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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
 
 

A.  Transliterasi 
 

1.   Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 
 

Huruf 
Arab 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

 ا
 

Alif 
 

Tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 

 ب
 

Ba 
 

b 
 

be 

 ت
 

Ta 
 

t 
 

te 

 ث
 

ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 

 ج
 

Jim 
 

j 
 

Je 

 ح
 

ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 

 خ
 

Kha 
 

kh 
 

ka dan ha 

 د
 

Dal 
 

d 
 

de 

 ذ
 

ż al 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 

 ر
 

Ra 
 

r 
 

er 

 ز
 

Zai 
 

z 
 

zet 

 س
 

Sin 
 

s 
 

es 

 ش
 

Syin 
 

sy 
 

es dan ye 

 ص
 

ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 

 ض
 

ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 

 ط
 

ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ
 

ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 

 ع
 

‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 

 غ
 

Gain 
 

g 
 

ge 

 ف
 

Fa 
 

f 
 

ef 
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 ق
 

Qaf 
 

q 
 

qi 

 ك
 

Kaf 
 

k 
 

ka 

 ل
 

Lam 
 

l 
 

el 

 م
 

Mim 
 

m 
 

em 

 ن
 

Nun 
 

n 
 

en 

 و
 

Wau 
 

w 
 

we 

 ه
 

Ha 
 

h 
 

ha 

 ء
 

hamzah 
  

apostrof 

 ى
 

Ya 
 

y 
 

ye 

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

tanda apa pun. 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. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

 

Tanda 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

ا◌َ   
 

fatḥah 
 

a 
 

a 

ا◌َ   
 

kasrah 
 

i 
 

i 

ا◌َ   
 

ḍammah 
 

u 
 

u 
 

Vokal rangkap bahasa Arab  yang lambangnya berupa gabungan antara 
 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 

 

Tanda 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

ى◌َ  -
 َ◌ 

 

fatḥah dan ya 
 

ai 
 

a dan i 

و◌َ  -
 َ◌ 

 

fatḥah dan wau 
 

au 
 

a dan u 
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Contoh: 

كيف◌َ       : kaifa 

ول◌َ   haula :      ه

3.   Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Contoh: 

◌َ ت◌َ 
 ما
 ر◌َ مى

 

 
 
: māta 
 
: ramā

قيل◌َ          : qīla 

يموت◌َ       : yamūtu 

4.   Ta marbūṭah 
 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ا ◌َ ل روضة◌َ الأطءف    : rauḍah al-aṭfāl 

ضلة◌َ  ا المدينة◌َ الف    : al-madīnah al-fāḍilah 

الحكمة◌َ            : al- ḥikmah 
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5.   Syaddah (Tasydīd) 
 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd ( ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا رب◌ّ◌َ ن         : rabbanā

ا ّ◌◌َ جين najjainā :            ن 

الحق◌َ        : al-ḥaqq 

الحج◌َ        : al-ḥajj 

نعم◌َ          : nu‘‘ima 

عدو◌َ         : ‘aduwwun 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ــ◌ِ ـــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

 

Contoh: 

ى◌َ  عل        : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ى◌َ  عرب       : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6.   Kata Sandang 
 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar ( - ). 

Contoh:

شمس◌َ 
 َ◌◌ّ 

ال    : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ال◌َ ◌ّ زلزلة◌َ        : al-zalzalah (az-zalzalah) 
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الفلسفة◌َ     : al-falsafah 

البالد◌َ        : al- bilādu 

7.   Hamzah 
 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

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

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

Contohnya: 

رون◌َ  م تأ     : ta’murūna 

الن◌ّ◌َ وء◌َ         : al-nau’ 

شيء◌َ        : syai’u 

8.   Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-qur’ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

Contoh: 
 

Kitāb Ṣahīh al-Bukhārī 
 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
 

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 
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9.   Lafẓal-jalālah (الله( 
 

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

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

hamzah. 

Contoh: 
 

الله دين◌َ   dīnullāh  با الله billāh 

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). 

Contoh: 
 

الله◌َ  م◌َ في◌َ رحمة◌َ   hum fī raḥmatillāh ه
 

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 menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

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

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-,baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP,CDK, dan DR). 

Contoh: 
 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 
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Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḋalāl 
 

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

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

disebutkan  sebagai  nama  akhir  dalam  daftar  pustaka  atau  daftar  referensi. 

Contohnya: 
 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- 
 

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥāmid Abū). 
 
