berasal dari Asia Tenggara. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementrian kesehatan 

tahun 2018, proporsi tunarungu dan tunawicara sejak lahir pada anak umur 24-59 

 
1Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart, Komunikasi dan Perilaku Manusia (Depok: PT Raja 

Grafindo          Persada, 2013), 65. 



2 
 

 
 

bulan di Indonesia yaitu sebesar 0,11% dan 0,15%. Adapun persentase penyandang 

disabilitas dengan jenis tuna rungu dan tuna wicara sebesar 7,03% dan 2,57%. Ini 

merupakan angka yang tidak sedikit apabila dilihat dari jumlah penduduk.2 

Sebagai penyandang disabilitas, mereka yang mengalami tunawicara juga 

manusia biasa yang memiliki hak-hak serta kebutuhan seperti manusia pada 

umumnya termasuk dalam membangun rumah tangga dan melangsungkan 

pernikahan. Manusia yang siap menikah adalah manusia yang telah menginjak usia 

dewasa, dalam tugas perkembangannya sebagai salah satu wasilah untuk memnuhi 

kebutuhan kehidupannya baik kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan seksual, 

maupun kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan akan kasih saying, perlindungan, 

rasa aman, dihargai dan kebutuhan sosial.  

Terbentuknya masyarakat dimulai dari hubungan personal antara satu 

dengan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia diantaranya dihargai 

eksistentinya sebagai makhluk sosial serta kebutuhan biologis seperti memiliki 

keturunan. Para penyandang disabilitas termasuk tunawicara juga merasakan hal 

tersebut. Negara sebagai tempat berpayung mereka juga telah mengatur beberapa 

aturan dalam Undang-Undang RI dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan 

mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas termasuk tunawicara.  

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang ditetapkan di dalam               

al-Qur’an juga sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah swt., sebagaimana 

firmanNya dalam QS al-Rūm/30: 21 

 
2Kementrian Kesehatan RI, “Disabilitas Rungu”, Pusat Data dan Informasi Kementrian 

Kesehatan RI.com, https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-

tunarungu-2019 (20 Juli 2022) 

https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-tunarungu-2019%20(20
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-tunarungu-2019%20(20
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نمكُم مهومده أمنفُسِكُمۡ أمزۡومَٰج  وممِنۡ ءمايمَٰتِهِۦٓ أمنۡ خملمقم لمكُم مِ نۡ  هما ومجمعملم ب مي ۡ  ة  ا ل تِمسۡكُنُ وٓاْ إلِمي ۡ
يٓمَٰ  ًۚ إِنه فِ ذمَٰلِكم لَم

   ي مت مفمكهرُونم  م  ل قِموۡ  ت  ومرمحۡمة 
Terjemahnya:  

Dan di antara tanda-tanda (kekuasaanNya) ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.3 

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan 

sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt., mengikuti sunnah Rasulullah dan 

dianjurkan demi menjaga kesucian yang disyariatkan. Pernikahan adalah ikatan 

suci bersifat mengikat kedua mempelai dalam satu babak baru di kehidupan yang 

akan dilaluinya. Membangun keluarga melalui pernikahan merupakan bagian dari 

upaya menyempurnakan separuh agama, menjalin silaturrahim, memperluas 

jangkauan kebaikan, dan menambah jumlah manusia yang bersujud kepada Allah 

swt. Allah telah kabarkan dalam al-Qur’an perihal keluarga orang-orang beriman 

bahwa kelak mereka dikumpulkan di SurgaNya. Bagi seorang muslim, keluarga 

yang dibangun diatas pernikahan bukanlah sekadar ikatan dan hubungan sosial di 

dunia, melainkan pernikahan adalah sarana untuk menyemai kebaikan, 

menyempurnakan keimanan, dan jalan untuk meraih kebahagiaan di surga ‘Adn.  

Indonesia merupakan negara yang dibangun atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa dan penduduk yang bermayoritas agama Islam, maka pernikahan dan 

kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya karena pernikahan 

bukan sekadar unsur lahiriyah saja, tetapi unsur batin/rohani juga sangat penting 

 
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (t. Cet; Bekasi: Sukses Publishing, 

2012), h. 406. 
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dalam sebuah pernikahan.4 Syariat Islam memiliki salah satu tujuan yaitu 

memelihara kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah berdasarkan 

agama. Selain itu, pernikahan juga diakui oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974 tentang pernikahan menerangkan bahwa pernikahan selain sebagai perbuatan 

hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, tetapi juga merupakan 

bagian dari sisi keagamaan, sehingga suatu pernikahan dianggap sah dapat dilihat 

menurut agama dan keyakinan setiap orang yang melaksanakan pernikahan. Pasal 

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 RI tentang pernikahan menegaskan bahwa 

pernikahan adalah jalinan hubungan lahir batin yang berlangsung antara pria dan 

wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau 

rumah tangga yang berbahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.5  

Membangun sebuah keluarga dalam Islam dimulai dengan pernikahan. 

Pernikahan menurut Islam dapat disimpulkan sebagai akad atau ikatan yang sangat 

kuat disebut sebagai mīṡāqan gālīẓan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Mīṡāqan gālīẓan adalah perjanjian yang 

membingkai baik pasangan suami istri maupun keluarga secara umum.6 Salah satu 

hal yang pokok dalam membangun kehidupan dalam berkeluarga yaitu adanya 

ridanya serta persetujuan dari kedua mempelai.  

Perasaan rida dan persetujuan berasal dari hati yang tidak dapat dengan 

diukur secara konkrit. Oleh sebab itu harus ada perlambang yang jelas sebagai bukti 

 
4Djoko Prakoso dan Ketut Mutrika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 3.  
5Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, 

Kewarisan, dan Perwakafan (t. Cet; Jakarta: Permata Press, 2003 M), h. 79. 
6Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Yogyakarta: Elsa Press, Cet V, 

2008), 440. 
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kemauan dari kedua mempelai untuk mengadakan ikatan pernikahan. 

Perlambangan dapat disampaikan dengan ucapan lisan oleh pasangan pria dan wali 

dari calon mempelai wanita sebagai pihak yang melangsungkan akad. Hal inilah 

yang dikenal dengan istilah sīgat dalam pernikahan. Pelaksanaan akad nikah 

menurut para ulama fikih bahwa qābūl boleh diungkapkan dengan ungkapan dan 

bahasa apapun, tidak terikat satu bahasa atau ungkapan khusus selama hal itu 

menunjukkan persetujuan dari kedua mempelai.7 

Pernikahan dalam pandangan Islam memiliki rukun serta syarat yang 

menjadi hal penting demi terciptanya ikatan pernikahan antara laki laki dan 

perempuan. Rukun pernikahan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu 

pernikahan. Adapun syarat pernikahan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi 

oleh para pelaku hukum yang menjadi unsur atau bagian dari akad dalam 

pernikahan.8 Diantara rukun akad nikah adalah ījāb dan qābūl dalam defenisi lain 

disebut sebagai pernyataan yang diungkapkan dari salah satu pihak yang 

melangsungkan akad, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, ataupun dalam bentuk 

isyarat yang menunjukkan adanya sebuah keinginan terjadinya akad dari pihak 

suami atau pihak istri.9  

Hukum asal akad nikah harus diucapkan dengan lafaz yang menunjukkan 

adanya akad dengan ungkapan yang jelas, tidak ada makna kemungkinan lain yang 

sama kuat atau yang lebih tinggi maknanya. Selain itu, kedua pihak harus dalam 

 
7Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali, 2010), h.  80.  
8Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Cet I; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 107. 
9Aziz, Abdul, dkk. Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak (Cet. I; Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2009), h. 59.  
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majelis akad dan keduanya harus ada kemampuan untuk mengucapkannya. Ijab dan 

kabul dilakukan secara lisan, apabila dalam hal secara lisan tidak mungkin 

dilakukan karena salah satu pihak, maka dapat dilakukan dengan isyarat, contohnya 

bagi orang tuna rungu wicara. Meski hal ini belum pernah terjadi di zaman 

Rasulullah saw., namun telah terjadi pada zaman sepeninggal beliau.  

Akad pernikahan itu bukan hanya sebuah perjanjian yang bersifat 

keperdataan, melainkan akad merupakan sebuah perjanjian yang sangat kokoh dan 

kuat. Dalam Islam, akad pernikahan bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi   

yang ditentukan atau para kerabat yang mengahadiri acara berlangsungnya akad 

pernikahan, tetapi disaksikan juga oleh Allah swt. Akad nikah pada dasarnya dapat 

terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukan keinginan 

serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan para saksi. Di Indonesia akad 

nikah pada umumnya dilakukan di masjid atau di rumah bahkan di KUA (Kantor 

Urusan Agama). Calon mempelai laki-laki dan wali berada dalam satu majelis. Bagi 

tunawicara yang tidak mampu mengucapkan ijab dan kabul, maka Islam 

memberikan solusi dengan cara; pertama, menggantikan atau mewakilkan dengan 

seseorang yang dianggap percaya. Kedua, menggunakan tulisan. 

Pernikahan yang terlihat tidak biasa pernah terjadi antara Wakid Fajri (33 

tahun) dan Lailatul Wachidah (32 tahun) memang bukan pernikahan biasa. 

Pasalnya, kedua calon mempelai merupakan penyandang tuna wicara, mereka 

berkomunikasi menggunakan Bahasa isyarat. Prosesi akad nikah dilaksanakan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Sidoarjo pada Kamis, 6 Maret 2014. 

Petugas pencatat nikah Amirsyah, S.H. pada saat rafak (cross check data) sempat 
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bingung bagaimana cara mengajari calon pengantin laki-laki melafalkan akad 

nikah. Wakid Fajri, tidak bias mendengar suara penghulu dan ketika disodori teks 

ijab Kabul, dia tidak bias membaca karena tidak pernah mengenyam pendidikan 

formal alias buta huruf. Pada saat pelaksanaan dihadirkan orang ahli untuk 

menerjemahkan lafaz ijab dalam bahasa isyarat dan lafaz Kabul yang disampaikan 

dengan Bahasa isyarat ke dalam Bahasa Indonesia agar penghulu, mempelai laki-

laki, saksi dan semua yang hadir bias memahami ijab kabul yang dimaksud. Prosesi 

akad nikah yang unik itu berlangsung lancer dan dinyatakan sah oleh para saksi.10 

Contoh yang telah disebutkan merupakan realita problematika pernikahan 

dalam proses akad nikahnya seorang bisu (tunawicara). Seseorang yang bisu tidak 

mungkin mengucapkan ijab dan kabul dengan jelas yang sudah menjadi ketentuan 

secara umum dalam syarat akad nikah. Berdasar pada pertimbangan tersebut, 

penting dilakukan kajian tentang status hukum praktik pernikahan bagi tuna wicara 

dalam pandangan Islam. Khususnya pendapat mazhab Syafi’i yang berbeda dalam 

mengkiyaskan isyarat. Perbedaan pendapat dikalangan ulama tentu perlu dijelaskan 

kepada ummat agar tidak ada kesalahpahaman dalam interpretasi pendapat. Maka 

fokus penelitian tertuang dalam judul: “Pernikahan Tuna Wicara Menurut KHI 

di Kota Makassar Perspektif Mazhab Syafi’i” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian yang tertuang dalam judul penelitian ini 

maka dibutuhkan penyampaian penjelas beberapa istilah agar tidak terdapat 

 
10Bikin Haru Pasangan Tuna Rungu Ini Menikah dalam Sunyi, https://beritakini.co/news 

(20 Juli 2022).  

https://beritakini.co/news%20(20
https://beritakini.co/news%20(20
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kekeliruan dalam memahaminya. Adapun istilah yang dipandang perlu diperinci 

adalah sebagai berikut: 

1. Pernikahan Tuna Wicara 

a. Pernikahan 

Pernikahan berasal dari kata nikah. Nikah memiliki sinonim kawin yang 

bermakna perjodohan. Nikah adalah suatu akad perjanjian atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangga yang penuh dengan ketentraman 

serta kasih saying dengan cara yang di ridai Allah swt.11 

b. Tuna Wicara 

Tunawicara adalah suatu kelainan baik dalam pengucapan (artikulasi) 

bahasa maupun suara dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam 

berkomunikasi lisan dalam lingkungan.12 

Jadi pernikahan tuna wicara adalah akad yang dilangsungkan antara laki-

laki dan perempuan yang mempelai laki-lakinya atau kedua mempelai merupakan 

penyandang disabilitas tuna wicara. 

 

 

2. Kompilasi Hukum Islam 

 
11Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Cet I; Bandung: Al-Ma’rif, 1980), h. 7. 
12Dra. Hj. T. Sujihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa. (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2006). Hal. 93. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud adalah kumpulan hukum 

Islam yang terkait Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  

3. Perspektif Mazhab Syafi’i 

a. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang.  

b. Mazhab 

Mazhab adalah haluan dan ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi 

ikutan umat Islam.13 

c. Syafi’i 

Imam Syafi’i bernama lengkap Muhammad bin Idris al-Syafi’I (150-204 H/ 

749-820M). 

Perspektif Mazhab Syafi'i yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapat serta sudut pandang Imam Syafi'i beserta murid dan pengikut manhajnya 

dalam sebuah permasalah hukum Islam.  

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

akan dibahas pada penelitian ini yaitu pernikahan tuna wicara dilihat dari prespektif 

Imam Syafi’i beserta murid dan pengikut manhajnya yang dibandingkan dengan 

Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1991 khususnya yang terjadi di Kota Makassar.  

 

C. Rumusan Masalah 

 
13Andini, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. I; Surabaya: Prima Media, 2003), h. 264.  
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Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalahnya 

adalah bagaimana pernikahan tuna wicara di Kota Makassar perspektif empat 

mazhab. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan beberapa sub masalah yang 

kemudian dijadikan sebagai acuan dan selanjutnya dikembangkan dalam penelitian 

ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi syarat pernikahan di Kota Makassar menurut mazhab 

Syafi'I dan KHI? 

2. Bagaimana praktik akad nikah di Kota Makassar menurut mazhab Syafi'I dan 

KHI? 

3. Bagaimana kekuatan hukum pernikahan tuna wicara di Kota Makassar 

perspektif mazhab Syafi'I dan KHI? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang berkenaan dengan perbandingan penelitian terdahulu 

dengan orientasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama: Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam 

Tinjauan Imam Syafi’i yang di tulis oleh Sobirin pada tahun 2020. Jurnal ini secara 

umum mengembangkan penelitian berdasarkan dua permasalahan, yaitu defenisi 

akad nikah dengan surat dan isyarat serta penerapannya menurut Imam Syafi’i 

Penelitian yang menggunakan metode penelitian pustaka ini mengkaji konsep 

bolehnya akad nikah dengan tulisan (surat) dan diperbolehkannya akad nikah  

dengan isyarat bagi orang bisu menurut Imam Syafi’i dan mayoritas ulama. Imam 

Syafi’i menerangkan dalam karangannya kitab al Umm bahwa bolehnya akad nikah 

menggunakan tulisan (surat) sebagai isyarat dengan ketentuan seorang yang 
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melakukan akad nikah seperti ini disertai wakil dan bukti keterangan yang otentik 

dari calon suami, atau dapat diwakilkan pada orang lain. Adapun akad nikah bagi 

orang bisu dapat dilakukan dengan isyarat dengan ketentuan tidak adanya 

kesanggupan untuk menulis, maka boleh dengan isyarat yang sarih atau jelas. 

Penelitian ini akan membahas akad nikah menggunakan isyarat yang tidak hanya 

mengkhususkan pada pendapat Mazhab Syafi’i, akan tetapi penelitian ini akan 

membandingkan melihat aplikasinya di Kota Makassar. 

Kedua, Pernikahan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo (Studi 

Kasus di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong dan Desa Sidoarjo Kecamatan 

Jambon) ditulis oleh Maghfur Hasbullah tahun 2018. Tesis ini membahas tentang 

pernikahan penyandang disabilitas secara umum, interaksi penyandang disabilitas 

dalam rumah tangga terhadap keluarga dan masyarakat, dan pandangan masyarakat 

sekitar pernikahan penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian Maghfur dengan 

penelitian ini yaitu penelitian maghfur membahas secara umum tentang pernikahan 

penyandang disabilitas yang di dalamnya termasuk pernikahan tuna wicara. Selain 

itu penelitian Maghfur juga tidak membahas pendapat Mazhab Syafi’i. 

Ketiga, Studi Kritis Kompilasi Hukum Islam Tentang pernikahan yang 

disusun oleh Dzamila Usup tahun 2011. Penelitian ini membahas urgensi penerapan 

perspeksif fikih tentang rukun dan syarat pernikahan, urgensi penerapan perspektif 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 terhadap studi kritis KHI tentang rukun dan 

syarat pernikahan, dan analisis studi kritis KHI tentang pernikahan. Jurnal milik 

Djamila membahas tentang pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam namun 

tidak membahas tentang pernikahan perspektif Mazhab Syafi’i seperti ini yang akan 
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dibahas pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini membahas secara sesuai 

dengan KHI di Indonesia tanpa mengambil sampel dari salah satu wilayah di 

Indonesia 

Keempat: Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara dalam perspektif 

Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Ahmad Baihaqi pada tahun 2021. 

Penelitian ini membahas tentang defenisi Kompilasi Hukum Islam, pernikahan 

beserta penjelasannya, dan tinjauan akad nikah mempelai tunawicara perspektif 

Kompilasi Hukum Islam. Jurnal ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantara persamaannya yaitu keduanya 

membahasas tentang pernikahan bagi tunawicawa. Adapun perbadaannya terletak 

pada perspektif yang digunakan. Penelitian ini membahas perspektif Kompilasi 

Hukum Islam, adapun dalam penelitian ini akan membahas pernikahan tunawicara 

perspektif mazhab Syafi’i dengan melihat bagaimana implementasinya di Kota 

Makassar. 

Kelima, Tinjauan Hukum Islam terhadap Paraktik Akad Nikah bagi 

mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang ditulis 

oleh Ahmad Hafid Safruddin. Jurnal ini membahas seputar pernikahan seperti 

pengertian, tujuan, dasar hukum serta syarat dan rukunnya. Dilanjutkan dengan 

menjelaskan tentang akad nikah mempelai tunarungu beserta analisis hukum Islam 

terhadap praktik akad nikah bagi mempelai tunarungu di KUA Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri. Meskipun membahas tentang pernikahan tunarungu dalam suatu 

kecamatan, penelitian tersebut hanya menerangkan dalam perspektif Islam secara 

umum. Adapun penelitian ini akan membahas tentang pernikahan tuna wicara 
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dalam perspektif mazhab Syafi’i di Kota Makassar beserta kesesuainnya dengan 

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tentang pernikahan yang 

berlaku di Indonesia. 

Dengan demikian, berdasarkan pengamatan peneliti pada hasil penelitian 

penelitian terdahulu, masih sedikit yang membahas tentang pernikahan tuna wicara. 

Terkhususnya belum ditemukan hasil penelitian yang titik fokusnya mengkaji 

tentang pernikahan tuna wicara menurut KHI di Kota Makassar perspektif mazhab 

Syafi’i. 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah segala yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai.14 Jadi tujuan kegiatan atau usaha yang berakhir dengan telah 

tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi syarat pernikahan di Kota Makassar menurut 

mazhab Syafi'i  

b. Untuk mengetahui praktik akad nikah di Kota Makassar menurut mazhab Syafi'i 

c. Untuk mengetahui kekuatan hukum pernikahan tunawicara di Kota Makassar 

perspektif mazhab Syafi'i 

 

 

 

 
14Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet V, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),    h. 

29. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil 

peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada kajian 

hukum Islam, dan memberikan kontribusi sumbangan pemikiran untuk kajian 

mengenai pernikahan bagi tuna wicara menurut KHI di Kota Makassar prespektif 

mazhab Syafi’i.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang konstruktif untuk 

dijadikan sebagai sumber rujukan dan pertimbangan masyarakat Sulawesi Selatan 

khususnya di kota Makassar mengenai konsep pernikahan bagi tuna wicara dalam 

Islam. 



ABSTRAK 
Nama : Ainil Maqsurah 

NIM : 80100219114 

Judul Tesis     : Pernikahan Tuna Wicara Menurut KHI di Kota 

Makassar Perspektif Mazhab Syafi’i  

 

  Tesis ini meneliti mengenai pernikahan tuna wicara menurut KHI di Kota 

Makassar perspektif mazhab Syafi’i. Pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan 

ke dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana implementasi syarat pernikahan 

di Kota Makassar menurut mazhab Syafi'I dan KHI? 2) Bagaimana praktik akad 

nikah di Kota Makassar menurut mazhab Syafi'I dan KHI? 3) Bagaimana kekuatan 

hukum pernikahan tuna wicara di Kota Makassar perspektif mazhab Syafi'I dan 

KHI? 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitan 
lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan berupa wawancara 
dengan penyuluh, penanggung jawab administrasi, penghulu, pengantin tuna wicara 
dan keluarga pengantin tuna wicara. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan 
dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, Implementasi syarat 
pernikahan di Kota Makassar berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 
ayat (2) menerangkan bahwa rukun nikah yang telah disetujui pelaksanaannya 
meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Persyaratan 
ini juga tertuang dalam KHI buku I mengenai Hukum Perkawinan Bab IV mengenai 
rukun dan syarat perkawinan pasal 14, lalu dijabarkan pada pasal-pasal setelahnya 
mengenai persyaratan serta perincian penjelasan hukumnya. Setelah meneliti 
ditemukan bahwa syarat dan rukun ini berkesesuain dengan rukun dan syarat yang 
dikemukakan ulama mazhab Syafi’i. Kedua, Praktik akad nikah yang terjadi di Kota 
Makassar mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 27 serta Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 15. Peraturan yang 
dijalankan ini telah selaras dengan beberapa persyaratan akad nikah yang dijelaskan 
dalam mazhab Syafi’i. Ketiga, Kekuatan hukum pernikahan tuna wicara di Kota 
Makassar berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 
yang mengatur ketentuan pernikahan. Adapun mengenai pernikahan tunawicara 
telah ditentukan dalam KHI Buku I tentang Pernikahan dalam Pasal 17 ayat (3) dan 
hal ini telah berkesesuaian dengan mazhab Syafi’i. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Islam 

1. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan berasal dari kata nikah. Nikah: adalah ikatan (akad) perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama.1 Kata nikah 

berasal dari bahasa Arab yang bersinonim dengan kata al-ziwāj atau al-zawāj atau 

al-zījah. Secara etimologi, kata nikah bermakna al-waṭ'u ( atau (الوَطْءُ   al-ḍammu 

لضم) (ا  dan al-Jam'uُ(الجَمْع). Al-Waṭ’u berasal dari kata waṭi’a – yaṭa’u – waṭ’an 

 ,yang bermakna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak وًطَأ - يَطَأ - وَطأ

memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.2 Makna 

pernikahan secara bahasa ini menunjukkan bahwa hakikat pernikahan adalah 

hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.  

Menurut ahli fikih, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna 

majāzī-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang mayoritas terdapat dalam 

al-Qur’an dan hadis. Mazhab Syafi’i dan Maliki memperkuat pendapat kedua ini 

dengan beberapa argumen,3 diantaranya dari al-Qur’an dalam QS al-Nūr/24: 32 

Allah berfirman: 

                                                             
1Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Nikah”, https://kbbi.kemdikbud.go.id 

/entri/nikah (20 Maret 2022). 

2Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, Mu’jam al-Wasīṭ (Cet. V; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-

Dauliyah, 2011 M), h. 1084. 

3‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, Kitāb al-Fikih ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, vol. 4, (Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2011), h. 7. 
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لِحِيَن مِنأ عِبَادكُِمأ وَإِمَائِٓكُمأۚۡ  ىَم مِنكُمأ وَٱلص م يَمَ  …وَأنَكِحُواْ ٱلۡأ
Terjemahnya:  

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan...4 

 

Rasulullah saw. juga bersabda 

 

 رواه أبو داود و الترمذي 5 ...ودهُ شُ  وَ لِ وَ إل بِ  احَ كَ  نِ لَ عَن عَائشة  
Artinya: 

Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi... 

عَنْ عَلِي ٍّ رضي الله عنه قَالَ : قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صلى الله عليه وسلم : خَرَجِتُ مِنْ نِكَاحٍّ ، 
ةِ حِ الجاَهِلِي  وَلََْ أَخْرجُْ مِنْ سِفَاحٍّ ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلََ أَنْ وَلَدَنِ أَبِ وَأمُِ ي فَ لَمْ يُصِبْنِِ مِنْ سِفَا 

 أخرجه الطبرانِ 6شَيْء  
Artinya: 

Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘Saya dilahirkan dari pernikahan, bukan 

perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan saya, maka tidak ada 

(tradisi) perzinaan jahiliyah yang menimpaku. 

 

Firman Allah yang disebutkan dalam ayat QS al-Nūr/24: 32 secara jelas 

memperlihatkan kata ‘nikah’ memiliki arti ‘akad’ dan tidak dapat diartikan jima’ 

(bersetubuh). Demikian pula dua hadis yang disebutkan setelahnya. Hadis pertama 

                                                             
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 356. 

5Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar al-Dār al-Quṭnī, Sunan al-Dār al-Quṭnī, vol. 4 (T.t.: T.P, 

t.th.), h. 313. 

6Ṣuhaib ‘Abd al-Jabbār, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ li al-Sunan wa al-Masānid, vol.1, (T.t.: t.p., 

2014), h. 428. 
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menyebutkan kata nikah yang dihubungkan dengan wali dan saksi, sehingga 

menunjukkan bahwa makna nikah yang dimaksudkan adalah akad, sebab jima’ 

tidak terikat dengan wali dan saksi. Berbeda dengan akad yang mempersyaratkan 

adanya saksi dan wali 

Apabila kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu memiliki arti 

demikian, selama tidak terdapat satu dalil pun yang menjelaskan makna lain.7 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) 

menikmati pihak satunya.8 Meskipun demikian, menurut ulama ushul bahwa makna 

nikah secara hakiki bermakna bersetubuh.  

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan 

menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara calon mempelai 

pria dengan calon mempelai wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan 

menciptakan keluarga yang berbahagia yang dibangun di atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa.9 Peraturan ini berlandaskan pada peraturan pemerintah berdasarkan 

PMA No 20 tahun 2019. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

tidak terdapat pertentangan definisi antara satu dengan definisi lainnya, karena pada 

dasarnya sumber syariat Islam adalah Allah swt. Persinggungan pengertian hanya 

terletak pada redaksi kalimatnya. Kesimpulan dari pengertian tersebut bahwa nikah 

                                                             
7Usamah bin Kamal, Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z (Cet XV; Jakarta: Ibnu 

Katsir, 2016), h. 11.  

8Jabir al Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim (Cet. XV; Jakarta: Darul Falah, 

2008), h. 574. 

9Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, 

Kewarisan, dan Perwakafan (t. Cet; Jakarta: Permata Press, 2003), h. 79.  
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adalah akad yang menghalalkan hubungan suami isteri, membangun bahtera rumah 

tangga di antara keduanya serta menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban 

antara keduanya.  

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Menikah termasuk dari sunnah yang paling ditekankan oleh setiap Rasul, 

termasuk Rasulullah. Pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah dalam Islam, 

wajib memiliki dasar hukum pada pelaksanaannya. Dasar hukum pernikahan 

banyak dijelaskan oleh para Ulama khususnya para ulama dari berbagai mazhab. 

Mereka merincikan hukum-hukumnya menjelaskan berbagai tujuan dan pengaruh-

pengaruhnya karena pernikahan itu disyariatkan di dalam kitabullah, sunah Nabi, 

dan ijma’ Ulama. Hal  ini didasarkan pada firman Allah swt. QS al-Nisā’/4: 3. 

نََم وَثُ لمَ وَإِنأ 
يَ تمَمَىم فَٱنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ ٱلنِ سَآءِ مَثأ

سِطُواْ فِ ٱلأ تُمأ أَل  تُ قأ ثََ  وَربُمَ َۖ  فنَِنأ خِفأ
نَمٓ أَل  تَ عُولُواْ  لِكَ أدَأ مَنُكُمأۚۡ ذمَ دِلُواْ فَ ومَحِدَةً أَوأ مَا مَلَكَتأ أيَأ تُمأ أَل  تَ عأ  خِفأ

Terjemahnya:  

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatik (apabila kamu menikahinya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.10 

 

 

Firman Allah QS al-Nisā’/4: 3 menerangkan bahwa salah satu fitrah dari 

manusia yaitu melangsungkan pernikahan demi melanjutkan keturunan. Bahkan 

Allah sendiri yang menjelaskan bahwa seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu 

                                                             
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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perempuan apabila dia mampu berbuat adil. Namun apabila dia tidak mampu 

berbuat adil maka dia diperintahkan cukup menikahi satu perempuan saja. Hal ini 

adalah bukti pentingnya sebuah pernikahan. 

Firman Allah dalam QS al Ra’d/13: 38. 

 

نَا رُسُ  سَلأ لِكَ  مِ ن لً وَلَقَدأ أرَأ نَا قَ بأ ومَ  لََمُأ  وَجَعَلأ تَِ  أَن لرَِسُولٍّ  كَانَ   وَمَا وَذُر يِ ةًۚۡ  جًاأزَأ
أ
نِ  إِل   ايةٍَّ بِ  يََ  بِِِذأ

هِ   ب  كِتَا  أَجَلٍّ  لِكُل ِ  ٱلل 
Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu 

dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak 

ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) 

melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).11 

 

Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk menikah sebagaimana 

sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud:  

 

ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ : )يَ   مَعْشَرَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالَ قاَلَ رَسُولُ اللِ  صَل ى الل 
بَابِ مَنْ اسْتَ  نُ للِْفَرجِْ ، وَمَنْ لََْ طاَعَ منكُم الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَو جْ ، فنَِن هُ أغََضُّ للِْبَصَرِ ، وَأَحْصَ الش 

  12.يَسْتَطِ ْۖ فَ عَلَيْهِ بِِلص وْمِ فنَِن هُ لهَُ وجَِاء  (
Artinya: 

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. berkata: Rasulullah saw bersabda: “wahai 

para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, 

maka kawinlah. Maka sesungguhnya perkawinan itu lebih memejamkan 

mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji. (HR. Muslim). 

 

Hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya menikah bagi yang telah telah 

memiliki kecukupan untuk menyelenggarakannya karena pernikahan dapat 

                                                             
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 354. 

12Muslim bin Hajjāj al Qusyairi, Sahīh Muslim, Juz 3, (t. Cet; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub 

al-Ilmiyyah, 1993) h. 147. 
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menjaga seseorang dari perbuatan keji. Adapun bagi mereka yang belum mampu, 

maka Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berpuasa. 

Hukum pernikahan apabila ditinjau dari aspek hukum syar’inya ada lima 

hukum. Pernikahan dalam suatu kondisi dapat menjadi wajib, sunnah (mustahāb), 

haram, makruh dan mubah. Berikut penjelasan hukum nikah dapat berubah 

berdasarkan kondisi setiap orang. 

a. Wajib 

Pernikahan hukumnya menjadi wajib bagi mereka yang mampu, memiliki 

keinginan untuk melakukan dan khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Sebab, 

menjaga diri dari larangan (berzina) hukumnya wajib, dan hal itu bisa dilakukan 

dengan menikah. 

b. Sunnah 

Bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu 

melakukannya, sementara dia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan larangan 

Allah swt. (berzina), maka hukum nikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya 

lebih baik daripada menyendiri untuk ibadah, sebab, rahbaniyyah (tidak beristri 

atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) sama sekali bukan termasuk 

ajaran Islam. 

c. Haram 

Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang tidak mampu memberi 

nafkah lahir dan batin serta tidak memiliki hasrat. Imam al-Ṭabrani menjelaskan 

ketika seorang tahu bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah, mahar atau 

kewajiban-kewajiban lain maka dia tidak boleh menikah hingga calon istri 



21 
 

mengetahui kondisi calon suaminya yang sebenarnya, atau hingga yang 

bersangkutan mampu memenuhi hak-hak istri. Begitupula sebaliknya apabila calon 

istri tidak mampu memenuhi hak suaminya maka haram baginya menikah. 

b. Makrūh 

Nikah makruh hukumnya bagi orang-orang yang lemah syahwat dan tidak 

mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak istri seperti istrinya 

kaya raya atau tidak memiliki hasrat seks. Semakin makruh lagi hukumnya jika 

pernikahan ini akan menghentikan ibadah tertentu atau mengganggu aktivitas 

mempelajari atau mengamalkan ilmu. 

c. Mubāḥ 

Hukum menikah menjadi mubah apabila seseorang tidak terdesak oleh 

alasan yang mewajibkan nikah atau kondisi yang mengharamkan nikah.13  

Pernikahan merupakan sunnatullah yang terjadi pada setiap makhluk hidup 

ciptaan Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah 

memilih pernikahan sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan generasi 

keturunannya untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Manusia diciptakan berbeda 

dari makhluk ciptaan Allah lainnya yang hidup bebas mengikuti fitrah dan 

nalurinya sehingga apabila berhubungan mereka melakukannya tanpa aturan 

bahkan anarki. Allah menurunkan syariat dan hukum salah satu tujuannya demi 

menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Hubungan antara laki-laki 

dan perempuan diatur secara terhormat dan dibangun di atas rasa saling meridai 

                                                             
13Sayyid Sābiq, Fikih al-Sunnah (Cet I; Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), h. 359. 
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dengan adanya ijab kabul, dan dihadiri oleh para saksi dengan menyaksikan bahwa 

pasangan tersebut itu telah saling terikat.14 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Saat akan menuju ke jenjang pernikahan sebagai ibadah terpanjang dalam 

hidup, maka terlebih dahulu patut memperhatikan hal-hal yang harus ada dari 

terlaksananya sebuah pernikahan yaitu melengkapi syarat-syarat serta rukun-

rukunnya. Apabila keduanya sudah terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah 

dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. 

Rukun dan syarat menjadi timbangan penentu dalam suatu perbuatan 

hukum, khususnya yang berkaitan dengan ibadah, apakah sah atau tidak perbuatan 

tersebut dari segi hukum. Pernikahan yang sarat akan tingginya nilai suatu ibadah  

dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawwadah dan rahmah, maka dalam Islam diaturlah rukun dan syarat tertentu, agar 

tujuan disyariatkan pernikahan tercapai. Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-

rukunnya, sebagaimana penjelasan berikut ini: 

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya yaitu diketahui keberadaanya 

4) Dapat memberikan persetujuan 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

                                                             
14Sayyid Sābiq, Fikih al Sunnah, h. 15. 
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b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 

1) Islam atau Ahlu Kitab 

2) Perempuan 

3) Jelas orangnya yaitu diketahui keberadaannya 

4) Dapat dimintai persetujuanya 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. Wali Nikah  

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang 

akan menikahkanya. Syarat wali diantaranya: 

1) Cakap bertindak hukum (balig dan berakal) 

2) Merdeka 

3) Seagama antara wali dan mempelai  

4) Laki-laki 

5) Adil 

Wali ada dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali bagi mempelai 

wanita yaitu ayah kandung atau penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan 

seterusnya sesuai dengan urutan dari ahli waris wanita tersebut, atau orang bijak 

dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat,15 hal ini berdasarkan sabda Nabi 

saw.: 

 

اَ امْرَأةٍَّ نَكَحَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ قاَلَ : أيَُّ ِْْ إذْنِ وَليِِ هَا فنَِكَاحُهَا بِ عَنْ عَائِشَةَ أَن  الن بِ  صَل ى الل  غََ
نْ فَ رْجِهَا، بَِطِل ، فنَِكَاحُهَا بَِطِل ، فنَِكَاحُهَا بَِطِل ، فنَِنْ دَخَلَ بِِاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بِاَ اسْتَحَل  مِ 

 16سَائِي  ن  فنَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّلْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لَ وَلِ  لهَُ. رَوَاهُ الْْمَْسَةُ إل  ال
 

                                                             
15Jabir al Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minhaj al-Muslim, h. 575. 

16Ibnu Hajar al Asyqalani, Bulugh al Maram (t. Cet; Semarang: Toha Putera, t. th) h. 430. 
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Artinya:  

Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Wanita yang menikah tanpa 

wali, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Bila 

yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar 

yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para 

wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang 

tidak punya wali.”  

 

d. Saksi Nikah 

Pelaksanaan pernikahan dapat dikatakan sah apabila akad nikah tersebut 

disaksikan oleh dua orang saksi, hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. berikut ini: 

 عَدْلٍّ )رواه ل نِكَاحَ إِل  بِوَلِ ٍّ وَشَاهِدَيْ عَن عَائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم قال: 
 17الدارقطنِ وابن حبان(

Artinya: 
Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. 

Syarat saksi nikah adalah: 

1) Minimal terdapat dua orang laki-laki 

2) Hadir dalam pelaksanaan ijab kabul 

3) Dapat memahami maksud akad 

4) Islam 

5) Dewasa 

 

e. Ijab Kabul  

Ijab kabul memiliki syarat sebagai berikut: 

1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

                                                             
17Ali bin Umar al Daraquthni, Sunan al Daruquthni (t. Cet; Beirut-Libanon: Dar al 

Ma’rifah, 2001) h.147. 
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3) Memakah kata-kata nikah, tazwīj atau terjemahan dari kata tersebut 

4) Antara ijab dan kabul bersambungan  

5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya 

6) Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah 

 

4. Akad Dalam Pernikahan 

a. Pengertian Akad dalam Pernikahan 

Salah satu rukun yang utama dalam sebuah pernikahan yaitu kerelaan antara 

calom mempelai laki-laki dan calom mempelai wanita untuk menjalin kehidupan 

rumah tangga. Perasaan kerelaan dan rida pekerjaan hati yang tidak dapat diukur 

atau dilihat, karena itu harus ada bentuk yang jelas untuk membuktikan kemauan 

dalam melangsungkan bahtera rumah tangga. Bukti tersebut dapat diungkapkan 

dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan prosesi pernikahan. 

b. Rukun dan Syarat Akad dalam Pernikahan 

Akad nikah dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah dalam 

pernikahan. Jika akad nikah dinyatakan telah sah maka baik dari suami istri atau 

pihak lain tidak memiliki hak untuk membatalkan akad nikah atau mengakhirinya 

kecuali melalui talak atau kematian. Karena itu, para Ulama menyatakan bahwa 

syarat-syarat sempurnanya pernikahan adalah satu, yaitu hendaknya salah satu dari 

suami istri tidak memiliki hak merusak akad nikah setelah berlangsungnya akad 

nikah. Andai salah satu keduanya masih memiliki hak untuk merusak akad, berarti 

akad nikahnya belum sempurna. 
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Akad nikah memiliki beberapa syarat berikut ini: 

1) Calon mempelai telah memasuki usia akil balig 

Apabila syarat ini tidak terpenuhi baik dikarenakan salah seorang dari 

keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka hal ini menunjukkan bahwa calon 

mempelai belum mencapai usia balig, sehingga akad nikah tidak dapat 

dilangsungkan. 

2) Lafaz akad tidak bersyarat  

Lafaz akad tanpa adanya syarat dan selesai bersamaan dengan tuntasnya 

akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya 

nikahkan anak saya apabila kamu diterima menjadi pegawai negeri” 

3) Menyatukan pelaksanaan ijab kabul dan harus bersifat segera (al-faur) 

Menyatukan pelaksanaan ijab kabul maksudnya tidak memisahkan antara 

ijab dan kabul dengan perkataan atau pembicaraan lainnya. Pendapat lain 

menyebutkan apabila terdapat selang waktu antara ijab dan kabul, maka yang 

demikian itu masih tetap sah selama masih berada dalam majelis serta kedua 

mempelai belum melakukan kegiatan lainnya. Dalam Kitab al-Muqnī dijelaskan 

bahwa dasar hukum yang berlaku dalam majelis akad nikah sama seperti yang 

berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun landasan dalil dari hal tersebut adalah 

disyariatkannya serah terima dan juga pembeli memiliki hak memilih dalam 

berbagai perjanjian jual beli. Sebagai konsekuensinya, jika kedua mempelai 

tersebut tidak berada dalam satu majelis atau satu tempat, maka ijab yang 

dimaksudkan menjadi batal dan tidak sah.  
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Imam Ahmad meriwayatkan tentang seorang laki-laki yang didatangi 

beberapa orang lalu meminta kepada laki-laki tersebut untuk menikahi seorang 

wanita. Laki-laki itu lalu menyetujuinya dan akan menikahinya dengan seribu 

dinar. Kemudian mereka kembali dan memberitahukan kepada mempelai wanita. 

Ternyata wanita tersebut berkata bahwa dia menyetujuinya. Perihal ini kemudian 

ditanyakan kepada Imam Ahmad, apakah yang hal ini dapat dikatakan sebagai 

pernikahan? Imam Ahmad menjawab bahwa hal itu bisa dikatakan sebagai 

pernikahan.  

Adapun Ulama mazhab Syafi’i menambahkan satu syarat terhadap 

pernikahan dengan kasus tersebut, yaitu dilaksanakan dalam satu majelis. Mereka 

berpandangan bahwa jika dilakukannya pemisahan antara ijab dan kabul dengan 

menambahkan kata pendahuluan, contonya saat wali mempelai wanita mengatakan: 

Aku nikahkan kamu. Lalu calon mempelai laki-laki itu menjawab: Dengan nama 

Allah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada 

Rasulullah, aku terima nikahnya. Maka mengenai hal ini terdapat dua pendapat: 

Pertama, pendapat syaikh Abu Hamid Al Isfirayaini yang menyebutkan 

bahwa pernikahan seperti ini tetap sah karena kata pendahuluan menjadi hal yang 

dibolehkan dalam pelaksanaan akad pernikahan, sehingga tidak membatalkan 

pernikahan. Kasus seperti ini seperti halnya tayamum antara dua salat yang 

pelaksanaannya dengan cara jama’.  