 
 

B.  Singkatan 
 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 

swt.                 : subḥānah wa ta’alā 
 

saw.                 : sallā Allāh ‘alayh wa sallam 
 

H.                    : hijriyah 
 

W.                   : wafat 
 

QS… (…): ...  : Qur’an surah… (surah ke…) : ayat … 
 

Cet.                 : cetakan 
 

t. th.                : tanpa tahun 
 

t.d.                   : tidak ada sama sekali yang tercantum 

t.t.                   : tidak ada tempat penerbit 

t.p.                   : tidak ada nama penerbit 
 

h.                     : halaman 
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ABSTRAK 
 

Nama                   : Husrawati 
NIM                     : 80100218044 
Judul Penelitian  : Proses Akad Nikah Tanpa Sighat Kabul pada Pesantren Darul 

Istiqamah Maccopa Maros Perspektif Hukum Islam 
 

Pokok permasalahan penelitian ini bahwa dalam paraktek pernikahan 
masyarakat megharuskan adanya sighat ijab maupun sighat kabul akan tetapi 
praktek  yang berbeda ditemukan pada pernikahan di Pondok Pesantren  Darul 
Istiqamah Maccopa Maros yang hanya terdiri dari sighat ijab dari wali saja tanpa 
adanya sighat kabul dari mempelai laki-laki. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui: (1) Prosedur keabsahan akad nikah tanpa sighat kabul di 
Pesantren Istiqamah Maccopa Maros; (2) Pandangan Hukum Islam terhadap proses 
akad nikah tanpa sighat kabul pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. 

Dalam  mengkaji  Tesis  ini  penulis  menggunakan  penelitian  lapangan, 
dengan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan Hukum Islam. Dalam 
penelitian ini, Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dijadikan peneliti sebagai 
locus penelitian dengan teknik wawancara, kemudian data dikumpulkan, direduksi, 
didisplay, diverifikasi, dan disimpulkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Prosesi akad nikah di Pesantren 
Darul Istiqamah Maccopa Maros tetap memperhatikan syarat sah dan rukun nikah. 
Ketika rombongan pria datang langsung menempati majelis akad, calon mempelai 
pria duduk berhadapan dengan wali, acara dibuka dengan lantunan ayat suci al- 
Qur’an, pada prosesi akad dimana calon mempelai pria siap dinikahkan lalu 
membaca ayat-ayat taqwa, ijab kabul, dan membaca doa nikah. (2) Praktek akad 
nikah tanpa sighat kabul di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dikarenakan 
pendiri pondok pesantren tidak menemukan satu pun hadits bahwa para sahabat 
yang dinikahkan oleh Nabi Muhammad saw. mengucapkan kabul. Para Ulama yang 
mewajibkan ijab maupun kabul harus diucapkan, itu berdasarkan atau dengan 
menggunakan dalil kias atau dianalogikan pada jual beli. Jika ijab kabul dalam akad 
nikah disamakan dengan akad jual beli, ternyata para Ulama sepakat akad jual beli 
boleh dilakukan dengan diam. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa sighat ijab kabul 
hendaknya mengikuti al-‘urf (kebiasaan masyarakat), ijab kabul boleh dilakukan 
dengan bahasa, kata-kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum 
dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan. 

Implikasi  penelitian  yaitu:  Pesantren  Darul  Istiqamah  Maccopa  agar 
senantiasa mensosialisasikan pandangan atau penadapatnya tentang akad nikah 
tanpa sighat kabul dengan memperhatikan pandangan, pendapat, praktek 
pernikahan masyarakat pada umumnya Kepada seluruh lapisan masyarakat agar 
senantiasa menanamkan sikap toleransi terkhusus dalam pandangan fiqih di ranah 
khilafiah ijtihadiah sehingga tidak mudah menyalahkan pendapat atau pandangan 
yang berbeda Diharapkan kepada segenap lapisan masyarakat agar tidak 
mempersulit pelaksanaan akad nikah terkhusus mengenai praktek ijab kabul. 
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ABSTRACT 
 

Name                   : Husrawati 
NIM                     : 80100218044 
Research Title     : Marriage  Contract  Process  without  Sighat  Kabul  at  Darul 

Istiqamah Islamic Boarding School, Maccopa Maros, Islamic 
Law Perspective. 

 
 
 

The main problem of this research is that in the practice of marriage, the 
community requires a sighat ijab and sighat kabul, but different practices are found 
in marriages at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School in Maccopa Maros 
which only consists of a sighat ijab from the guardian without any sighat kabul from 
the groom. This research was conducted with the aim of knowing: (1) the procedure 
for the validity of the marriage contract without sighat kabul at the Istiqamah 
Islamic Boarding School in Maccopa Maros; (2) The view of Islamic law on the 
process of marriage without sighat kabul at the Darul Istiqamah Islamic Boarding 
School, Maccopa Maros. 

In reviewing this thesis, the author uses field research, with a qualitative 
descriptive analysis through an Islamic Law approach. In this study, the Darul 
Istiqamah Maccopa Maros Islamic Boarding School was used as a researcher as the 
locus of research with interview techniques, then data were collected, reduced, 
displayed, verified, and concluded. 