Kedua, pendapat yang menyatakan, bahwa pernikahan seperti ini dianggap 

tidak sah, karena kata pembuka (muqaddimah) dianggap memisahkan antara 

ucapan ijab dan kabul dari mempelai laki-laki. Hal ini tidak dapat disamakan 
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dengan tayamum yang diperintahkan untuk melakukannya diantara dua salat, maka 

khutbah pernikahan diperintahkan sebelum berlangsungnya akad pernikahan. 

Adapun Imam Malik membolehkan selama tenggang waktu yang tidak terlalu lama 

antara ijab dan kabul. 

4) Lafal kabul tidak bertentangan dengan ijab kecuali pertentangannya itu lebih 

baik dari yang seharusnya 

Contoh dari adanya pertentangan misalnya apabila pihak wali mengatakan: 

Aku menikahkanmu dengan putriku, fulanah dengan mahar seratus Junaihah. Lalu 

mempelai laki-laki menjawab: Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus 

Junaihah. Dalam kasus ini, pernikahan itu telah sah, karena mencukupi dari yang 

seharusnya. 

5) Wali dan mempelai laki-laki saling mendengar satu dengan lainnya dan 

memahami, bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah 

Saling mendengar dan memahami kalimat yang diucapkan antara wali dan 

mempelai laki-laki. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per 

kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena yang terpenting 

adalah tujuan dan niat.18 

 

 

 

                                                             
18Syekh Kamil Muhammad. Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar. (Cet X; Jakarta: Pustaka 

al Kautsar, 2002), h. 404. 
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6) Menggunakan lafaz nikah (tazwīj) atau sinonimnya dalam bahasa lain  

Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa lafaz yang digunakan 

dalam akad haruslah menggunakan lafaz nikah dan tazwīj atau dengan kata lain 

yang terjemahannya dalam bahasa lain. Alasan yang dikemukakan mazhab Syafi’i 

diantaranya hadis Nabi saw.: 

نُ  عِنْدكَُم عَوَان  اتَّ َذُتُُوُهُن  بِِمََانةَِ اِلله وَاسْتَحْلَلْ  اً فنَنَّ  ْْ تُمْ فُ رُوجَهُن  بِكَلِمَةِ أوُصِيكُمْ بِِلنِ سَاءِ خَ
 رواه البخاري و مسلم 19اللهِ 

Artinya: 

Saya berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. 

Sesungguhnya mereka (bagaikan) tawanan kalian, kalian mengambilnya 

sebagai amanat dari Allah dan kehalalan farjinya bagi kalian berdasarkan 

kalimat Allah 

 

Pendapat mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kalimat ُُِالل ُبأِمََانَةِ وه نَّ (اتَّخَذْت م  )ُ

bermakna bahwa akad nikah bukan akad untuk menentukan makna kepemilikan. 

Kata (بِكَلِمَةُِالل)  yang disebutkan oleh hadis yang berkonsekuensi pada halalnya farji 

perempuan adalah lafaz inkāh dan tazwīj, dua kata itu tidak mengisyaratkan makna 

kepemilikan, karena kata tazwīj berarti (التَّعْلِيق) “tergantung” dan kata nikah 

bermakna ( مُ   berkumpul”. Kedua kata tersebut tidak dipergunakan dalam akad“ (الضَّ

apapun yang bertujuan untuk menetapkan kepemilikan.  

7) Tidak mengandung makna yang meragukan 

Para fuqaha telah mensyaratkan pada bentuk kalimat ijab dan kabul harus 

dalam bentuk fi’il māḍi (lampau) bagi kedua belah pihak atau salah satunya bentuk 

māḍi, sedangkan lainnya bentuk kata kerja mustaqbal (yang akan datang). Hal ini 

                                                             
19Muḥammad, Al-Mabsūṭ, vol. V (Beirut; Dār Ma’rifah, 1993), h. 59 
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dikarenakan bentuk kata kerja yang digunakan sangat mempengaruhi makna. 

Misalnya seorang wali mengatakan, “ُُِْاِبْنَتي جْت كَ  aku nikahkan kamu dengan) ”زَوَّ

putriku), sebagai bentuk māḍi lalu mempelai laki-laki menjawab, “  aku) ”قَابلِْتُ 

terima nikahnya), sebagai bentuk māḍi. Contoh yang lain misalnya ketika seorang  

wali mengatakan: “كَُاِبْنَتِي ج   sebagai ,(aku akan nikahkan kamu dengan putriku) ”أ زَوَّ

bentuk kata kerja mustaqbal. Lalu mempelai laki-laki menjawab: “  aku terima) ”قَابلِْتُ 

nikahnya), sebagai bentuk māḍi. Para fuqaha mensyaratkan hal itu karena adanya 

persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak merupakan rukun bagi akad 

nikah. Sedangkan ijab dan kabul hanya merupakan bentuk nyata dari persetujuan 

tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak harus menunjukkan secara jelas 

adanya persetujuan dan kesepakatan tersebut pada waktu akad nikah berlangsung. 

Adapun bentuk kalimat yang dipakai menurut syari’at bagi sebuah akad nikah 

dalam bentuk māḍi. Hal ini dikarenakan adanya persetujuan dari kedua belah pihak 

yang bersifat pasti dan tidak mengandung pengertian lain. 

Dilain pihak, bentuk mustaqbal tidak menunjukkan secara pasti persetujuan 

antara kedua belah pihak tersebut pada saat percakapan berlangsung. Sehingga, 

apabila salah seorang diantaranya mengatakan: “ُِاِبْنَتي كَ ج   Aku akan nikahkan) ”أ زَوَّ

kamu dengan putriku). Lalu pihak yang lain menjawab: “ ُنِكَا حَهَاأقَْبلَْت  ” (aku akan 

menerima nikahnya). Maka bentuk tersebut tidak dapat membuat akad nikah 

dianggap sah karena kalimat yang diucapkan ini mengandung makna yang bersifat 

janji. Akad nikah menggunakan kata kerja yang akan mendatang tidak dapat disebut 

sebagai akad pada saat itu. Kecuali mempelai laki-laki mengatakan: “ جْنيُِابْنَتكََُو ُِزَُ ” 

(nikahkan aku dengan putrimu) lalu wali mengatakan: “ ُلكََُ جْت هَا  aku telah) ”زَوَّ
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menikahkannya untuk kamu). Maka dengan demikian akad nikah pada saat itu telah 

terlaksana. Karena kata “ جْنيِزَو ُِ ” (nikahkan aku) menunjukkan arti perwakilan dan 

akad nikah itu dibenarkan jika diwakili oleh salah satu dari kedua belah pihak.20 

B. Tuna Wicara 

1. Pengertian Tuna Wicara 

Tunarungu adalah seorang penyandang disabilitas yang setelah dilakukan 

pengukuran terhadap tingkat pendengarannya termasuk dalam kategori rendah 

sehingga mengakiatkan dia kesulitan untuk mendengar baik ringan, sedang, atau 

berat, mempengaruhi satu telinga atau kedua telinga. Adapun tunawicara adalah 

sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat 

berbicara dengan jelas. Ketidakmampuan seseorang untuk berbicara atau bisu 

disebabkan oleh gangguan pada organ-organ yang berhubungan dengannya seperti 

tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Bisu umumnya 

dikaitkan dengan tuli, oleh karena itu tunawicara dalam beberapa kondisi disebut 

tuna rungu wicara. Dalam kesehariannya seorang penyandang tuna rungu wicara 

berkomunikasi melalui simbol atau isyarat tertentu yang mengharuskan 

mengeluarkan pemikirannya melalui bahasa isyarat berdasarkan konsep diri yang 

mereka latih dalam dirinya hingga memperlihatkan kemampuan yang mereka 

miliki21 

 

 

                                                             
20Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar. h. 404. 

21Bilqis, Memahami Anak Tunawicara (Yogyakarta: Familia, 2012), h. 11.  
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2. Kategorisasi Tuna Wicara 

Tuna wicara dapat dikategorikan kedalam beberapa karakteristik, yaitu: 

a. Ringan, yaitu tuna wicara yang masih dapat bekomunikasi dengan baik hanya 

pada kata atau beberapa kalimat. 

b. Sedang, yaitu mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami perkataan 

orang yang berada disekitarnya. Hal ini disebabkan kemampuan pendengaran 

yang menurun. Suara yang mampu terdengar adalah suara dengan volume 

tinggi. 

c. Berat/parah, yaitu tuna wicara yang sudah mengalami kesulitan untuk 

mengikuti percakapan orang di sekitarnya.22 

Gangguan pendengaran dapat ditunjukkan dengan hitungan bersifat 

kuantitatif sesuai dengan pengukuran menggunakan dengan alat audiometric. 

Audiometri adalah alat yang dapat mengukur kemampuan seseorang seberapa jauh 

dia bisa mendengar atau seberapa besar tingkat kehilangan pendengarannya. 

Defenisi dan kategorisasi dari ketulian digambarkan dalam tabel berikut:23 

 

 

 

 

                                                             
22Mauliawati Fatimah, “Kebahagiaan Ditinjau dari Status Pernikahan Kebersamaan 

Hidup”, Jurnal Psikologi. Volume 14. No. 2 (2018): h. 148. 

23Dinie Ratri, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus (Cet. I; Yogyakarta: Psikosain, 2016), 

h. 87. 
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Jenis Kategori Hilangnya 

Pendengaran 

Keterangan 

1 Ringan (20-30 dB) Pendengarannya dapat digunakan sebagai alat 

dalam komunikasi. Gangguan ini merupakan 

ambang batas (border line) antara orang yang 

sulit mendengar dengan orang normal 

2 Marginal (30-40 dB) Sering mengalami kesulitan mengikuti suatu 

pembicaraan dalam jangkauan jarak beberapa 

meter 

3 Sedang (40-60 dB) Dengan alat bantu dengar atau bantuan mata, 

orang ini masih bisa belajar berbicara 

4 Berat (60-75 dB) Orang ini tidak bisa belajar berbicara tanpa 

menggunakan teknik khusus. Gangguan ini 

dianggap sebagai ‘tuli secara edukatif’ 

5 Parah (>75 dB) Orang disini tidak dapat belajar bahasa dengan 

mengandalkan telinga meskipun telah 

didukung dengan alat bantu dengar 
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Semakin bertambahnya tingkat kesulitasn pendengaran seseorang, maka dia 

akan semakin kesulitan dalam berbicara. Contohnya bagi mereka yang mengalami 

gangguan pedengaran yang cukup parah, maka dia harus mengandalkan panca indra 

lain seperti mata dibanding telinganya. Sehingga meskipun dalam kondisi terpaksa 

untuk berkomunikasi secara lisan, keterbatasan itu akan memaksa mereka untuk 

mengandalkan bagian tubuh yang lain seperti: mata, wajah, gerakan tubuh, atau 

isyarat tangan. 

3. Karakteristik Tuna Wicara 

Seseorang yang mengidap tuna wicara berkemungkinan besar juga telah 

kehilangan pendengarannya. Mereka sebagai penyandang disabilitas tuna wicara 

memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Keterlambatan dalam peningkatan kemampuan bahasa karena kurangnya 

exposure (paparan) terhadap bahasa lisan, terkhusus apabila gangguan dialami 

sejak lahir atau terjadi pada usia kecil. 

b. Memiliki kemampuan dalam mengeksplor bahasa sandi, seperti bahasa isyarat 

atau pengejaan dengan jari. 

c. Cepat tangkap dalam membaca gerak bibir. 

d. Bahasa lisan sulit berjalan dengan baik; kualitas bicara agak monoton atau kaku. 

e. Wawasan agak terbatas karena kurangnya exposure terhadap bahasa lisan. 

f. Keterampilan sosial yang terbatas mengakibatkan isolasi sosial juga 

kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain sangat kurang. Hal ini 

disebabkan kemampuan komunikasi terbatas. 
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Ketika seseorang terdiagnosa kehilangan pendengaran, maka dia akan cukup 

kesulitan dalam pengelolaan emosi dalam jiwanya seperti kecemasan, rasa takut, 

marah atau depresi. Berkurangnya kemampuan dalam komunikasi bahasa mereka 

menyebabkan self-esteem mereka akan rendah dan tingkat kepercayaan diri mereka 

juga akan ikut terpengaruh.  

Apabila dilihat dari segi komunikasi dan bahasa, seorang tuna rungu-wicara 

akan belajar untuk membangun keterampilan komunikasi dalam bentuk lain untuk 

mewakili penyampaian apa yang dia rasakan dan dia inginkan seperti melalui 

bahasa tubuh, gerak tubuh, atau ekspresi wajah. 

4. Bahasa Komunikasi Isyarat bagi Tuna Wicara (Sign Language) 

Adanya interaksi komunikasi antar manusia menjadi salah satu bukti bahwa 

manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain dan tidak dapat 

hidup sendiri bahkan sejak lahir hingga kematian menjelang manusia cenderung 

memerlukan interaksi dengan orang lain. Alat komunikasi antar sesama yang 

digunakan manusia adalah bahasa. Tanpa bahasa, manusia akan kesulitan untuk 

berkomunikasi. Bila ditinjau lebih jauh, bahasa dan komunikasi memiliki hubungan 

yang sangat erat karena membentuk interaksi antar kelompok masyarakat. Hal 

inilah yang membentuk ciri khas dalam berkomunikasi. 

Setiap kelompok memiliki pola komunikasi yang berbeda. Memahami pola-

pola komunikasi dalam suatu masyarakat sangatlah penting dan besar manfaatnya. 

Dari pemahaman ini diketahui bagaimana unit-unit komunikatif diorganisasikan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa manusia berkomunikasi menggunakan bahasa 

verbal dan non verbal. Manusia dalam berkomunikasi lebih banyak menggunakan 
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bahasa verbal juga menggunakan bahasa non verbal. Pesan non verbal secara umum 

merupakan semua pesan isyarat dalam bentuk selain bahasa lisan. Bahasa isyarat 

menfokuskan penggunanya pada ketajaman penginderaan khususnya penglihatan.24 

Penyandang tuna wicara dalam berinteraksi akan menggunakan komunikasi 

dengan bahasa isyarat atau bahasan non verbal untuk mengungkapkan apa yang dia 

inginkan atau rasakan. Bagi penyandang tuna wicara bahasa non verbal sangat 

efektif karena bahasa isyarat tidak membutuhkan suara manusia dalam 

pengucapannya, namun lebih banyak diungkapkan dengan tulisan dalam sistem 

pengisyaratan.  

Bahasa ini akan diungkapkan dengan isyarat ekspresi wajah, gerakan 

tangan, kepala, badan dan sebagainya yang khusus di buat untuk orang dengan 

berkebutuhan khusus. Setiap negara memiliki bahasa isyarat yang berbeda sesuai 

dengan karakteristik budaya di negara masing-masing. Bahasa isyarat menjadi 

jembatan bagi para penyandang tuna rungu wicara dalam berhubungan 

lingkungannya dan dunia realitas. 

Isyarat berdasarkan pembentukannya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Pertama, isyarat pokok yaitu isyarat yang menggambarkan sebuah kata atau 

isyarat yang dibentuk oleh komponen makna.  

b. Kedua, isyarat tambahan yaitu isyarat yang mewakili awalan, akhiran, dan 

partikel. 

                                                             
24Muslih Aris Handayani. “Komunikasi Anak Tuna Rungu Dengan Bahasa Isyarat Di Slb 

B Yakut Purwokerto”, Inject (Interdisciplinary Journal Of Communication), 3, no. 2 (Desember 

2018): h. 213-230. 
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c. Ketiga, isyarat bentukan yaitu isyarat yang dibuat dengan menggabungkan 

isyarat pokok dengan isyarat tambahan.  

d. Keempat, abjad jari, yaitu isyarat yang dibuat dengan jari-jari tangan.25 

Bahasa isyarat bagi tuna rungu wicara merupakan bahasa fitrah dan naluri 

mereka, bahkan dapat disebut seperti bahasa ibu, hal ini dikarenakan pembentukan 

isyarat sangat mirip dengan pembentukan bahasa ibu bagi orang yang mampu 

mendengar dan berbicara. Bahasa isyarat adalah bahasa yang memfokuskan pada 

komunikasi manual, bahasa tubuh, mimik wajah dan gerak bibir serta tidak 

bergantung pada suara dalam berinteraksi. Bahasa isyarat dan bahasa lisan memiliki 

perbedaan mendasar yaitu terletak pada sumber atau alat produksi dan hasil 

kamukasi yang ditimbulkan. Bahasa lisan dihasilkan melalui alat ucap (oral) dan 

ditangkap melalui alat pendengaran (auditoris), sementara bahasa isyarat dihasilkan 

melalui bahasa tubuh dan dipersepsi melalui alat penglihatan (visual). 

Kesimpulannya, jika dilihat dari sumbernya bahasa lisan adalah bahasa yang 

bersifat oral-auditoris, sementara bahasa isyarat bersifat visual-gestural.26 

Seorang tokoh agama dari Perancis bernama Abbe L’Eppe mengungkap 

sejarah awal dalam pengajaran bahasa isyarat. Karyanya yang berjudul True 

Manner of Educating the Deaf and Dumb menerangkan metode manual yang 

dilakukan dalam mengajar tuna rungu wicara beserta langkah-langkahnnya baik 

                                                             
25Muslih Aris Handayani. “Komunikasi Anak Tuna Rungu Dengan Bahasa Isyarat Di Slb 

B Yakut Purwokerto”, Inject (Interdisciplinary Journal Of Communication), 3, no. 2 (2018): h. 213-

230. 

26Faradisya & Sopandi, “Mengenal Huruf Hijaiyah bagi Siswa Tuna rungu melalui Bahasa 

Isyarat Arab”. Ranah Research: Journal of Multidicsiplinary Research and Development 2 (2019): 

h. 57. 
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dengan isyarat ataupun gestur tubuh. L’Eppe pada awalnya mencoba untuk 

menyelami dunia bahasa isyarat, lalu mulai menggunakan apa yang dia pelajari 

hingga menjadikannya sebagai media instruksi dalam memperkenalkan bahasa 

serta budaya Perancis untuk penyandang tuna rungu wicara di negaranya.  

Seiring perkembangan zaman, bahasa isyaratpun ikut berkembang hingga 

ada lebih dari 100 jenis bahasa isyarat yang tersebar di dunia.27 Bahasa isyarat 

memiliki perbedaan di setiap daerah, meski demikian dikenal sistem isyarat Bahasa 

Indonesia yang dibakukan. Ada dua bahasa isyarat yang berkembang di Indonesia, 

yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia 

(Bisindo). Terdapat beberapa perbedaan antara SIBI dan Bisindo. 

SIBI adalah tata cara mengungkapkan bahasa lisan Indonesia ke dalam 

gerakan khusus, adapun Bisindo adala bahasa yang secara alami berkembang pada 

masyarakat tuli Indonesia. Selain itu SIBI diadopsi dari American Sign Language 

(ASL). Bahasa isyarat ini juga dapat dijumpai dan dianjarkan di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) dalam berkomunikasi antara siswa maupun guru dan siswa. Pemerintah 

Indonesia telah merekomendasikan SIBI sebagai bahasa isyarat. Meski demikian, 

dalam prakteknya banyak yang beranggapan bahwa SIBI ini lebih sulit karena 

memiliki kosakata yang baku dan rumit untuk dipahami.  

 

 

                                                             
27Yuliansyah, “Penggunaan Metode Abjad Jari dan Bahasa Tubuh Serta Media 

Pembelajaran Dalam Pembelajaran PAI Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tuna rungu di SLB 

Negeri Musa Rawas”, Jurnal (2018), h. 73–91. 
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BISINDO adalah bahasa yang sering digunakan oleh penyandang tuna 

rungu wicara sejak kecil. Dapat disimpulkan bahwa BISINDO sebagai bahasa alami 

yang mudah dipahami oleh sesama penyandang tuna rungu-wicara, juga cukup 

mudah digunakan dalam berkomunikasi dengan orang normal.  