The results of this study indicate that (1) The procession of the marriage 
contract at the Darul Istiqamah Islamic Boarding School in Maccopa Maros still 
pays attention to the legal requirements and pillars of marriage. When the group of 
men came directly to occupy the contract assembly, the prospective groom sat 
opposite the guardian, the event opened with the chanting of the holy verses of the 
Qur'an, at the contract procession where the prospective groom was ready to be 
married and then read the verses of piety, consent, and read marriage prayer. (2) 
The practice of marriage contracts without sighat kabul at the Darul Istiqamah 
Islamic Boarding School in Maccopa Maros because the founder of the Islamic 
boarding school did not find a single hadith that the companions were married off 
by the Prophet Muhammad. say yes. The scholars who require consent and 
acceptance must be pronounced, it is based on or by using figurative arguments or 
analogous to buying and selling. If the acceptance of consent in a marriage contract 
is equated with a sale and purchase agreement, it turns out that the scholars agree 
that the sale and purchase contract may be carried out in silence. Ibn Taimiyyah 
said that sighat ijab kabul should follow al-'urf (community customs), ijab qabul 
may be done with any language, words, or actions that the general public considers 
to have declared marriage. 

The implications of the research are: Darul Istiqamah Maccopa Islamic 
Boarding School to always socialize its views or opinions about the marriage 
contract without sighat kabul by paying attention to the views, opinions, marriage 
practices of society in general To all levels of society to always instill an attitude of 
tolerance, especially in the view of fiqh in the realm of khilafiah ijtihadih, so that it 
does not It is easy to blame different opinions or views. It is hoped that all levels of 
society will not complicate the implementation of the marriage contract, especially 
regarding the practice of Ijab Kabul. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

 
Kehidupan  manusia  merupakan  anugerah  dari  Allah  swt.  yang  harus 

dijalani oleh setiap  manusia berdasarkan aturan kehidupan yang disebut norma. 

Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang 

bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia 

adalah bagaikan pakaian yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam 

menjalani perannya di dunia ini, salah satu norma yang mengatur kehidupan 

manusia adalah norma agama yang sistem aturannya dilaksanakan berdasarkan 

ajaran agama yang dianutnya, demikian pula norma yang mengatur kehidupan 

manusia dalam sebuah ikatan pernikahan. 

Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia, pernikahan dilakukan 

oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan karena menurut para Sarjana Ilmu 

Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, 

Misalnya air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada 

positif dan negatifnya, ada perempuan dan laki-laki, dan sebagainya.1  Ini adalah 

suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan sunah 

Rasulullah saw. dengan mencontoh perilaku Nabi Muhammad saw. supaya 

manusia mempunyai keturunan dan kelurga yang sah menuju kehidupan bahagia 

di dunia dan akhirat, di bawah naungan  cinta kasih dan ridha Allah swt. dan hal 

ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu dan banyak dijelaskan dalam al-Qur’an. 
 

 
 
 
 
 

1H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 
1. 
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Islam disyariatkan   untuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh 

manusia dan menghindarkannya dari kerusakan. Salah satu petunjuk Allah swt. 

dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zina. 

Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqasid syariah yang lima 

yaitu hifzhul nasl (menjaga keturunan), karena keturunan yang baik dan diridhoi 

Allah swt. hanya dengan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan atau 

hukum. 

Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada pria 

ada wanita, serta memberi karunia kepada manusia berupa pernikahan untuk 

memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan 

generasinya, karena pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari 

seorang manusia, dalam firman Allah swt. QS.al-Nahl/16: 72, yaitu: 
وحفدة بنين  أزوجكم  من  لكم  وجعل  أزوجا  أنفسكم  من  لكم  جعل   

وٱ◌ّ لل
 

يكفرون )٢٧( هم  ٱ◌ّ لل  وبنعمت  يؤمنون  أفبٱلبطل  ٱلطيبت  من  وزرقكم   
 

Terjemahnya: 
 

Dan Allah swt. menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis 
kau sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 
memberimu rezki dari  yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang 
bathil dan mengingkari nikmat Allah swt.2 

 
Akad pernikahan dalam Islam bukan perkara perdata semata, melainkan 

ikatan  suci  yang  terkait  dengan  keyakinan  dan  keimanan  kepada  Allah  swt. 

dengan   demikian   ada   dimensi   ibadah   dalam   sebuah   ikatan   pernikahan.3 

Pernikahan dalam Islam memiliki tata cara mulai dari memilih calon pasangan, 

mengkhitbah,  proses  pernikahan  dengan  syarat  tertentu,  tujuan,  hukum  serta 

hikmah dari pernikahan, Islam memberi perhatian yang besar, karena pernikahan 
 
 

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah New Cardova (Cet. I; Jawa Barat: 
Syamil Quran, 2012), h. 274. 