SIBI lebih umum hanya menggunakan satu tangan, sedangkan BISINDO 

digunakan dengan dua tangan dengan tujuan memudahkan lawan bicara memahami 

apa yang diungkapkan mereka yang berkomunikasi menggunakan BISINDO.28 

SIBI yang menjadikan ASL sebagai sumber adopsi sistem isyarat memiliki 

perbedaan yang sangat fundamental, yaitu terdapat pada sumber pembuatan 

isyaratnya. ASL adalah isyarat naluriah penyandang tuna rungu wicara, sebaliknya 

SIBI menggunakan sistem rasional bahasa orang normal dan dicampur dengan 

bentukan beberapa bahasa isyarat. Mantan kepala SLB yang membentuk bahasa 

isyarat ini adalah orang yang dapat mendengar. Sayangnya, penyusunan SIBI 

dilakukan dengan bahasa Indonesia lisan sebagai acuan serta tanpa keterlibatan 

penyandang tuna wicara dan tuna rungu.  

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kamus SIBI yang didistribusikan 

lewat jenjang pendidikan formal seperti sekolah-sekolah, terutama SLB/B untuk 

tuna rungu yang didirikan sejak tahun 2001 di Tanah Air. Sistem Isyarat Bahasa 

Indonesia (SIBI) yang dibakukan tersebut ialah salah satu alat komunikasi yang 

sangat memberikan pengaruh positif sesama kalangan tuna rungu wicara di 

masyarakat yang lebih luas.  

                                                             
28Christine, “Pemerolehan Bahasa Anak Tuna rungu”, Jurnal Penelitian Dan 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, 2016, h. 95-104. 
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Bentuk dari Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) berupa tatanan yang 

disusun secara sistematis tentang isyarat jari, tangan, serta bermacam gerak yang 

menyimbolkan kosa kata bahasa Indonesia. Dipertimbangkan sebagian tolok ukur 

yang mencakup segi kemudahan, keelokan serta ketepatan pengungkapan arti 

ataupun struktur kata dalam upaya pembakuan tersebut.29 

SIBI berbeda dengan BISINDO yang telah dikenal di kalangan tuna rungu 

secara naluriah bahkan sampai masa kini tidak dapat diteliti. Bahkan dapat terdiri 

dari tata dan aturan kata yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia secara lisan. 

BISINDO adalah bahasa isyarat naluriah yang dipahami dan digunakan oleh 

penyandang tuna rungu wicara selaras dengan pandangan mereka terhadap segala 

sesuatu yang ingin mereka ungkapkan di sekitar mereka, berbeda bahasa isyarat 

rumahan (home sign) atau gestur. Adapun bahasa isyarat rumahan adalah isyarat 

yang digunakan penyandang tuna rungu wicara di wilayah pelosok tanpa adanya 

latar belakang pendidikan. Isyarat rumahan dapat dideskripsikan pula sebagai 

komunikasi yang terkadang hanya rangkaian isyarat tanpa adanya struktur.30 

Berkomunikasi dengan memakai bahasa isyarat tidak jauh berbeda dengan 

komunikasi bahasa lisan, sehingga aturan yang berlaku menurut Kemendikbud 

pada bahasa lisan juga berlaku pada bahasa isyarat ini, yaitu: 

                                                             
29Breva Yunanda, A., Mandita, F., & Primasetya Armin, A. “Pengenalan Bahasa Isyarat 

Indonesia (BISINDO) Untuk Karakter Huruf Dengan Menggunakan Microsoft Kinect”. Fountain 

of Informatics Journal, 3(2), h. 41. https://doi.org/10.21111/fij.v3i2.2469. (diakses tanggal 24 Mei 

2022) 

30Yohanes, J. A., Arjawa, I. G. P. B. S., & Punia, I. N. “Bahasa Isyarat Indonesia dalam 

Proses Interaksi Sosial Tuli dan “Masyarakat Dengar” di Kota Denpasar”. OJS Unud (2013), h. 15. 

https://doi.org/10.21111/fij.v3i2.2469
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a. Urutan isyarat menjadi penentu hasil keseluruhan makna pesan yang akan 

diutarakan.  

b. Jeda pada setiap pesan di sampaikan dengan isyarat jeda di antara isyarat yang 

dibuat.  

c. Intonasi dapat dilihat melalui mimik muka, gerakan tubuh lain, kelenturan, dan 

kecepatan gerak. Contoh: Pergi dengan mimik wajah yang wajar dan dengan 

kecepatan biasa memiliki makna berbeda apabila kata pergi diisyaratkan dengan 

mata melotot dengan gerakan yang cepat.  

d. Fingerspelling (ejaan jari), meliputi: satu tangan dan dua tangan.31 

Abjad jari selain dianggap sebagai komunikasi manual, juga memiliki 

kedudukan yang sederajat dengan bahasa tulis. Bentuk isyaratnya mirip dengan 

alfabet dan angka pada Sistem Isyarat Bahasa Indonesia dan International Manual 

Alphabet. Abjad jari lebih banyak difungsikan untuk memperkenalkan nama diri; 

menyebutkan singkatan atau akronim; dan menjelaskan kata yang tidak diketahui 

isyaratnya. Ejaan jari yang pupuler dan tersebar di Indonesia terbagi menjadi ejaan 

jari baku (SIBI) dan ejaan jari alamiah (BISINDO).  

Perbedaan mendasar antara SIBI dan BISINDO bahwa SIBI digunakan pada 

abjad sebagai pedoman bahasa isyarat dengan menggunakan satu tangan, adapun 

BISINDO isyarat gerakan dengan dua tangan sebagai interaksi antar pengguna 

bahasa isyarat. Selain dengan menggunakan SIBI dan Bisindo, pada umumnya 

                                                             
31Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (Profil). 

Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, (2021) 

https://pmpk.kemdikbud.go.id/sibi/profil. (diakses tanggal 24 Mei 2022) 

https://pmpk.kemdikbud.go.id/sibi/profil
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penyandang tuna rungu wicara berkomunikasi dan berinteraksi lebih banyak 

dengan melihat dan memahami melalui gerakan bibir. 

Gambar 1. Perbedaan bahasa isyarat BISINDO dan SIBI. 
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C. Penjelasan Umum tentang Kompilasi Hukum Islam 

1. Pengertian KHI 

Secara etimologis, kata kompilasi bermakna kumpulan/himpunan yang 

disusun secara terstruktur. Kata kompilasi berasal dari bahasa inggris compilation 

atau bahasa Belanda compilatie yang diambil dari kata compilare bermakna 

mengumpulkan secara bersama. Seperti halnya menyatukan aturan yang tersebar 

berserakan dimana-mana. Istilah ini lalu diserap dalam bahasa Indonesia dengan 

arti yang sama. Kamus Webster’s Word University dituliskan makna kompilasi  

sebagai: Menyatukan dan mengumpulkan berbagai macam data dalam bentuk yang 

teratur.32 

Berdasarkan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi adalah 

suatu proses pengumpulan dari berbagai data tertulis yang diperoleh dari beberapa 

literatur tertulis tentang suatu permasalahan tertentu. Dalam konteks hukum, 

kompilasi memiliki sedikit perbedaan dengan kodifikasi, yang bermakna 

pembukuan (al-tadwin), yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang 

memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan 

hukum.33Apabila dihubungkan kata kompilasi dengan hukum Islam di Indonesia, 

kompilasi ini dapat diibaratkan sebagai fikih dalam bahasa perundang-undangan, 

yang mencakup bab, pasal, ayat.  

 

                                                             
32Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 142. 

33Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pustaka 

Pressindo, 1992), h. 12. 



44 
 

2. Pembentukan KHI 

Terdapat dua jenis faktor sosial yang melatarbelakangi sosial pembuatan 

KHI, yaitu: 

a. Adanya semangat untuk merangkul antara hukum dan peraturan adat juga 

tradisi yang berkembang di masyarakat namun tetap dapat diterima oleh prinsip 

hukum dan kaidah dalam Islam.  

b. Adanya semangat dalam memajukan kehidupan sosial melalui pembangunan di 

bidang keagamaan. Formulator KHI berdasarkan tujuan tersebut memakai 

pendekatan maṣlaḥah mursalah dan sad al-żarā’i ditunjukkan untuk 

mempromosikan kebiasaan umum.34 

Mahkamah Agung RI bersama Departemen Agama RI melalui 

yurisprudensi memprakarsai pembanguan hukum Islam dalam suatu proyek yang 

akan bertanggungjawab atas penyusunan KHI. Adapun pihak yang terlibab dalam 

proyek penyusunan KHI ini diantaranya para birokrat dari Departemen Agama, 

Hakim Agung dari Mahkamah Agung RI. Selain itu dilibatkan pula cendikiawan 

intelektual muslim dari kalangan para ulama.  

Ulama yang dimaksud dalam hal ini yaitu mereka yang memiliki otoritas 

pada pengambilan keputusan di bidang agama baik secara personal maupun 

kelompok.35 Adapun Intelektual/Cendikiawan Muslim yang dimaksud yaitu 

                                                             
34Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, 

Politik, Hukum dan Pendidikan (Cet. I: Ciputat; Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 112. 

35Artinya, dalam proses penyusunan KHI, ulama yang dilibatkan selain dari unsur 

organisasi Islam juga diutamakan mereka yang mengasuh Pondok Pesantren, atau yang sering 

dikenal dengan istilah “Kiai”. Lihat M. Yahya Harahap, “Tujuan KHI”, dalam IAIN Syarif 

Hidayatullah, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer (Jakarta: Hikmat Syahid 

Indah, 1988), h. 92-93. 
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mereka di bidang hukum Islam kompotenan dan diakui kepakaran ilmunya. Dalam 

tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan 

bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, 

yaitu: 

a.  Pengkajian kitab-kitab fikih 

b. Wawancara dengan para ulama  

c. Yurisprudensi Pengadilan Agama 

d. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain 

e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama  

Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, 

dan 229 pasal, yaitu:  

a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:  

1) 19 (sembilan belas) bab 

2) 170 pasal (dari pasal 1-170) 

b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam:  

1) 6 (enam) bab 

2) 44 pasal (dari pasal 171-214) 

c. Buku II : Buku Perwakafan, terbagi dalam  

1) 5 (lima) bab  

2) 15 pasal (dari pasal 215-229) 
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3. Pemberlakuan KHI 

Peresmian KHI dimulai pada 10 Juni 1991 yang ditandatangani oleh 

Presiden Republik Indonesia berisikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 

Intruksi tersebut lalu disebarkan ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama sebagai bukti secara dejure KHI diresmikan sebagai 

hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia.36 

Isi dari Instruksi Presiden tersebut yaitu menghimbau kepada Menteri 

Agama RI untuk: 

1. Pertama, penyebarluasan KHI sebagaimana telah diterima oleh para alim ulama 

Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada 2-5 Februari 1998 bertempat di 

Jakarta sebagai arahan untuk digunakan oleh instansi pemerintah secara khusus 

serta masyarakat secara umum. 

2. Kedua, agar instruksi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan 

penuh tanggung jawab.37 

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa meskipun secara tertulis isi Instruksi 

Presiden tersebut lebih berfokus dan menekankan pada usaha penyebarluasannya, 

namun substansinya secara metodologis meski tidak adanya instruksi tersebut, 

masyarakat secara moral dan bebrtanggung jawab untuk melaksanakannya. 

 

 

                                                             
36Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 5- 

6. dan Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 

h. 95. 

37Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, h. 96. 
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4. Kedudukan KHI 

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari fikih Indonesia yang 

berusaha membentuk lingkungan pengembangan dan penetapan Hukum Islam di 

Indonesia khususnya di Pengadilan Agama. Hasilnya, KHI ternyata telah mulai  

mengundang perhatian pemerhati dan pakar hukum Islam di Indonesia, karena jika 

ditelisik bentuk hukumnya ditemukan kedudukan KHI tidak berada pada tata 

tatanan dan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan 

KHI tidak disebutkan pada UU Nomor 12 Pasal 7 ayat (1) mengenai  Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Tatanan dan urutan Peraturan Perundang-

Undangan terdiri dari: 

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) 

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah  

5. Peraturan Presiden  

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Keberlakuan hukum terhadap hirarki peraturan perundang-undangan 

tersebut telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa kekuatan 

hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  
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Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan menganggap 

bahwa Instruksi Presiden ini tidak tergolong peraturan perundang-undangan. 

Instruksi Presiden berisi ketentuan nyata yang harus dijalankan oleh pejabat 

administrasi negara.38 KHI ini mulai pemberlakuannya di Pengadilan Agama atas 

anjuran Menteri Agama yang melaksanakan Instruksi Presiden. Hal ini 

menunjukkan bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak 

masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena Intruksi Presiden 

tidak termasuk dalam aturan hukum yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian 

KHI termasuk dapat digolongkan seperti “anjuran” atau “arahan” dari pemimpin 

negara kepada para menterinya agar dilaksanakan di seluruh Pengadilan Agama di 

Indonesia. 

Jika dilihat dari kacamata yuridis-formal legalistik, kekuatan hukum KHI 

memiliki batasan yaitu tidak adanya paksaan. Aturan-aturannya dapat dilaksanakan 

dan dapat pula tidak dilaksanakan oleh hakim yang berada di Pengadilan Agama. 

Adapun jika telisik dari kacamata yuridis nonformal maka kehadiran KHI ini 

merupakan hukum yang telah hidup di tengah masyarakat muslim Indonesia. 

Apalagi mengingat proses terbentuknya KHI melalui diskusi panjang para ulama 

Indonesia.  

 

 

 

                                                             
38Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Cet. I: Yogyakarta; Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 2003), h. 211. 
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D. Mazhab Syafi’i 

1. Pengertian Mazhab  

Kata mazhab berasal dari bahasa Arab dalam bentuk maṣdar mīmī dan ism 

makān atau nama tempat yang dituju ( بهَُذُْمَُ ) yang diambil dari kata dasar ( بَُهَُذَُ ) 

bermakna “menuju atau pergi” atau al-ra’yu (الرَُأُْي) yang artinya “pendapat”.39 

Kata mazhab juga memiliki sinonim kata lain yaitu maslak, ṭarīqah dan sabīl yang 

berarti metode, jalan atau cara.40 Mazhab secara istilah juga telah didefinisikan oleh 

beberapa tokoh, diantaranya: 

a. Menurut Said Ramḍanī al-Buṭī dalam kitabnya ‘Allā Mażhabiyyah Akhtāru 

Bī’atin Tuḥaddidu al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, “Di atas Mazhab Saya Memilih 

Lingkungan yang Menerangkan Syariah Islamiyah”. 

b. Menurut K. H. E. Abdurahman, “Mazhab berarti pendapat, paham atau aliran 

seorang ulama besar dalam Islam yang diberikan gelar Imam”. 

c. Menurut A. Hasan, “Mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat ulama besar 

dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya”.41 

                                                             
39Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Cet. I; Jakarta: Logos, 

1997), h. 71. 

40Asep Saripudin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab dalam Syari’at Islam, (Cet. I; Jakarta: 

Pustaka Al-Husna, 1984), h. 44. 

41Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 71-72. 
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d. Menurut K. H. Sirajuddin Abbas, mazhab adalah “Fatwa atau pendapat seorang 

Imam mujtahid”.42 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian sebagai 

berikut: 

a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam 

mujtahid untuk menentukan suatu hukum suatu peristwa (hal) yang 

berlandaskan al-Qur’an dan hadis. 

b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam mujtahid tentang hukum 

suatu masalah atau peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan hadis.  

Mazhab pada mulanya adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan 

Imam mujtahid dalam mencari solusi dari masalah atau mengistinbāṭkan hukum 

Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Selanjutnya mazhab berkembang 

pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbāṭ Imam 

mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam mujtahid terhadap suatu 

permasalahan hukum dalam Islam. 

2. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi’i  

Mazhab Syafi’i didirikan oleh Abu Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin          

al-‘Abbās bin ‘Uṡmān bin Syafi’ī bin al-Sa’ib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazīd bin 

Hāsyim bin Abdu al-Muṭṭalib bin ‘Abd al-Manāf bin Quṣay al-Quraysyi                    

al-Muṭṭalib atau yang dikenal dengan Imam Syafi’i, dilahirkan di Gaza Asqalan 

                                                             
42Siradjudin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Tarbiyah, 1966), h. 70 
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kota di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Dilihat dari nasabnya Imam Syafi’i 

memiliki nasab yang bersambung dengan Rasulullah saw. 

 

Saat Imam Syafi’i berusia 20 tahun, beliau melakukan perjalanan ke 

Makkah dengan niat menimba ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus 

memperdalam pengetahuannya, Imam Syafi’i melanjutkan perjalanan ke Iraq lalu 

menimba ilmu fikih, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih hidup. Imam 

Syafi’i dalam perantauannya mengunjungi Persia dan beberapa kota lain. Setelah 

Imam Malik wafat (179 H), Imam Syafi’i berangkat ke Yaman, menetap dan 

menyebarkan ilmu Ilmu disana. Harun al-Rasyid yang telah mendengar keilmuan 

Imam Syafi’i lalu meminta Syafi’i untuk datang ke Bagdad. Imam Syafi’i 

memenuhi undangan tersebut dan mulai dikenal oleh banyak orang yang belajar 

kepadanya. Tidak berselang lama Imam Syafi’i kembali ke Makkah dan mengajar 

rombongan jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, 

mazhab Syafi’i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.43  

Imam Syafi’i, mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan 

ahli fikih. Dalam bidang hadis Syafi’i terkenal dengan gelar Nāṣir al-Sunnah 

(pembela sunah Rasulullah saw.), dalam bidang usul fikih dan fikih Syafi’i terkenal 

sebagai penyusun pertama kitab usul fikih dan pendiri Mazhab Syafi’i.  

Mazhab Syafi’i adalah manhaj fikih hasil dari ijtihād Imam Syafi’i, yang 

disimpulkannya melalui al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. Mazhab ini mulai 

                                                             
43Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fikih ‘ala al-Madzahib al-Kamsah, penerjemah: 

Masykur A.B, dkk (ed.), (Jakarta: LENTERA , 2008), cetakan keduadua, h. xxix-xxx. 
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berkembang di Kota Mekah melalui halaqah pengajiannya di Masjidil haram, 

kemudian terus tersebar luas di Iraq dan berlanjut hingga ke Mesir ketika Imam 

Syafi’i menetap di negeri-negeri tersebut dan mengajarkannya kepada penduduk 

kota tersebut. Hingga mazhab Syafi’i secara kronologis catatan sejarah waktunya 

menempati urutan ketiga dari empat mazhab besar di dunia, yaitu Mazhab Hanafi, 

Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali.  

Kitab al-Umm menerangkan prinsip Mazhab Syafi’i sebagai berikut: “Ilmu 

itu bertingkat-tingkat, pertama, ilmu yang di ambil dari kitab (al-Qur’an) dan sunah 

Rasulullah saw. apabila telah tetap kesahihannya. Kedua, ilmu yang di dapati dari 

ijmak dalam hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. 

Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya fatwa sebagian sahabat 

yang menyalahinya. Keempat, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. 

Kelima, qiyas yaitu apabila tidak dijumpai hukumya dalam keempat dalil di atas. 

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur’an dan sunah dari beberapa tingkatan 

di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut”.44 

Imam Syafi’i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang 

tidak kaku dalam pengambilan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk 

mengubah penetapan yang semula telah beliau lakukan untuk menggantikannya 

dengan hukum yang baru, karena perubahan keadaan lingkungan yang dihadapi. 

Hasil dari pendirian beliau tersebut, maka dikenallah istilah Qaul qadīm sebagai 

                                                             
44Abdul Azis Dahlan, ddk (ed.), Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru 

van Hoeve, 1996), h. 1679-1682. 
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hasil ijtihād yang pertama dan Qaul jadīd sebagai perubahan keputusan hukum dari 

keputusan yang pertama.45 

Kitab al-Hujjah menerangkan tentang Qaul qadīm yang di terbitkan di Iraq. 

Qaul jadīd terdapat dalam kitab al-Umm, yang ditulis di Mesir. Berdasarkan dua 

pandangan hasil ijtihad ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat juga ikut 

mempengaruhi ijtihad Imam Syafi’i. Qaul qadīm Imam Syafi’i merupakan 

perpaduan antara fikih Iraq yang bersifat rasional dan fikih ahl al-hadiṡ yang 

bersifat tradisional. Fikih tradisional demikian, sesuai dengan ulama-ulama yang 

datang dari berbagai negara Islam ke Mekkah, mereka dapat memilih pendapat 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Hal itu pula yang 

menyebabkan mazhab Syafi’i tersebar ke berbagai negara Islam. Qaul jadīdnya 

yang di terbitkan setelah Imam Syafi’i bertemu dengan para ulama Mesir. Imam 

Syafi’i mempelajari fikih dan hadis dari ulama-ulama mesir serta adat istiadat, 

situasi dan kondisi di Mesir, sehingga Imam Syafi’i merubah sebagian hasil 

ijtihadnya yang telah difatwakan di Iraq.46  

Para perawi Qaul jadīd adalah al-Buwaiṭi, al-Muzami, al-Rab’ al-Muradi, 

Harmalah, Yūnus bin ‘Abdul A’la, Abdullāh ibnu Zubair al-Makki, Muḥammad 

bin Abdullāh Ibnu Hakam dan lainnya. Tiga orang pertama adalah yang utama, 

sedangkan yang lain hanya beberapa perkara yang diriwayatkan dari mereka. 

Sedangkan para perawi Qaul qadīm adalah Imam Ahmad bin Hanbal, al-Zafrani, 

al-Karabisi dan Abu Ṡaur. Pendapat ini diralat kembali oleh Imam Syafi’i, karena 

                                                             
45M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, h. 213. 

46Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, h. 124- 125. 
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Syafi’i tidak membenarkan fatwanya itu. Jika dalam satu masalah ada pendapat 

qadīm dan jadīd, maka pendapat jadid yang dipakai, kecuali dalam beberapa 

masalah yang difatwakan adalah pendapat qadīm.47  

Imam Tajuddin Subki mengungkapkan bahwa, penganut Mazhab Syafi’i 

juga orang Syam dan Mesir. Kedua negeri ini dari pantai Laut Merah sampai ke 

daratan Iraq adalah markas kekuasaan Mazhab Syafi’i, sejak lahirnya mazhab itu 

(200 H) sampai saat ini semua Qāḍi dan semua mubaligh adalah penganut Mazhab 

Syafi’i. Qāḍi di Mesir seluruhnya adalah penganut Mazhab Syafi’i, kecuali seorang 

qadhi yang bernama Qaḍi Bakkar.  

Adapun di negeri Hijaz dari mulai lahirnya mazhab Syafi’i, urusan 

Mahkamah, tabligh dan keimanan di Mekkah dan Madinah adalah di tangan ulama-

ulama Syafi’iyah. Sejak 563 tahun yang lalu, di masjid Rasulullah di Madinah 

orang-orang bertabligh dan shalat adalah atas dasar mazhab Syafi’i, qunut dalam 

shalat subuh, menjaharkan bismillah, me-ifradkan qamat dan lain-lain.48 Mazhab 

Syafi’i dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang amat pesat di berbagai 

negeri seperti di Mesir dan Iraq. Di Mesir mazhab ini berkembang dan menjadi 

panutan masyarakat muslim di negeri itu melebihi dari negeri-negeri lainnya. 

Demikian pula di Iraq, hingga kini mazhab ini di anut antara lain oleh umat Islam 

                                                             
47Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1, penerjemah: Abdul Hayyie al-Katttani, 

dkk (ed.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 69. 

48Tajuddin Subki, Tabqat al-Syafi’iyah, (Mesir: Mathba’ah ‘Isa Babil Halabi, 1964 H), jilid 

1, h. 236. 
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di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan 

Indonesia.49 

Pengikut Mazhab Syafi’i tersebar di seluruh kawasan Hijaz, Asir, Aden, 

Hadramaut, Syiria (Syam), Iraq, Khurasan, Thauran, kawasan Mesopotamia, Iran, 

Persia, Kurdistan, Armenia, Sailan, Filipina, Malaysia, Indonesia, Taiwan, 

Australia, Cina, dan India. Terdapat pula di Kalkuta, sebelah tenggara India yang 

terdapat 40 juta pengikut Mazhab Syafi’i. Begitu juga di Mesir, Afrika, Amerika 

dan Rusia.50 Mazhab Syafi’i berkembang di Khurasan. Khurasan adalah sebuah 

negeri tua yang terletak di tengah-tengah Asia. Sekarang dan negeri ini tidak ada 

lagi karena sudah dibagi-bagi antara Iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. 

Di sebelah utara Khurasan terdapat daerah yang bernama Ma Wraan Nahr (yang 

belakang sungai). Islam menjalar ke daerah ini. Pada permulaan perkembangannya 

dan Mazhab Syafi’i masuk ke daerah ini dibawa oleh Syeikh Muhammad bin 

Isma’il Qaffal as Syatsi (wafat 365 H). 

Adapun perkembangan mazhab Syafi’i di Persia serentak dengan 

perkembangannya di Khurasan dan Mā Warāa al-Nahr. Pencatat sejarah                   

al-Sakhawi juga juga menerangkan bahwa Syeikh Ya’qub bin Ishaq an Naisaburi 

al-Asfaraini termasuk orang yang mula-mula menyiarkan Mazhab Syafi’i di 

Asfarani, Persia. Al Asfarani meninggal tahun 316 H, dahulu Persia berada di 

bawah naungan Mazhab Syafi’i selama 700 tahun. Perkembangan Mazhab Syafi’i 

                                                             
49Abdul Azis Dahlan, dkk (ed.), Ensiklopedia Hukum Islam, h. 1684. 

50Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam al-Salaf , penerjemah: Ahmad Syaikhu, (Cet. I; Jakarta: 

Darul Haq, 2012), h. 60. 
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di Persia ini sangat berpegaruh kepada perkembangan Mazhab Syafi’i di Indonesia, 

karena orang–orang Islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak yang 

melewati Persia terlebih dahulu. 

Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama pulau Sumatera pada abad 

ke 1 Hijriyah. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai (Lho’ Soumawe) Perlak, Pariaman, 

Jambi, Malaka dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat 

kehormatan menerima agama Islam pada permulaan lahirnya. Paham I’itiqad dalam 

agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Ahlu al-sunnah wa al- 

jamā’ah, bukan faham Syi’ah, karena khilafah-khilafah yang berusaha menyiarkan 

Islam ke Indonesia adalah khalifah-khalifah yang anti pada mazhab Syi’ah, yaitu 

khalifah Bani Umaiyah dan Bani Abbas. Hal ini memberi kesempatan bagi 

tersiarnya Mazhab Syafi’i dalam Furu’ Syari’at selalu bergandengan dengan 

Mazhab Ahlussunnah wal jama’ah dalam I’itiqad. 

Sebagaimana diterangkan di atas, dalam perkembangan mazhab Syafi’i 

pada abad III Hijriyah bahwa mazhab itu pesat berkembangnya di Mesir, Iraq, 

Persia, Khurasan, Sind, Teluk Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadramaut dan 

Malabar. Jadi negara-negara yang menghadap ke Indonesia adalah penganut 

Mazhab Syafi’i pada abad ke III H, dan orang-orang Islam yang datang berlayar ke 

Timur ketika itu adalah orang-orang Persia dan Indian serta Arab Hadramaut.  

3. Tokoh-Tokoh Mazhab Syafi’i  

Ulama-ulama besar Mazhab Syafi’i, dari abad ke abad semakin bertambah 

hingga tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana terbentuknya mazhab Syafi’i (200 
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H) hingga berkembang, daerah pengaruhnya sudah amat luas pula, hampir di 

seluruh pelosok dunia Islam.51  

Imam Tajuddin Subki (wafat 771 H) dalam kitabnya Tabaqatus Syafi’iyah 

al-Kubra, kitab yang menerangkan ulamaulama Syafi’iyah dari abad ke abad. 

Demikian dijelaskan secara ringkas beberapa/sebagian tokoh-tokoh ulama besar 

mazhab Syafi’i dari dimulai dari abad ke III Hijriyah sampai abad ke XIV.  

a. Abad III Hijriyah 

1) Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i atau Imam Syafi’i. Lahir di 

Gazzah Palestina (150 H) dan wafat di Mesir (204 H). Imam Syafi’i 

merupakan Imam besar pendiri mazhab Syafi’i Mujtahid Muthlaq 

(Mujtahid Penuh) dalam Mazhab Syafi’i.  

2) Al-Rabi’in bin Sulaiman Al-Muradi (lahir 174 H dan wafat 270 H). Dia 

merupakan murid langsung dari Imam Syafi’i, selalu mengikuti Imam 

Syafi’i dari Bagdad sampai ke Mesir. Beliau yang membantu Imam Syafi’i 

menulis kitab Al Umm dan kitab Ushul Fikih yang pertama di dunia, yaitu 

kitab Risalah al Jadidah. 

3) Abu Ya’kub Yusuf bin Yahya al Buwaithi (wafat 231 H). Beliau merupakan 

murid langsung dari Imam Syafi’i, sederajat dengan Ar Rabi‟i bin Sulaiman 

al Muradi.  

4) Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani (lahir di Mesir 175 H dan 

wafat 264 H). Beliau banyak mengarang kitab fiqih Syafi’iyah, antara lain: 

                                                             
51Siradjudin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, h. 148. 
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Al-Jami’ al-Kabir, Al-Jāmi’ al-Ṣagīr, Al Mukhtaṣar, Al-Masāil                       

al-Mu’tabarah. 

b. Abad IV Hijriyah  

1) Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Bahar bin Sinan bin Dinar 

al-Nasa’i. (lahir di desa Nasa’ Khurasan 215 H dan wafat 303 H). Kitab-

kitab karangan beliau adalah, Kitab hadits Sunan Nasa’i 4 jilid, Kitab 

Manasik, kitab Sunan Al-Kubrā, dan lain sebagainya. 

2) Hasan bin Husain Qadhi Abu Ali bin Abi Hurrairah (wafat 345 H). Beliau 

seorang syekh besar mazhab Syafi’i. Adapun kitab karangan beliau adalah 

Syarah Mukhtasar yang merupakan kitab fikih Syafi’i. 

c. Abad V Hijriyah 

1) Ahmad bin Husein bin Ali bin Abdullah bin Musa, Abu Bakar al-Baihaqi 

al-Naisaburi (lahir di desa Khusraudirji di negeri Baihaqi Nisaburi 384 H 

dan wafat 458 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, Kitab Ahkamul 

Quran, Kitab Da’awat, Kitab Al Ba’atsi wan Nutsur, Kitab al-Zaudul Kabīr, 

Kitab al-I’itiqad (ilmu Uṣuluddīn), Kitab Arba’in, dan lain sebagainya. 

2) Syeikh Ibrahim bin Ali bin Yusuf Abu Ishaq al Firuzabadi al-Syiradzi (lahir 

di desa Firuzabadi di Syiradzi Persia 393 H dan wafat 476 H). Beliau ini 

adalah seorang Ulama Syafi’iyah yang terkenal pada abad ke V di Bagdad. 

Kitab-kitab karangan beliau adalah, Tanbīh, al-Muhazzab, al-Luma’,            

al-Tabshirah, al-Mukhish, al-Ma’na, Thabaqatil Fiqaha’, dan lain 

sebagainya. 
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d. Abad VI Hijriyah 

1) Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ibnu 

Muhammad al Ghazali (lahir di kota Thos Khurasan 450 H dan wafat 505 

H). Kitab karangan Imam Ghazali adalah, Iḥyā’ ‘Ulumuddīn, Tahafutul 

Falasifah, al-Iqhtishad fil I’tiqad, Jawahiril Qur’an, Mizanul ‘Amal, 

Bidayatul Hidayah, Nashihatul Muluk, Iljamul ‘Awam, al-Risalatul 

Qudsiah dan lain sebagainya. 

2) Abu Muhammad Hasan bin Mas’ud al-Bagawi (wafat 510 H). Seorang 

ulama besar dalam Mazhab Syafi’i. Kitab karangannya adalah, Ma’alimu 

Tanzil (Tafsir). 

e. Abad VII Hijriyah 

1) Abdillah Muhammad bin Umar bin Husein ar Razi (wafat 606 H). Kitab-

kitab karangan beliau adalah, Kitab Manaqib Imam Syafi’i, Kitab                  

al-Mashul, dan Kitab Tafsir Mafātihul Gaib. 

2) Muhyidin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi (lahir di Damaskus 630 

H dan wafat 676 H). Ulama besar mazhab Syafi’i yang terkenal dalam abad 

ke VII H di Syiria dan sekitarnya. Di Indonesia nama beliau juga terkenal 

karena kitabnya “Minhajut Thalibin”, yaitu suatu kitab yang pertama masuk 

ke Indonesia di antara kitab-kitab agama Islam lainnya. Selain kitab 

Minhajut Tahlibin, adapun kitab-kitab karangannya adalah, Syarah Shahih 

Muslim, Riyadhus Shalihin, Matan al Arba’in, Al Irsyaad fi Ulumul Hadits, 
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Al Tahrirul al Fazh, Al ‘Umdah, Al Idhah, Al Majmu’ Syarah Muhadzab, 

dan lain sebagainya. 

f. Abad VIII Hijriyah  

1) Ali bin Abdul Kafi Adulhasan Taqiyuddin as Subki (lahir tahun 683 H dan 

wafat 756 H). Kitab-kitab karangan beliau adalah, Takmilah Syarah 

Muhadzab, Syarah Kitabul Minhaj, Tafsir al-Durun Nazhim fi tafsiril 

Quranil ‘Azhim, dan lain-lain.  

2) Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah al-Zarkasyi (lahir di Kairo 754 

H dan wafat 794 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah, Takmilah 

(syarah kitab Minhaj), Khadimur Rafi‟i war Raudhah, Khabayas Zawaya fi 

al-Furū’, Fatwa al-Zarkasyi, Al Qawaidh fil Furu’, dan lain sebagainya. 

g. Abad IX Hijriyah 

1) Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan (lahir di Palestina 773 H dan wafat 

844 H). Kitab karang beliau adalah, Matan Zubad, Syarah Hadits Bukhari, 

Syarah Sunan Abu Daud, Syarah Minhaj al Baidhawi, Syarah Adzakarun 

Nawawi, dan lain sebagainya. 

2) Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi’i (lahir di 

Mesir 773 H dan wafat 852 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah, 

Kitab Bulughul Maram, Al Ishabah fi Asmais Shabah, Tahdzib Tahzib, dan 

lain sebagainya.  
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h. Abad X Hijriyah  

1) Jalaluddin Abdurrahman bin al Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad as 

Suyuthi. (lahir 849 H dan wafat 921 H). Diantara kitab-kitab beliau yang 

terpakai sampai sekarang di seluruh dunia Islam, adalah “Tafsir Jalalein”. 

2) Shihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami (lahir di Mesir 909 H dan wafat 

di Mekkah 974 H). Kitab-kitab karangan diantaranya, Kitab Tuhfatul 

Muhtaj al Syahril Minhaj, Kitab Fiqih Fathul Jawad, Kitab Fiqih al Fatawi, 

dan lain sebagainya.  

i. Abad XI Hijriyah 

1) Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu 

Syihabuddin ar Ramli (lahir di Kairo dan wafat tahu 1004 H). Adapun kitab 

karangan beliau adalah Nihayatul Muhtaj. 

2) Syeikh Nuruddin Muhammad Jaelani bin ‘Ali bin Hasanji bin Muhammad 

Hamid ar Raniri (wafat 1068 H). Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah 

Shiratul Mustaqim, Bustanus Salathin, Jawahirul Ma’lum fi Kasyfil 

Ma’lum, dan lain sebagainya.  
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4. Istinbāṭ Hukum Mazhab Syafi’i  

a. Pengertian Istinbāṭ Hukum  

Istinbath atau metode mengeluarkan hukum dari dalilnya, menurut bahasa 

adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan: 

اءِ مِنَ العَيْنِ 
َ
 52اِسْتِخْراَجُ الم

Artinya:  

Mengeluarkan atau mengambil air dari mata air.  

Istinbāṭ menurut istilah adalah: 

هْنِ وَقُ و ةِ القَريَِْْةِ اِسْتِخْراَجُ  عَانِ مِنَ النُّصُوصِ بِفَرْطِ الذِ 
َ
 53الم

Artinya:  

Mengeluarkan makna-makna dari naṣ-naṣ (yang terkandung) dengan 

menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. 

Kata Istinbāṭ bila dihubungkan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh 

Muhammad bin ‘Ali al-Fayyuni (wafat 770) ahli bahasa Arab dan Fikih, berarti 

upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis 

besar, metode istinbath dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu dari segi keabsahan, 

segi maqasid (tujuan) syariah dan dari segi penyelesaian beberapa dalil yang 

bertentangan.  

 

                                                             
52Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Cet. II; Jakarta: 

AMZAH, 2009), h. 142. 

53Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Cet. II; Jakarta: 

AMZAH, 2009), h. 142. 
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b. Sumber dan Metode Istinbāṭ Hukum Mazhab Syafi’i  

Seperti halnya mazhab-mazhab lain, Mazhab Syafi’i tentu tidak membahas 

semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa apa yang 

terjadi sesuai masa kemunculannya. Terkadang, di dalam Mazhab Syafi’i juga 

terdapat beberapa pedapat yang berbeda. Diketahui, semua murid dan para pengikut 

Imam Syafi’i selalu berijtihad dengan berpegang pada ushul Mazhab Syafi’i. Ijtihad 

yang tentu dilakukan dengan kebebasan ber-Istinbāṭ (pengambilan hukum). 

Sebagian ulama Syafi’iyah juga ada yang melakukan tarjih terhadap beberapa 

pendapat Imam Syafi’i dan para muridnya.54 

Imam Syafi’i dikenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan 

memepertahankan mazhab ulama Madinah hingga dikenalah beliau dengan sebutan 

Nasyirus Sunnah (penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil kompromi antara fikih 

Madinah dengan fikih Irak. Imam Syafi’i telah dapat mengumpulkan antara thariqat 

ahlur ra’yi dengan thariqat ahlu hadis.55  

Adapun pegangan Mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah             

al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Kias. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan Imam 

Syafi’i: 

 الكِتَابِ ليَْسَ لَِۡحَدٍّ أَنْ يَ قُوْلَ أبَدًَا فِْ شَيْءِ حَل  أوَْ حَرمَُ إِل  مِنْ جِهَةِ العِلْمِ وَجِهَةِ الَِْْْ فِ 

ن ةِ وَ الِإجْْاَعِ وَالقِيَاسِ   وَ السُّ

                                                             
54Wahbah al-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu 5, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, 

ddk (ed.), (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 55. 

55M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998), h. 211. 
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Maksudnya:  

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal dan 

itu haram. Kecuali setelah adanya pengetahuan tentang hal tersebut, 

pengetahuan itu dapat di tempuh dengan jalan ijtihad melalui kitab Al-

Qur’an, Sunnah, Ijmak dan Kias. 

 

Berdasarkan ungkapan tersebut, diketahui bahwa pokok-pokok pikiran 

Mazhab Syafi’i dalam mengistinbaṭkan hukum sebagai bersuber pada: 

1) Al-Qur’an dan Sunnah  

Imam Syafi’i menempatkan al-Qur’an dan Sunnah berada dalam satu 

martabat, menurut pandangan Imam Syafi’i bahwa Sunnah menjelaskan al-Qur’an. 

Kecuali hadis ahad dan mutawatir tidak sama nilainya dengan al-Qur’an. 

Disamping itu, karena al-Qur’an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun 

Sunnah tidak sekuat al-Qur’an. Dalam plaksanaannya, Imam Syafi’i menempuh 

cara apabila di dalam al-Qur’an tidak ditemukan dalil yang di cari, Imam Syafi’i 

menggunakan hadis mutawatir. Jika tidak ditemukan maka Imam Syafi’i 

menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan semuanya, maka menetapkan 

hukum berdasarkan dzahir al-Qur’an atau Sunnah secara berturut-turut. Kemudian 

jika tidak ditemukan, Imam Syafi’i mencari apa yang pernah dilakukan Nabi Saw. 

atau keputusan Nabi, namun jika tidak ditemukan lagi, maka Imam Syafi’i mencari 

pendapat-pendapat para sahabat. Meskipun Imam Syafi’i berhujjah dengan hadis 

ahad, Imam Syafi’i tidak menempatkan sejajar dengan al-Qur’an dan hadis 

mutawatir. Imam Syafi’i mengemukakan bahwa “Hadis Rasulullah Saw. tidak 

menyalahi al-Qur’an dan tidak merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh               

al-Qur’an.  
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2) Ijmak 

Imam Syafi’i menempatkan ijma’ setelah al-Qur’an dan Sunnah sebelum 

qiyas. Imam Syafi’i menerima ijma sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang 

tidak diterangkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Ijma’ yang dipakai Imam Syafi’i 

sebagai dalih hujjah adalah ijma yang disandarkan kepada naṣ atau landasan 

riwayat dari Rasulullah saw. Imam Syafi’i hanya megambil ijma’ ṣarīh sebagai 

dalih hukum dan menolak ijma sukuti menjadi dalih hukum. Alasan menerima ijma 

sharih karena kesepakatan itu disandarkan kepada naṣ dan berasal dari ulama 

mujtahid, secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan 

Imam Syafi’i menolak ijma sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan ulama 

mujtahid. 

3) Kias 

Imam Syafi’i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah Al-Qur’an, 

Sunnah dan Ijma dalam menetapkan hukum. Imam Syafi’i adalah mujtahid pertama 

yang membicarakan qiyās dengan patokan dan kaidahnya dan asas-asasnya. Imam 

Syafi’i memilih metode qiyās serta memberikan kerangka teoritis dan 

metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.56   

4) Istidlāl (Istisḥāb)  

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa 

istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua 

sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaaan dan 

                                                             
56Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Cet. I; Jakarta: Logos, 

1997), h. 126-131. 
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undangundang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui bahwa adat 

kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam dan tidak dihapus 

oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat dan kebiasaan yang 

lazim di manamana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur’an atau tidak 

terang-terangan dilarang oleh al-Qur’an, juga diperbolehkan. Oleh karena itu, Imam 

Syafi’i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidahkaidah agama ahli 

kitab yang terang-terangan tidak dihapus al-Qur’an.57 Imam Syafi’i tidak sekali-

kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. 

  

                                                             
57Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114 
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E. Kerangka Konseptual  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini dengan menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field Research) kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini disebut 

kualitatif karena diharapkan dapat melakukan pengamatan mendalam tentang 

fenomena yang marak terjadi di masyarakat terkait dengan peran, sikap, persepsi, 

dan psikologi masyarakat secara alami. Adapun disebut dengan studi kasus karena 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi 

sosial.  Proses mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok 

atau suatu kejadian, penelitian ini bertujuan memberikan pandangan yang lengkap 

serta mendalam mengenai subjek penelitian. Sifat khas dari studi kasus adalah 

mampu mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek, artinya data yang 

dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu kesatuan yang 

terintegritas.1 

 

 

                                                             
1N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research (London, New Delhi: 

Sage, 1994), h. 236. 
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Studi kasus memiliki tujuan memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, sifat, dan karakter yang khas dari kasus penelitian. Hal ini 

akan mengungkap tentang prosesi pernikahan bagi tunarungu-wicara dalam 

prespektif empat mazhab. Oleh karena itu, penelitian ini pada dasarnya bersifat 

eksplanatoris. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di definisikan oleh 

Bogdan dan taylor dan disampaikan oleh Aji Damanuri dalam karyanya yang 

berjudul Metodologi Penelitian Mu’amalah bahwa metodologi kualitatis sebagai 

prosedur penelitian yang mengolah dan menunjukkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.2 Penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada grounded research, yakni peneliti langsung 

mencari dan mengumpulkan data atau masalah yang diteliti tanpa terikat untuk 

membuktikan suatu hipotesis atau benar tidaknya suatu teori yang pernah 

dikemukakan oleh para ahli, meskipun ketika berangkat ke lapangan telah memiliki 

konsep-konsep3 mengenai apa yang dilakukan berdasarkan teori-teori para peneliti 

yang dilakukan sebelumnya.  

Pendekatan kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu realita dan dan 

kondisi sosial dalam masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan 

yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan dialami responden. Tujuan 

penelitian kualitatif adalah berupaya memahami gejala-gejala sedemikian rupa dan 

                                                             
2Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2010), 

h. 23.  
3Konsep menurut Singarimbun adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, 

sehingga bisa dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Masri Singarimbun, 

Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 17. 
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tidak memerlukan kuantifikasi atau karena gejala-gejala tersebut tidak mungkin 

diukur secara tepat. Untuk memahami gejala-gejala tersebut, maka perlu 

mempelajari konteks budaya, kondisi sosial, relegiusitas masyarakat setempat.4 

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang cukup luas serta 

berlandaskan kokoh juga memuat penjelasan mengenai berbagai proses yang terjadi 

dalam lingkup setempat. Melalui data kualitatif, peneliti dapat mengikuti dan 

memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup 

pikiran dari masyarakat setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak 

manfaat. Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk memperoleh sejumlah 

penemuan yang tidak disangka sebelumnya dan menemukan kerangka teoretis baru, 

dimana data tersebut akan membawa peneliti untuk menyusun praduga sejak awal. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tiga KUA Kecamatan di Kota Makassar yaitu: 

KUA Kecamatan Biringkanayya, KUA Kecamatan Tamalate dan KUA Kecamatan 

Tallo. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan menurut Hadari Nawawi dapat dimaknai sebagai bentuk usaha 

dalam aktivitas penelitian untuk menghubungkan objek yang diteliti.5 Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

                                                             
4Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h. 21. 
5Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bodang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h.66. 
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1. Pendekatan teologis-normatif, yaitu mengetahui kesesuaian implementasi 

prosesi pernikahan prosesi pernikahan bagi tunarungu-wicara yang terjadi di 

masyarakat dengan merujuk pada al Qur’an, hadis, serta kitab-kitab fikih 

prespektif empat mazhab 

2. Pendekatan sosiologi, yaitu agar peneliti dapat mengetahui prosesi 

pernikahanan bagi tunarungu-wicara menurut empat mazhab sehingga bisa 

menjadi bahan perbandingan dengan prosesi pernikahan bagi tunarungu-wicara 

yang terjadi di masyarakat. Perumpamaan sederhana bagi data penelitian 

kualitatif adalah bahwa data tersebut berlapis-lapis. Peneliti mengkaji satu demi 

satu bagian tersebut untuk menghasilkan interpretasi yang tepat dan akurat.6 

 

C. Sumber Data 

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh.7 Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

sekunder. Penyusunan tesis ini merujuk dalam sumber data yang diperoleh peneliti 

dan dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber data, yaitu: 

1.  Sumber Data Primer, Data primer adalah data utama yang penting dan relevan 

dengan objek kajian dan dapat diperoleh langsung dari tempat penelitian.8 Jadi, 

data primer merupakan data yang diprioritaskan untuk melengkapi hasil 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh 

                                                             
6Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

(Muamalah), h. 49. 
7Suharsini Arikunto, Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XI; Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), h. 114. 
8Lexy J. Meleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, edisi revisi (Cet. XXXI; Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.  
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melalui Kantor Urusan Agama kota Makassar, para penghulu atau imam, para 

tunarungu-wicara, tokoh adat, maupun masyarakat yang terlibat dalam prosesi 

pernikahan tunarungu-wicara.  

2. Sumber Data Sekunder, adalah data pendukung yang juga tetap memiliki 

relevansi terhadap objek kajian, dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur 

seperti buku-buku para ulama imam mazhab, jurnal, majalah, serta sumber 

lainnya yang berikaitan dengan pernikahan tunarungu-wicara.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga 

metode, yaitu:  

1. Observasi (observation) 

Observasi merupakan kajian yang dilaksanakan secara sengaja dan terukur 

lagi terstruktur mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 

dilakukan dengan pencatatan oleh peneliti.9 Observasi atau pengamatan langsung 

dilakukan untuk memperoleh fakta nyata tentang pelaksanaan proses pernikahan 

bagi tunarungu-wicara. Cara yang ditempuh dalam teknik observasi partisipasi ini 

terdiri dari partisipasi bertindak sebagai pengamat aktif dengan menggali informasi 

dari prosesi pernikahan yang pernah terjadi, mencatat dan melakukan tanya-jawab 

dengan informan, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara cermat tentang apa 

yang telah diamati tersebut. 

                                                             
9Joko Subyago, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h. 63. 
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Keterlibatan langsung dalam mengetahui informasi secara akurat 

diupayakan untuk dapat menginventarisir sarana, bentuk dan pemahaman serta 

maslahat yang terkandung dalam khitan itu sendiri. Hal ini harus dilakukan oleh 

peneliti guna menjaga keilmiahan data yang diperoleh. 

2. Wawancara Mendalam (in depth interview) 

Wawancara atau yang lebih dikenal dengan interview adalah sistem 

menyatukan data melalui tanya jawab atau percakapan yang berhubungan dengan 

fokus penelitian kepada informan. Teknik pengumpulan data dengan metode 

wawancara melulas dan terperinci, yang memberi kebebasan bagi informan dalam 

menyampaikan pemikirannya secara leluasa. Karena itu, untuk menyempurnakan 

data penelitian ini, khususnya proses mengumpulkan data yang akurat tentang 

penelitian dilakukan penyatuan data melalui wawancara kepada informan. Teknik 

wawancara yang akan digunakan adalah wawancara yang terperinci dan mendalam 

atau wawancara tidak terstruktur yang semisal dengan percakapan informal. 

Wawancara jenis ini bersifat leluasa, tatanan pertanyaan atau kalimat dapat 

dikondisikan saat wawancara berlangsung, disesuikan dengan kebutuhan dan 

kondisi informan.10 

Beberapa teknik wawancara yang akan dilakukan yaitu: Pertama, tidak 

terstruktur, artinya peneliti secara fleksibel dan leluasa melemparkan pertanyaan 

mengenai hal yang berkaitan dengan sasaran peneliti. Kedua, tidak berterus terang, 

artinya dalam pengumpulan data, dalam beberapa kondisi wawancara akan 

                                                             
10J.P. Spradley, Metode Etnografy, alih bahasa oleh Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: 

Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 74-75. 
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dilakukan dalam situasi nonformal, namun peneliti tetap dapat meramu dan 

menyimpulkan inti percakapan yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan 

penelitian.  Ketiga, peneliti memposisikan informan sebagai teman sejawat yang 

berarti sejak awal peneliti telah menjelaskan tujuan penelitian yang sedang 

dilakukan, sehingga informan dapat ikut andil dalam mengumpulkan dan mengolah 

hasil penelitian. 

3. Penggunaan Dokumen (Document Used) 

Dokumentasi adalah informasi kejadian yang telah terjadi, baik dalam 

bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya fenomenal. Contoh bentuk tulisan dari 

sebuah dokumentasi seperti biografi, catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories) peraturan, kebijakan dan lain-lain. Adapun contoh dokumen dalam 

bentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan sejenisnya. Dalam 

penelitian kualitatis, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebik 

kredibel hingga dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.11 

Tujuan prosedur penelitian dengan dokumentasi ini untuk menyatukan data 

melalui dokumentasi tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku-buku tentang 

pandangan, teori dan argumen, dalil atau hukum dan lain-lain yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini dimulai 

dengan menyatukan hasil dokumentasi tertulis atau dokumen-dokumen dari 

instansi terkait seperti; sejarah pendirian, peta lokasi, program dan data Kantor 

                                                             
11Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.I; Bandung: Alfabet, 2005), h. 82-83. 
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Urusan Agama serta mengambil beberapa foto-foto beberapa prosesi pernikahan 

tuna wicara yang terjadi di Kota Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono adalah suatu alat yang dapat 

digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati.12 Alat 

pengukur data penelitian yang diperoleh baik berupa data primer maupun data 

sekunder, dalam pengumpulan atau pengukurannya dikenal dengan instrumen. 

Segala jenis alat bantu yang dimanfaatkan peneliti untuk memudahkan dalam 

pengukuran variabel disebut sebagai instrumen. Instrumen terpenting dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-

alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video dan kamera. 

Peneliti sebagai instrumen (disebut “Paricipant-Obsever”) selain memiliki 

kelebihan juga memiliki kelemahan. Kelebihannya antara lain;  

1. Peneliti mampu melihat secara langsung, merasakan serta mengamati peristiwa 

yang terjadi pada subjek yang penelitian, sehingga makna yang tersembunyi 

secara kasat mata dapat dipahami oleh peneliti.  

2. Peneliti dapat menentukan saat hasil observasi data telah lengkap, data telah 

mencukupi hingga penelitian dapat dicukupkan. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang 

sengaja memberikan batasan penelitian pada bebrapa variabel saja.  

3. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, 

melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual “membangun” 

                                                             
12Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, h. 148. 
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pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, 

peneliti memang “mengkonstruksi” realitas yang tersembunyi (tacit) di dalam 

masyarakat.13 

Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan judul 

tesis menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut: 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan salah satu instrumen yang dapat 

difungsikan dalam pelaksanaan wawancara sebagai sumber data. Pedoman 

wawancara menurut Sugiyono dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan menyusun pedoman wawancara 

secara rinci menganai hal yang ingin ditanyakan. Adapun wawancara tidak 

terstruktur saat pedoman wawancara yang hanya menurut pokok pikiran yang akan 

ditanyakan.14 Pedoman wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur dikarenakan peneliti hanya ingin menanyakan buah pemikiran saja serta 

terfokus pada prosesi pernikahan bagi tunarungu-wicara.  

2. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi menurut Mulyasa adalah alat atau instrumen penelitian 

untuk melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan proses peserta didik dalam 

pembelajaran, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas.15 Pedoman inilah yang 

dapat digunakan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti menggunakan 

                                                             
13Prasetya Irawan, “Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif dalam Ilmu Sosial” dikutip dari 

http://web-suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1_2.html, (27 Mei 2022) 
14Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, h. 194-197. 
15E. Mulyasa, Praktik Penulisan Tindakan Kelas, Menciptakan Perbaikan 

Berkesinambungan (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 69. 

http://web-suplemen.ut.ac.id/mapu5103/sub1_2.html
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observasi non partisipan yaitu tidak terlibat dalam aktivitas prosesi pernikahan bagi 

tunarungu-wicara yang terlaksana.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selama masa penelitian selanjutnya dikumpulkan 

untuk dianalisis menggunakan analisa kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini 

diadakan sebelum memasuki lokasi penelitian hingga selesai. Analisis dimulai 

sejak menentukan fokus penelitian dan menjelaskan masalah, mulai sebelum terjun 

ke lokasi penelitian hingga mencapai hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis 

meliputi tiga tahapan berupa: reduksi data (data reduction), penunjukkan data 

(display data) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (coclusion 

drawing/verification). 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses analisis tajam yang membutuhkan 

intelektualitas dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga 

merumuskan hasil, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada tujuan, mencari 

tema dan pola, menyeleksi serta membuang yang dianggap tidak perlu. Selanjutnya 

akan ada gambaran data yang lebih spesifik dari data yang direduksi sehinga akan 

memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya serta menambah data tambahan 

apabila diperlukan.16 

 

 

                                                             

16Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

(Muamalah), h. 221. 
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a. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang 

memudahkan untuk membuat kesimpulan atau tindakan yang diusulkan.17 

Penyajian ini dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan.  

b. Verifikasi Data 

Langkah analisis data kualitatif selanjutnya yaitu perumusan kesimpulan 

atau verifikasi. Kesimpulan penulisan kualitatif masih bersifat sementara dan boleh 

jadi akan terjadi perubahan apabila ditemukan hasil yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang disampaikan ditahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dihasilkan dianggap 

kredibel.  

 

                                                             
17Djam’an Satori, et al., Metodologi Penulisan Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 97. 
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BAB IV 

PRAKTIK AKAD NIKAH TUNA WICARA DI KOTA MAKASSAR 

MENURUT KHI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, merupakan unit kerja 

Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi 

ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat 

dibidang keagamaan.  

Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki 

rentan usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel 

Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum 

Kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas 

dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah 

lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan 

oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk 

mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut 

umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian 

dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan 

Shumbu.  

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-

Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 

(NTCR). Undang-Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA 

kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya masalah 
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nikah rujuk saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya 

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan 

dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh 

masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.  

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang 

disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaian 

tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah 

Kecamatan.  

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan 

memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya 

berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang 

menjadi pijakannya, yaitu:  

1. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan 

rujuk 

2. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan 

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  

3. Kepres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang 

dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.  

4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur 

organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan 

perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, 

kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.  



82 
 

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 tahun 2003 yang mengukuhkan 

kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen 

Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama 

Islam.  

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata 

kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan  

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang 

Pencatatan Pernikahan 

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat 

menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA 

kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan 

kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat 

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 

Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, 

mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.  

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berupaya melakukan 

berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga 

sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan setiap tugas Kantor Urusan Agama. Salah 

satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap Kantor Urusan 

Agama dalam bentuk kegiatan penilaian Kantor Urusan Agama percontohan yang 

rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap setiap Kantor Urusan Agama 

yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolok ukur 
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untuk melihat sejauh mana penjabaran visi-misi serta etos kerja yang telah 

dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama yang terletak 

di setiap kecamatan. 

Tugas KUA berdasarkan PMA RI No. 34 Tahun 2016 yaitu melaksanakan 

layanan dan bimbinan masyarakat Islam. Adapun fungsi KUA yaitu:  

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. 

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. 

3. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan. 

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.  

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.  

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.  

8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.  

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 

10. Layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler. 

Penelitian ini dilaksanakan di 3 KUA Kecamatan Kota Makassar, yaitu 

KUA Kecamatan Biringkanayya, KUA Kecamatan Tamalate dan KUA Kecamatan 

Tallo. 

1. KUA Kecamatan Biringkanaya 

Alamat lokasi KUA Kecamatan Biringkanayya di jalan Perintis 

Kemerdekaan, PAI, Biring Kanaya, Pai, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan 90245, Indonesia. Berdasarkan data monografi Kecamatan Biringkanaya 

tahun 2022.  
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Adapun batas administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya 

terletak pada lintas Kawasan Perindustrian Makassar dan Perumahan masyarakat.  

Batas wilayah sebagai berikut:  

Sebelah utara  : Kabupaten Maros  

Sebelah timur  : Kabupaten Maros  

Sebelah selatan : Kecamatan Tamalanrea  

Sebelah barat  : Kecamatan Tamalanrea dan Selat Makassar  

Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota 

Makassar, yaitu Lintang Selatan 5°3ʹ 35.6472ʺ - 5°8ʹ 26.9772ʺ. Sedangkan Bujur 

Timur, yaitu: 119°48.20ʹ 8.3712ʺ - 119°33ʹ 3.1752ʺ. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan menjadi salah satu dari enam KUA model yang dicanangkan Menag Yaqut 

Cholil Qoumas dalam Revitalisasi KUA. Sebagai KUA Model, ada sejumlah 

kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah digitalisasi layanan. Kepala KUA 

Biringkanaya Makassar, Subhan mengatakan, KUA yang dipimpinnya sudah 

menerapkan pelayanan berbasis digital.  

Terdapat empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA yaitu: 

1. Untuk meningkatkan kualitas umat beragama 

2. Untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan 

keberagamaan 

3. Untuk memperkuat program dan layanan keagamaan 

4. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat 

layanan keagamaan. 
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Beberapa layanan yang disajikan KUA Kecamatan Biringkanaya kepada 

masyarakat di antaranya: pencarian data pernikahan berdasarkan tanggal 

pernikahan. Layanan digital kedua, kata Subhan, adalah info Kebimasislaman. Di 

dalamnya, tersaji infografis data pernikahan, data penghulu, data penyuluh, profil 

KUA, data tempat ibadah, dan data wakaf. Ketiga, Info Haji dan Umrah. Jemaah 

dapat melakukan pengecekan perkiraaan keberangkatan haji melalui aplikasi yang 

ada di KUA. Tersaji juga, data PPIU, data KBIHU, dan data jemaah haji. ASN KUA 

Kec. Biringkanayya sudah mendapat bimbingan teknis terkait program Revitalisasi 

KUA. Mereka juga sudah mendapat pelatihan tentang standar opersonal pelayanan 

di kantor.1  

Jumlah penduduk di Kecamatan Biringkanayya dapat dilihat pada table 

berikut:2 

 

Tabel 1: Jumlah warga di Kecamatan Biringkanayya 

 

  

 
1https://kemenag.go.id/read/serba-serbi-layanan-digital-kua-model-biringkanaya-

makassar-kvmmn  (19 Agustus 2022) 

2https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kecamatan/ (20 Agustus 2022) 

 

Jumlah Warga 

108.117 

Warga Laki-Laki 

52.423 

Warga Perempuan 

55.694 

52.423 Laki-Laki 

55.694 Perempuan 

 

29.175 Belum Menikah 

22.358 Sudah Menikah 

30.065 Pernah Menikah 

26.533 Belum Menikah 

25.322 Sudah Menikah 

30.372 Pernah Menikah 

https://kemenag.go.id/read/serba-serbi-layanan-digital-kua-model-biringkanaya-makassar-kvmmn%20%20(19
https://kemenag.go.id/read/serba-serbi-layanan-digital-kua-model-biringkanaya-makassar-kvmmn%20%20(19
https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kecamatan/
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TIM REVITALISASI KANTOR URUSAN AGAMA 

KECAMATAN BIRINGKANAYA 2022 

 

No Nama Jabatan 

1 Subhan, S.Ag. Penghulu Ahli Madya 

2 Nurdin, S.Ag., M.H. Penghulu Ahli Madya 

3 H. Abd. Rahman, S.Ag. Penghulu Ahli Madya 

4 Muh. Alwi, S.Ag. Penghulu Ahli Muda 

5 Drs. H. Ajudin Sinyo JFU 

6 Abd. Muin, S.HI. JFU 

7 Hj. Fatmawati, S.Ag. JFU 

8 Hj. Saderia, S.Ag. JFU 

9 Nurhaedah, S.Ag. JFU 

10 Sahria, S.H. JFU 

11 Afni Cahyany Tuarita, S.H. JFU 

12 Ariani Ananda Putri JFU 

13 Hj. Suriani, S.Ag. Penyuluh 

14 Sugeng, S.Ag. Penyuluh 

15 Dr. St. Habibah, M.Hum., M.A. Penyuluh 

16 Marwiah, S.Ag.  Penyuluh 

17 Dra. St. Mashura Penyuluh 

18 Dra. St. Aisyah Penyuluh 

19 Muhammad Ismail, S.H. Pramubakti 

20 Syahriawati, M. S.E. Pramubakti 

21 Nissa Amalia Sukarelawan 

22 Darmawati Cleaning Service 
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DATA PERISTIWA NIKAH DAN RUJUK 2021 

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BIRINGKANAYA 

 

 

No 

 

 

Kelurahan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Sudiang Raya 6 5 22 8 9 10 10 16 13 8 12 5 

2 Laikang 11 16 17 8 9 10 11 13 13 17 15 11 

3 Sudiang 14 14 11 9 9 8 14 13 16 11 16 12 

4 Bakung 6 10 11 4 3 8 12 16 9 8 6 7 

5 Peccerakkang 13 9 13 15 9 11 4 14 14 13 13 6 

6 Katimbang 3 5 7 6 6 12 5 6 10 8 6 1 

7 Berua 4 7 7 3 4 16 5 7 9 6 8 3 

8 Bulurokeng 4 9 7 9 5 7 16 11 9 5 9 10 

9 Pai 17 14 30 11 19 19 13 19 11 20 16 15 

10 Daya 5 4 7 1 2 5 8 6 9 8 2 2 

11 Untia 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 5 2 

JUMLAH 83 93 134 74 75 106 100 122 115 104 108 74 

Tabel 2: Peristiwa nikah di KUA Kecamatan Biringkanayya 2021 

 

 



88 
 

2. KUA Kecamatan Tamalate 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate pertama kali berkantor Jl. 

Malengkeri, kemudian sekitar tahun 1979 pindah ke Jl. Tala’ Salapang No. 46 A 

Kelurahan Gunung Sari. Setelah terjadi pemekaran pada tahun 2002, maka awal 

tahun 2003 hingga sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate berkantor 

di Jl. Dg. Tata III No. 40 A Kelurahan Parang Tambung. Menurut data 

kependudukan per Desember 2021 memiliki kondisi demografis, yang dapat dilihat 

pada tabel berikut:3 

Jumlah Warga 

73.848 

Warga Laki-Laki 

35.402 

Warga Perempuan 

38.446 

35.402 Laki-Laki 

38.446 Perempuan 

 

20.368 Belum Menikah 

14.341 Sudah Menikah 

21.061 Pernah Menikah 

18.366 Belum Menikah 

17.554 Sudah Menikah 

20.892 Pernah Menikah 

Tabel 5: Jumlah KUA Kecamatan Tamalate 

 

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate 

Menunjang tugas dan fungsinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Tamalate merumuskan visi dan misi sebagai berikut:  

VISI:  

“Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan 

ummat beragama yang kondusif”.  

 

 
3https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kecamatan/ (20 Agustus 2022) 

https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kecamatan/
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Adapun MISI dari KUA Kecamatan Tamalate sebagai berikut:  

a. Meningkatkan Tertib Administrasi  

b. Meningkatkan Disiplin pegawai  

c. Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk  

d. Meningkatkan Pelayanan BP-4  

e. Meningkatkan Pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial  

f. Meningkatkan Pelayanan Haji  

g. Meningkatkan Pelayanan Kemasjidan Dan Hisab Rukyah  

h. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral  

i. Meningkatkan Pembinaan Ummat. 
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TIM REVITALISASI KANTOR URUSAN AGAMA 

KECAMATAN TAMALATE 2022 

No Nama Jabatan 

1 Muhiddin, S.Ag, MA Kepala KUA/Penghulu Ahli 

2 H. Yusrin Sabang, S.Ag Penghulu Ahli Madya 

3 H. Abd Waris Usman, S.Ag, MA Penghulu Ahli Madya 

4 H. Rusly effendi, S.Ag, MH Penghulu Ahli Madya 

5 Kibo, S.Ag Penghulu Ahli Madya 

6 Wayan Suwarni, SE Pelaksana 

7 Hj. Hamdana, S.PdI Pelaksana 

8 Maudi Faizal, SH, M.Kn Pelaksana 

9 Nazira Dahlan, SE Pelaksana 

10 Hasnah Pelaksana 

11 Hadariah, S.PdI Pelaksana 

12 Darwis Pelaksana 

13 Syamsiah, S.Ag, M.Si Penyuluh 

14 Muhammad Dahlan, SE Penyuluh 

15 Kaharuddin, S.Ag Penyuluh 

16 Natsir, S.Ag Penyuluh 

17 Muhlis, S.Ag, S.Pd, M.Pd Penyuluh 

18 Hastuty, S.Ag Penyuluh 

19 Hukmang, S.Ag, M.Ag Penyuluh 

20 Muslim Penyuluh Non PNS 

21 Haryanty Jamil, S.PdI Penyuluh Non PNS 

22 Jupril, SP, SH Penyuluh Non PNS 

23 Lahamuddin, S.Ag Penyuluh Non PNS 

24 Rahmatia, S.Ag Penyuluh Non PNS 

25 Syamsyuddin, S.Ag Penyuluh Non PNS 

26 Asni, S.PdI Penyuluh Non PNS 

27 Hasmah B, S.Ag Penyuluh Non PNS 

28 Hj. Pahisa, S.Sos.I Penyuluh Non PNS 

29 Dra. Megawati Penyuluh Non PNS 

30 Bustam Cholik, S.AB Admin Non PNS 

31 Intan Permatasari Admin Non PNS 
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3. KUA Kecamatan Tallo 

Alamat Lokasi: Jl. Tinumbu Dalam No.117, Layang, Bontoala, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan 90154, Indonesia. Titik koordinat dengan format 

derajat desimal -5,1134476, 119,4341081. Tugas KUA berdasarkan PMA RI No. 

34 Tahun 2016 yaitu melaksanakan layanan dan bimbinan masyarakat. Adapun 

fungsi KUA Kecamatan Tallo yaitu:  

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan laporan nikah dan rujuk 

b. Penyusunan Statistik Layanan dan bimbingan masyarakat Islam 

c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi menajemen KUA Kecamatan 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah 

e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam 

f. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf 

g. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan 

h. Melaksanakan Fungsi layanan bimbingan Manasik Haji bagi jama’ah Haji 

Reguler 

Jumlah penduduk di Kecamatan Tallo dapat dilihat pada table berikut:4  

Jumlah Warga 

57.766 

Warga Laki-Laki 

28.473 

Warga Perempuan 

29.293 

28.473 Laki-Laki 

29.293 Perempuan 

 

16.140 Belum Menikah 

11.673 Sudah Menikah 

16.800 Pernah Menikah 

14.241 Belum Menikah 

12.641 Sudah Menikah 

16.652 Pernah Menikah 

Tabel 3: Jumlah Penduduk di Kecamatan Tallo  

 
4https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kecamatan/ (20 Agustus 2022) 

https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kecamatan/
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DAFTAR RINCIAN PERISTIWA NIKAH  

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TALLO 

KOTA MAKASSAR 2022 

NO. KELURAHAN BULAN 

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL 

1 Pannampu 8 8 9 - 7 6 17 

2 Bunga Eja Beru 6 1 9 2 10 4 8 

3 Lembo 3 5 6 4 8 3 9 

4 Kalukuang - - 2 - 4 - 1 

5 La’latang 1 2 4 2 - - 1 

6 Kaluku Bodoa 14 12 14 6 13 7 25 

7 U. Pandang Baru 2 1 5 - 1 1 2 

8 Suangga 2 3 12 - 11 1 8 

9 Rappojawa 4 - 3 - 5 5 3 

10 Wala-walaya 7 7 9 3 5 3 14 

11 Rappokalling 4 9 15 2 7 1 16 

12 Tammua 1 4 6 1 4 4 8 

13 Tallo 2 4 10 1 7 4 6 

14 Buloa 2 3 9 - 7 - 8 

15 Lakkang - - 1 - - - 2 

JUMLAH 56 59 114 21 89 39 120 

Tabel 4: Peristiwa nikah di KUA Kecamatan Tallo 
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B. Implementasi Syarat Pernikahan di Kota Makassar Menurut Mazhab Syafi’i 

Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebagai penentu sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti wudhu sebagai syarat untuk ibadah salat. Contoh yang lain 

seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. 

Sedangkan sah tidaknya suatu ibadah diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat 

ibadah tersebut. Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut 

mazhab Syafi’i kembali kepada setiap rukun pernikahan terdiri dari: 

1. Adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan 

2. Adanya wali 

3. Adanya dua orang saksi 

4. Adanya ijab kabul dengan lafaz nikah dan semisalnya yang bermakna 

sama.5  

H. Abdurrahman menyebutkan bahwa persyaratan ini selaras dengan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang 

pencatatan pernikahan Pasal 10 hingga Pasal 15. Pasal-pasal tersebut menyebutkan 

rukun-rukan nikah beserta persyaratannya masing-masing.6  

 

 

 

 

 
5Abdurrahman, Penghulu Ahli Madya KUA Biringkanayya, Wawancara 15 Agustus 2022 

6Abdurrahman, Penghulu Ahli Madya KUA Biringkanayya, Wawancara 15 Agustus 2022. 
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PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) menerangkan bahwa rukun 

nikah yang telah disetujui pelaksanaannya meliputi calon suami, calon istri, wali, 

dua orang saksi dan ijab kabul. Persyaratan ini juga tertuang dalam KHI buku I 

mengenai Hukum Perkawinan Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan pasal 

14, lalu dijabarkan pada pasal-pasal setelahnya mengenai persyaratan serta 

perincian penjelasan hukumnya.7 

Rukun dari pernikahan yang pertama yaitu adanya calon mempelai laki-laki 

dan perempuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama 4 mazhab, termasuk 

mazhab Syafi’i. Adapun rukun mengenai harus adanya wali, ulama mazhab Syafi’i 

berpendapat bahwa apabila wanita yang balig dan berakal itu masih gadis, maka 

hak menikahkannya ada pada wali, akan tetapi jika wanita itu adalah janda maka 

hak berada pada keduanya. Artinya wali tidak boleh menikahkan wanita tersebut 

tanpa persetujuannya. Pandangan mazhab Syafi’i sependapat dengan mazhab 

Maliki dan Hanbali. Adapun mazhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali sebagai 

syarat sahnya sebuah pernikahan.  

Pendapat mazhab Syafi’i ini diterangkan oleh Taqiyuddin dalam kitabnya 

Kifāyah al-Akhyar. 

 

احِ إِلَا بِوالِّ  يْ عادْلٍ لَا ياصِحُّ عاقْدُ النِكا اهِدا روٍا شا  8ذاكا

Artinya:  

 
7Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 10. 

8Taqiyyuddīn, Kifāyah al-Akhyar (Cet: II; Qahirah, Al-Quds, 2012), h. 72. 



95 
 

Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali laki-laki dan dua 

orang saksi yang adil. 

 

Pernikahan mewajibkan adanya dua saksi laki-laki muslim dan adil sesuai 

dengan pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali. Sedangkan mazhab Maliki 

berpendapat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib adanya 

saksi apabila akan bercampur dengan istrinya (dukhul). Adapun persyaratan akad 

nikah mazhab Syafi’i bersepakat dengan mazhab Maliki dan Hanbali bahwa 

pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad dengan redaksi lafaz 

“nikah”. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan dengan lafaz lain. 

Adapun persyaratan administratif yaitu pencatatan atas pernikahan yang sah 

menurut Islam secara literasi tidak tercantum dalam buku-buku fikih para ulama. 

Namun, jika ditelisik lebih jauh pencatatan nikah di Indonesia merupakan suatu 

keharusan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU. RI. No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 5 ayat (1). Meskipun pada 

peraturan ini belum ada sanksi tegas bagi pelaku pernikahan tidak tercatat serta 

masih ditafsirkan sebagai syarat administratif.9 

Syarat administratif  yang dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir 

permohonan dan lampiran berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 ayat 

(1) yang menyebutkan bahwa pendaftaran pernikahan dilakukan secara tertulis 

dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:  

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal 

2. Fotokopi akta kelahiran, KTP dan kartu keluarga 

 
9Andi Muhammad Akmal, Asas Maslahat Pencatatan Nikah dalam Mereformulasi Fikih 

Nikah (Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih), Resume, 2013.  
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3. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat 

4. Persetujuan kedua calon mempelai 

5. Izin dari wali 

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa persyaratan pernikahan yang 

terlaksana di Kota Makassar mengikuti persyaratan yang tertera pada peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang 

pernikahan. Semua persyaratan tersebut wajib dipenuhi bagi siapa saja yang akan 

melangsungkan pernikahan dan tidak ada persyaratan khusus bagi tuna wicara.10 

Apabila persyaratan-persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pelaksanaan 

pernikahan dapat dilangsungkan, termasuk bagi mereka yang mengalami gangguan 

disabilitas seperti tuna wicara. 

 

C. Praktik Akad Nikah di Kota Makassar Menurut Mazhab Syafi'i  

Praktik akad nikah di Kota Makassar berlandaskan KHI pasal 27 yang 

berbunyi bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2019 pasal 15 tentang akad pernikahan menerangkan hal yang 

berkenaan dengan akad nikah bahwa ijab dilakukan oleh wali atau yang mewaliki 

dan kabul dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.  

 

 

 
10Sahria, Pengolah Data KUA Kecamatan Biringkanayya, Wawancara 15 Agustus 2022. 
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Hal yang disebutkan dalam KHI maupun PMA Nomor 20 menjadi acuan 

dalam penyelenggaraan praktik akad nikah di Kota Makassar. Peraturan ini selaras 

dengan beberapa persyaratan akad nikah yang dijelaskan dalam mazhab Syafi’i 

bahwa akad nikah memiliki beberapa syarat berikut ini: 

1) Calon mempelai telah memasuki usia akil balig 

Apabila syarat ini tidak terpenuhi baik dikarenakan salah seorang dari 

keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka hal ini menunjukkan bahwa calon 

mempelai belum mencapai usia balig, sehingga akad nikah tidak dapat 

dilangsungkan. 

2) Lafaz akad tidak bersyarat  

Lafaz akad tanpa adanya syarat dan selesai bersamaan dengan tuntasnya 

akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya 

nikahkan anak saya apabila kamu diterima menjadi pegawai negeri”. 

3) Menyatukan pelaksanaan ijab kabul dan harus bersifat segera (al-faur) 

Menyatukan pelaksanaan ijab kabul maksudnya tidak memisahkan antara 

ijab dan kabul dengan perkataan atau pembicaraan lainnya.  Hal ini sesuai menurut 

ulama mazhab Hanafi dan Hanbali. Pendapat lain menyebutkan apabila terdapat 

selang waktu antara ijab dan kabul, maka yang demikian itu masih tetap sah selama 

masih berada dalam majelis serta kedua mempelai belum melakukan kegiatan 

lainnya. Dalam Kitab al-Muqnī dijelaskan bahwa dasar hukum yang berlaku dalam 

majelis akad nikah sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun 

landasan dalil dari hal tersebut adalah disyariatkannya serah terima dan juga 

pembeli memiliki hak memilih dalam berbagai perjanjian jual beli. Sebagai 
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konsekuensinya, jika kedua mempelai tersebut tidak berada dalam satu majelis atau 

satu tempat, maka ijab yang dimaksudkan menjadi batal dan tidak sah. Begitu pula 

apabila dari kedua belah pihak sibuk dengan sesuatu hal yang lain sehingga 

mengakibatkan terputusnya waktu akad. 

Imam Ahmad meriwayatkan tentang seorang laki-laki yang didatangi 

beberapa orang lalu meminta kepada laki-laki tersebut untuk menikahi seorang 

wanita. Laki-laki itu lalu menyetujuinya dan akan menikahinya dengan seribu 

dinar. Kemudian mereka kembali dan memberitahukan kepada mempelai wanita. 

Ternyata wanita tersebut berkata bahwa dia menyetujuinya. Perihal ini kemudian 

ditanyakan kepada Imam Ahmad, apakah yang hal ini dapat dikatakan sebagai 

pernikahan? Imam Ahmad menjawab bahwa hal itu bisa dikatakan sebagai 

pernikahan.  

Adapun Ulama mazhab Syafi’i menambahkan satu syarat terhadap 

pernikahan dengan kasus tersebut, yaitu dilaksanakan dalam satu majelis. Mereka 

berpandangan bahwa jika dilakukannya pemisahan antara ijab dan kabul dengan 

menambahkan kata pendahuluan, contonya saat wali mempelai wanita mengatakan: 

Aku nikahkan kamu. Lalu calon mempelai laki-laki itu menjawab: Dengan nama 

Allah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada 

Rasulullah, aku terima nikahnya. Maka mengenai hal ini terdapat dua pendapat: 
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Pertama, pendapat syaikh Abu Hamid al-Isfirayaini yang menyebutkan 

bahwa pernikahan seperti ini tetap sah karena kata pendahuluan menjadi hal yang 

dibolehkan dalam pelaksanaan akad pernikahan, sehingga tidak membatalkan 

pernikahan. Kasus seperti ini seperti halnya tayamum antara dua salat yang 

pelaksanaannya dengan cara jama’.  

Kedua, pendapat yang menyatakan, bahwa pernikahan seperti ini dianggap 

tidak sah, karena kata pembuka (muqaddimah) dianggap memisahkan antara 

ucapan ijab dan kabul dari mempelai laki-laki. Hal ini tidak dapat disamakan 

dengan tayamum yang diperintahkan untuk melakukannya diantara dua salat, maka 

khutbah pernikahan diperintahkan sebelum berlangsungnya akad pernikahan. 

Adapun Imam Malik membolehkan selama tenggang waktu yang tidak terlalu lama 

antara ijab dan kabul. 

4) Lafaz kabul tidak bertentangan dengan ijab kecuali pertentangannya itu lebih 

baik dari yang seharusnya 

Contoh dari adanya pertentangan misalnya apabila pihak wali mengatakan: 

Aku menikahkanmu dengan putriku, fulanah dengan mahar seratus Junaihah. Lalu 

mempelai laki-laki menjawab: Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus 

Junaihah. Dalam kasus ini, pernikahan itu telah sah, karena mencukupi dari yang 

seharusnya. 
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5) Wali dan mempelai laki-laki saling mendengar satu dengan lainnya dan 

memahami, bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah 

Saling mendengar dan memahami kalimat yang diucapkan antara wali dan 

mempelai laki-laki. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per 

kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena yang terpenting 

adalah tujuan dan niat.11 

6) Menggunakan lafaz nikah (tazwīj) atau sinonimnya dalam bahasa lain  

Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa lafaz yang digunakan 

dalam akad haruslah menggunakan lafaz nikah dan tazwīj atau dengan kata lain 

yang terjemahannya dalam bahasa lain. Alasan yang dikemukakan mazhab Syafi’i 

diantaranya hadis Nabi saw.: 

اناةِ اِلله وااسْتاحْلالْتُمْ   نُا عِنْداكُم عاواانٌ اتَّااذُتُُوُهُنا بِاِما يْْاً فاإنَّا اءِ خا أوُصِيكُمْ بِِلنِّسا
ةِ اللهِ  لِما هُنا بِكا  12فُ رُوجا

Artinya: 

Saya berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan. 

Sesungguhnya mereka (bagaikan) tawanan kalian, kalian mengambilnya 

sebagai amanat dari Allah dan kehalalan farjinya bagi kalian berdasarkan 

kalimat Allah 

 

Pendapat mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kalimat )ِاتَّخَذْتمُُوهنَُّ بأِمََانَةِ الله)  

bermakna bahwa akad nikah bukan akad untuk menentukan makna kepemilikan. 

Kata  )بِكَلِمَةِ الله( yang disebutkan oleh hadis yang berkonsekuensi pada halalnya farji 

 
11Syekh Kamil Muhammad. Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar. (Cet X; Jakarta: Pustaka 

al Kautsar, 2002), h. 404. 

12Muḥammad, Al-Mabsūṭ, vol. V (t. Cet: Beirut; Dār Ma’rifah, 1993), h. 59 
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perempuan adalah lafaz inkāh dan tazwīj, dua kata itu tidak mengisyaratkan makna 

kepemilikan, karena kata tazwīj berarti (التَّعْلِيق) “tergantung” dan kata nikah 

bermakna (  م  berkumpul”. Kedua kata tersebut tidak dipergunakan dalam akad“ (الضَّ

apapun yang bertujuan untuk menetapkan kepemilikan.  

7) Tidak mengandung makna yang meragukan 

Para fuqaha telah mensyaratkan pada bentuk kalimat ijab dan kabul harus 

dalam bentuk fi’il māḍi (lampau) bagi kedua belah pihak atau salah satunya bentuk 

māḍi, sedangkan lainnya bentuk kata kerja mustaqbal (yang akan datang). Hal ini 

dikarenakan bentuk kata kerja yang digunakan sangat mempengaruhi makna. 

Misalnya seorang wali mengatakan, “ جْتكَُ   aku nikahkan kamu dengan) ” اِبْنَتيِْ زَوَّ

putriku), sebagai bentuk māḍi lalu mempelai laki-laki menjawab, “ ُقَابلِْت” (aku 

terima nikahnya), sebagai bentuk māḍi. Contoh yang lain misalnya ketika seorang  

wali mengatakan: “ِجُكَ اِبْنَتي  sebagai ,(aku akan nikahkan kamu dengan putriku) ”أزَُوَّ

bentuk kata kerja mustaqbal. Lalu mempelai laki-laki menjawab: “ ُقَابلِْت” (aku terima 

nikahnya), sebagai bentuk māḍi. Para fuqaha mensyaratkan hal itu karena adanya 

persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak merupakan rukun bagi akad 

nikah.  

Sedangkan ijab dan kabul hanya merupakan bentuk nyata dari persetujuan 

tersebut. Dengan kata lain kedua belah pihak harus menunjukkan secara jelas 

adanya persetujuan dan kesepakatan tersebut pada waktu akad nikah berlangsung. 

Adapun bentuk kalimat yang dipakai menurut syari’at bagi sebuah akad nikah 

dalam bentuk māḍi. Hal ini dikarenakan adanya persetujuan dari kedua belah pihak 

yang bersifat pasti dan tidak mengandung pengertian lain. 
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Dilain pihak, bentuk mustaqbal tidak menunjukkan secara pasti persetujuan 

antara kedua belah pihak tersebut pada saat percakapan berlangsung. Sehingga, 

apabila salah seorang diantaranya mengatakan: “ِجُكَ اِبْنَتي  Aku akan nikahkan) ”أزَُوَّ

kamu dengan putriku). Lalu pihak yang lain menjawab: “أقَْبلَْتُ نكَِاحَهَا” (aku akan 

menerima nikahnya). Maka bentuk tersebut tidak dapat membuat akad nikah 

dianggap sah karena kalimat yang diucapkan ini mengandung makna yang bersifat 

janji. Akad nikah menggunakan kata kerja yang akan mendatang tidak dapat disebut 

sebagai akad pada saat itu. Kecuali mempelai laki-laki mengatakan: “ ََجْنيِ ابْنَتك ِ  ”زَو 

(nikahkan aku dengan putrimu) lalu wali mengatakan: “ جْتهَُا لكََ   aku telah) ”زَوَّ

menikahkannya untuk kamu). Maka dengan demikian akad nikah pada saat itu telah 

terlaksana. Karena kata “ِجْني ِ  menunjukkan arti perwakilan dan (nikahkan aku) ”زَو 

akad nikah itu dibenarkan jika diwakili oleh salah satu dari kedua belah pihak.13 

Penghulu di KUA Kecamatan Biringkanaya menjelaskan mengenai praktik 

akad nikah yang terjadi di Kota Makassar: 

Praktik akad nikah yang terjadi di Kota Makassar berlandaskan peraturan 

pemerintah mulai dari Persyaratan administratif dilakukan secara tertulis 

dengan mengisi formulir permohonan dan lampiran berdasarkan PMA 

Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1). Lalu memenuhi rukun dan syarat 

akad nikah yang telah tertera dalam KHI mulai dari pasal 27 hingga pasl 29. 

Adapun mengenai kesesuainnya dengan mazhab Syafi’i, semua persyaratan 

dari akad nikah tersebut tidak memiliki pertentangan.14 

 

 

 

 

 
13Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghofar. h. 404. 

14Abdurrahman, Penghulu Ahli Madya KUA Biringkanayya, Wawancara 15 Agustus 

2022. 
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Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai syarat akad nikah dalam 

pandangan mazhab Syafi’i, ditemukan tidak adanya perselisihan mengenai syarat 

akad nikah yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara umum di seluruh 

Indonesia termasuk yang terjadi di Kota Makassar. 

D. Kekuatan Hukum Pernikahan Tuna Wicara di Kota Makassar Perspektif 

Mazhab Syafi’i 

Pernikahan tunawicara termasuk pernikahan yang cukup langka terjadi di 

Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan di lapangan, 

misalnya tercatat dari 1.000 peristiwa nikah yang terjadi setiap tahun di KUA 

Kecamatan Biringkanaya hanya terjadi 1 kali pernikahan tuna wicara, bahkan 

pernikahan seperti itu tidak terjadi setiap tahunnya.15 Penelitian yang dilakukan di 

KUA Kecamatan Tallo dan KUA Kecamatan Tamalate juga menunjukkan hasil 

yang sama bahwa pernikahan tuna wicara cukup jarang terjadi. Bahkan di 

Kecamatan Tamalate sejak tahun 2000 hingga saat ini hanya terjadi 2 kali16 dan di 

Kecamatan Tallo tercatat hanya terjadi 1 kali pernikahan tunawicara.17 Sedikitnya 

kuantitas penyandang disabilitas termasuk tunawicara tidak menunjukkan adanya 

perlakuan diskriminatif dari sisi hak dalam agama serta pelayanan pemerintah 

terhadap mereka. 

 
15Abdurrahman, Penghulu KUA Kecamatan Biringkanayya, Wawancara 15 Agustus 

2022. 

16Hastuty, Penyuluh KUA Kecamatan Tamalate, Wawancara 19 Agustus 2022. 

17Muhammad Kasim, Penghulu KUA Kecamatan Tallo, Wawancara 15 Agustus 2022. 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas menyebutkan pada pasal 8 ayat (a) dan (b) berbunyi: 

1. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh 

perlakuan serta pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di 

depan umum;  

2. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah; 

Pernikahan adalah suatu proses alamiah serta menjadi kebutuhan setiap 

warga negara yang dituangkan dalam Undang-Undang. Pada Undang-Undang 

tentang disabilitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya menguraikan bahwa 

mereka sebagai penyandang disabilitas termasuk tunawicara memiliki hak, 

perlindungan dan perlakuan yang sama depan hukum. Diantara hak yang mereka 

miliki sama seperti manusia normal yang lain yaitu membentuk sebuah keluarga 

melalui perkawinan yang sah.  

Hasil riset di KUA Kecamatan Biringkanayya, KUA Kecamatan Tallo dan 

KUA Kecamatan Tamalate sebagai KUA di Kota Makassar yang pernah 

diselenggarakan pernikahan tunawicara membuktikan bahwa pelayanan KUA di 

Kota Makassar telah memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk 

melaksanakan pernikahan. Selama rukun dan syarat dalam pernikahan terpenuhi 

maka mereka dapat membangun sebuah keluarga melalui pernikahan yang sah.  
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UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah peraturan perundangan 

yang berlaku secara umum bagi bangsa Indonesia yang mengatur ketentuan 

pernikahan. Pada Tahun 2019 terbit UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.  

Pernikahan tunawicara telah ditentukan dalam KHI Buku I tentang 

Pernikahan dalam Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (3) yang berbunyi: 

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan 

lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi.  

2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai 

maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan 

dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. 

Undang-Undang KHI diatas menerangkan bahwa bagi mereka yang tidak 

bias memenuhi rukun nikah berupa penyebutan lafaz akad nikah maka dapat 

dinyatakan dalam bentuk tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami oleh para 

saksi. Aturan ini berkesesuaian dengan fikih mazhab Syafi’i yang dituliskan oleh 

Syamsuddīn al-Ramlī seorang ulama bermazhab Syafi’i dalam kitabnya Nihāyah 

al-Muḥtāj Ilā Syarḥi al-Minhāj yang berbunyi: 

عاقِدُ  ي ان ْ احُ »وا هْ نِكا ْتاصُّ بفِا اراتهِِ الاتِِ لَا يَا ا بِكِتااباتِهِ الْْاخْراسِ بِِِشا ذا طِنُ، واكا ا الْفا مِها

ةٌ   اراةٌ مُفْهِما ا إذاا لَاْ تاكُنْ لاهُ إشا جْمُوعِ، واهُوا مَاْمُولٌ عالاى ما ا فِ الْما عالاى ما
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اراتهُُ الاتِِ  قُ بِكِتااباتِهِ فِ ذالِكا إشا يُ لْحا را ت اوكِْيلُهُ لَِضْطِراارهِِ حِينائِذٍ، وا ت اعاذا وا

ْتاصُّ بِفاهْ  طِنُ« يَا ا الْفا  18مِها
Artinya:  

Pernikahan bagi orang bisu dapat terjadi dengan isyaratnya yang tidak 

hanya dipahami oleh orang yang cerdas. Begitupula dengan tulisan orang 

bisu juga dianggap sah. Apabila isyarat dari orang bisu tidak dapat dipahami 

dan tidak dapat pula dilakukan karena dalam kondisi darurat saat itu, maka 

akadnya dilalukan dengan tulisan disertai dengan isyarat yang tidak hanya 

dipahami oleh orang yang cerdas saja.  

 

Pernyataan fikih mazhab Syafi’i menuturkan bahwa isyarat memiliki 

kedudukan seperti perkataan bagi orang bisu dalam pernikahannya dengan syarat 

bahwa isyarat yang dia tunjukkan dapat dipahami oleh para saksi dan bukan isyarat 

khusus yang hanya dipahami orang yang cerdas. Hal ini dikarenakan isyarat yang 

hanya dipahami oleh orang cerdas saja dapat dianggap sebagai bentuk kināyah yang 

dikhawatirkan menimbulkan makna yang lain.  

Pendapat mazhab Syafi’i mengenai pernikahan tuna wicara juga dijelaskan 

oleh Taqiyuddin dalam kitabnya 

انا لا  فٍ ، واأماا الْاخْراس فاإِنْ كا زاواجا بِلَا خِلَا ى أانْ ي ات ا اراةيَاُوزُ لِلأاعما  هُ الكِتااباة أاو إِشا

ة فْهُوما
ا

 19الم

 

 
18Syamsuddīn al-Ramlī, Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥi al-Minhāj, Vol. VI (Cet. I; Beirut, 

Dār al-Fikr, 1984), h. 212. 

19Taqiyyuddīn, Kifāyah al-Akhyar, h. 77. 
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Artinya:  

Boleh bagi orang yang buta untuk menikah hal ini tidak ada perbedaan 

pendapat di dalamnya. Adapun bagi orang bisu, maka harus menggunakan 

tulisan atau isyarat yang dapat dipahami.  

 

Pelaksanaan pernikahan dilapangan menunjukkan perbedaan antara calon 

pengantin tuna wicara dan calon pengantin normal terletak pada prosesi akad nikah. 

Prosesi akad nikah bagi tunawicara di Kota Makassar terjadi dalam beberapa 

bentuk. Pernikahan tunawicara yang terjadi di KUA Kecamatan Biringkanayya 

dilaksanakan dengan mengajarkan dan membimbing calon pengantin laki-laki 

terlebih dahulu mengenai isyarat yang akan digunakan sebelum akad pernikahan 

dilangsungkan. Tidak jarang akad nikah harus diulang berkali-kali karna calon 

pengantin terkadang masih salah dalam memberikan isyarat karena kaku atau 

gugup seperti calon penganting normal yang lain. Selain itu, ada perbedaan diantara 

calon pengantin tunawicara apabila mereka terpelajar maka akan lebih mudah 

dalam membimbing prosesi akad nikahnya karena isyarat yang diberikan 

menggunakan bahasa isyarat SIBI digandengkan dengan tulisan.20 

Penghulu Muhammad Kasim di KUA Kecamatan Tallo yang pernah 

menikahkan pasangan tunawicara menuturkan: 

Saat menikahkan calon pengantin tunawicara terkadang baru dikabarkan 

saat berada di rumah calon pengantin bahwa mereka tunawicara. Namun, 

itu bukan masalah bagi penghulu, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi 

maka pernikahan tetap dapat diselenggarakan. Sebelum melakukan akad, 

calon pengantin laki-laki diajarkan terlebih dahulu isyarat yang akan 

digunakan. Calon pengantin yang tidak pernah mengecap pendidikan formal 

dinikahkan dengan meenyebutkan akad sambal memberikan isyarat. 

Bahkan membutuhkan isyarat yang lebih ekstrim seperti ini. (Beliau 

 
20Abdurrahman, Penghulu KUA Kecamatan Biringkanayya, Wawancara 15 Agustus 2022. 
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melingkarkan jari telunjuk dan jempol di tangan kanan dan memasukkan 

jari telunjuk tangan kiri). Isyarat ini lebih mereka pahami dibanding isyarat 

pernikahan (menyatukan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri).21  

 

 

Isyarat yang dipersyaratkan bagi penyandang tuna wicara menurut mazhab 

Syafi’i dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah: 

اراتهُُ لَا ياصِحُّ مِنْهُ . لْانا العاقْدا   م إِشا ت. إنْ لَا تُ فْها اراتهِِ إِنْ فُهِما ياصِحُّ زاوااجُ الْخْراس بِِشا

خْصا  ا ياصْدُرُ مِنْ بايْْا شا ا ما هُما  22صااحِبِهِ يِْْ وا لَا بدُا مِنْ ف اهْمِ كُلِّ وااحِدٍ مِن ْ

Artinya: 

Pernikahan tuna wicara menjadi sah dengan isyarat yang dapat dipahami. 

Apabila isyarat tersebut tidak dapat dipahami maka pernikahannya tidak sah 

karena akad terjadi diantara dua orang dan isyarat tersebut harus dipahami 

oleh setiap orang dari keduanya (yang melakukan ijab dan kabul). 

 

KUA Kecamatan Tamalate juga pernah menikahkan pasangan tunawicara. 

Penghulu Kibo menyampaikan pengalamannya saat menikahkan pasangan 

tunawicara tidak ada yang berbeda dengan menikahkan pasangan normal lain. Hal 

yang berbeda di majelis akad yaitu adanya guru dari calon pengantin laki-laki yang 

ikut duduk disampingnya sebagai penerjemah antara penghulu dan pengantin. 

Meskipun demikian pernikahan tetap terlaksana dengan hikmat dan sakral disambut 

seruan “sah” dari para hadirin. Pernikahan seperti ini tentu tidak mengurangi esensi 

pernikahan karena rukun syarat tetap terpenuhi.23 

 
21Muhammad Kasim, Penghulu KUA Kecamatan Tallo, Wawancara 15 Agustus 2022. 

22Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol 2 (Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987), 

h. 35. 
23Kibo, Penghulu KUA Kecamatan Tamalate, Wawancara 19 Agustus 2022. 
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Ibunda dari Renny Djafar (27 tahun) menuturkan tentang pernikahan 

putrinya sebagai tuna wicara dengan Muhajir (25 Tahun) yang juga seorang tuna 

wicara: 

Renny menikah seperti pengantin normal lainnya. Pernikahan berlangsung 

hikmat. Hal yang membuat saya terharu sebagai ibunya ketika sang Imam 

yang mewakili bapaknya sudah mulai mengucapkan ijab dibarengi dengan 

isyarat tangan yang menjabat pengantin laki-laki. Menyambut perkataan 

Imam, pengantin laki-laki mengangguk dan memberikan isyarat kabul 

sebagai penanda menerima akad nikahnya.24 

  

Berdasarkan data peristiwa nikah tunawicara yang terjadi di 3 KUA 

Kecamatan Kota Makassar menjadi perwakilan dari peristiwa pernikahan 

tunawicara yang terjadi di Kota Makassar. Pernikahan tunawicara di Kota Makassar 

dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, serta selaras dengan 

pendapat yang telah difatwakan oleh mazhab Syafi’i sebagai mazhab yang paling 

banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.  

 

 

 

 

 
24Nirwana, Ibu pengantin tunawicara, Wawancara 29 Juli 2022. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi syarat pernikahan di Kota Makassar berdasarkan PMA Nomor 20 

Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) menerangkan bahwa rukun nikah yang telah 

disetujui pelaksanaannya meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi 

dan ijab kabul. Persyaratan ini juga tertuang dalam KHI buku I mengenai 

Hukum Perkawinan Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan pasal 14, 

lalu dijabarkan pada pasal-pasal setelahnya mengenai persyaratan serta 

perincian penjelasan hukumnya. Setelah meneliti ditemukan bahwa syarat dan 

rukun ini berkesesuain dengan rukun dan syarat yang dikemukakan ulama 

mazhab Syafi’i. 

2. Praktik akad nikah yang terjadi di Kota Makassar mengacu pada Kompilasi 

Hukum Islam pasal 27 serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2019 pasal 15. Peraturan yang dijalankan ini telah selaras 

dengan beberapa persyaratan akad nikah yang dijelaskan dalam mazhab Syafi’i. 
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3. Kekuatan hukum pernikahan tuna wicara di Kota Makassar berlandaskan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengatur 

ketentuan pernikahan. Adapun mengenai pernikahan tunawicara telah 

ditentukan dalam KHI Buku I tentang Pernikahan dalam Pasal 17 ayat (3) dan 

hal ini telah berkesesuaian dengan mazhab Syafi’i. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Pernikahan telah menjadi salah satu fase fitrahnya kehidupan manusia dan 

akan menjadi peribadatan terpanjang dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Islam telah 

datang dengan segala penjabaran hukum disetiap prosesinya. Hadirnya karya 

tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menelaah hukum yang 

berkenaan dengan pernikahan, baik itu syarat, rukun dan akadnya. Terkhusus dapat 

menjadi landasan teoritis terhadap pernikahan tuniwacara. 

2. Implikasi Praktis 

Sebagai sebuah karya ilmiah yang memaparkan konsep pernikahan, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menelaah  suatu aturan 

hukum atau fenomena dalam masyarakat berupa pernikahan penyandang disabilitas 

khususnya tunawicara. Juga dapat menjadi masukan dan referensi sekaligus 

petunjuk praktis bagi para mahasiswa yang menggeluti ilmu-ilmu keislaman 

(Islamic Studies) khususnya bidang hukum Islam yang berkaitan dengan 

pernikahan tunawicara. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

PERNIKAHAN TUNWICARA MENURUT KHI  

DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I 

Peneliti: Ainil Maqsurah 

NIM: 80100219114 

I. Identitas Informan 

Nama Informan   :  

Usia    :  

Alamat    :  

Jabatan/Pekerjaan sekarang :  

Kecamatan    : 

II. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak geografis KUA? 

2. Sejarah pendirian KUA? 

3. Layanan apa saja yang diberikan? 

4. Bagaimana Profil KUA ? 

III. Implementasi Syarat Pernikahan di Kota Makassar menurut KHI 

1. Apa syarat pernikahan di Kota Makassar yang diaplikasikan di 

Kecamatan tersebut? 

2. Apa yang informan ketahui tentang aturan pernikahan yang tertuang 

dalam KHI? 

3. Apakah informan mengetahui tentang Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang imbauan Kompilasi Hukum 

Islam terkait pernikahan? 
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4. Apa yang informan ketahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 

5. Berapa kali berlangsung pernikahan di KUA tersebut? 

6. Apakah calon mempelai yang melangsungkan pernikahan telah memenuhi 

syarat pernikahan sesuai yang tertuang dalam KHI? 

 

IV. Kekuatan Hukum Pernikahan bagi Tunawicara di Kota Makassar 

Perspektif Mazhab Syafi’i 

1. Apakah pernah terjadi pernikahan tunawicara di KUA tersebut? 

2. Berapa kali terjadi pernikahan tunawicara di KUA tersebut? 

3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon mempelai tunawicara apabila 

akan melangsungkan pernikahan? 

4. Apakah syarat yang harus dipenuhi calon mempelai tunawicara sama 

seperti calon mempelai lainnya? 

5. Apakah ada syarat dapat membaca bagi mempelai tunawicara? 

6. Apakah pernah terjadi pernikahan tunawicara yang calon mempelai laki-

lakinya diwakilkan? 

7. Siapa yang menikahkan apabila terjadi pernikahan bagi tunawicara di 

KUA tersebut? 

8. Bagaimana prosesi pernikahan bagi tunawicara di KUA tersebut? 

9. Dimanakah dilangsungkan pernikahan bagi tunawicara yang ada di 

kecamatan tersebut? 
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DATA INFORMAN PENELITIAN 

 

No Nama Informan Pekerjaan 

1. Abdurrahman Penghulu KUA Kecamatan Biringkanayya 

2. Kibo Penghulu KUA Kecamatan Tamalate 

3. Muhammad Kasim Penghulu KUA Kecamatan Tallo 

4. Hastuty Penyuluh KUA Kecamatan Tamalate 

5. Sahria Pengolah Data KUA Kecamatan Biringkanayya 

6. Ria Bidan dan Konselor ASI Puskesmas Tamalate 

7. Rezky Pasien di Puskesmas Tamalate 

8 Nirwana Ibu Pengantin Tuna Wicara  
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Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Biringkanaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Tallo 
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Wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Tamalate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Tallo 
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Proses penandatanganan berkas nikah oleh calon pengantin laki-laki tuna wicara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses penandatanganan berkas nikah oleh calon pengantin wanita tuna wicara 
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Proses pengajaran isyarat akad nikah yang akan dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosesi akad nikah pernikahan pasangan tuna wicara 