 
3Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: PT Kencana, 2004), h.206.
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sejatinya adalah ibadah terlama yang akan melahirkan keturunan untuk 

melanjutkan generasi manusia membangun peradaban dan menjadi khalifah di 

dunia. Rukun yang asasi dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan atas 

persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga, karena perasaan ridha dan 

setuju bersifat kewajiban yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu 

harus ada dalam sebuah proses pernikahan. 

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan 

sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. mengikuti sunah Rasulullah saw. dan 

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan- 

ketentuan hukum yang harus diindahkan. Akad nikah merupakan wujud nyata 

sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita 

sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan 

menggunakan sighat ijab dan kabul.4 

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri 
 

dari pihak mempelai wanita disebut ijab, sedangkan pernyataan yang diucapkan 

oleh pihak  mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut kabul. 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul, dalam pernikahan yang 

dimaksud dengan “ijab  kabul” adalah seorang wali atau wakil dari mempelai 

perempuan mengemukakan kepada   calon suami anak perempuannya atau 

perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan lelaki yang 

mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya, lalu lelaki bersangkutan 

menyatakan  menerima  pernikahannya  itu  disertai  dengan  ritual  jabat  tangan 

sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut.5  Akad nikah dalam suatu 
 

4Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan (Cet. I; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), h. 35. 

 
5Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di  Indonesia  (Jakarta: Prenada Media, 

2007), h. 61.
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pernikahan  yang  terjadi  dimasyarakat  selalu  dilengkapi  dengan  adanya  jabat 

tangan yang menjadi ritual pendek di mana dua orang saling mengenggam tangan 

kanan (dan atau tangan kiri) yang dilakukan oleh wali nikah dan mempelai pria, 

dan sering kali disertai sentakan kecil. Namun jabat tangan bukan merupakan 

syarat yang wajib dalam prosesi akad nikah, hanya menjadi tradisi bagi sebagian 

masyarakat. 

Keabsahan ijab kabul dapat terwujud apabila terpenuhi syarat ijab kabul 

dalam pernikahan diantaranya: Pertama, tamyiz al-muta’aqidayn artinya bahwa 

orang yang melakukan akad nikah harus sudah mumayyiz atau dewasa dan berakal 

sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa 

membedakan antara perbuatan yang salah dan yang benar serta perbuatan yang 

manfaat dan mudarat, akad pernikahannya dianggap tidak sah. Kedua, Ittihad 

majlis al-ijab wal kabul artinya bersatunya dalam majelis ijab dan kabul, 

maksudnya akad nikah dilakukan dalam satu majlis. Ketiga, at-tawaffuq baynal 

ijab wal qabul artinya harus ada persesuaian atau persamaan antara ijab dan kabul 

maksudnya, tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab disatu 

pihak dan pernyataan kabul di pihak lain. Keempat, kedua mempelai atau yang 

mewakili harus mendengar dengan jelas dan memahami maksud dari ikrar atau 

pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak. Jika salah satu dari kedua 

mempelai atau keduanya tidak memahami akad yang dilakukan lebih-lebih jika 

terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, maka 

akad nikahnya dianggap tidak sah.6 

Ijab  dan  kabul  antara  wali  dan  calon  harus  jelas  beruntun  dan  tidak 

berselang waktu. Akad  nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah 

yang bersangkutan, berlangsung sangat sederhana, dengan ijab kabul semua bisa 
 

6Muhammad Amin Suma, Hukum Kelurga Islam di dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), h. 54-56.
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berubah, sesuatu  yang haram atau bukan muhrim menjadi halal, dengan akad 

nikah ini seorang akan diwajibkan untuk menjaga, mengayomi, dan memberikan 

perlindungan bagi keluarganya, baik secara materi maupun non materi. 

Terkait dengan ijab kabul dalam proses akad nikah, peneliti tertarik untuk 

meneliti proses akad nikah tanpa sighat kabul pada Pesantren Darul Istiqamah 

Maccopa Maros yang memiliki ciri khas yang berbeda pada proses pernikahan 

yang diselenggarakan. Proses akad nikah tanpa sighat kabul pada Pesantren Darul 

Istiqamah   Maccopa   Maros,   setelah   wali   mempelai   dari   pihak   wanita 

mengucapkan   ijab   maka   langsung   dilanjutkan   dengan   mendoakan   kedua 

mempelai tanpa ada ucapan Kabul atau sighat kabul dari pihak mempelai laki- 

laki. Hal ini yang menjadi pembeda dari proses akad nikah dalam masyarakat. 

Pada umumnya dalam proses akad nikah, maka setelah ucapan ijab dari wali 

perempuan lalu diterima dengan ucapan kabul dari mempelai laki-laki. 

 
B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

 
1.   Fokus Penelitian 

 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang proses akad nikah 

tanpa  sighat  kabul  di  Pesantren  Darul  Istiqamah  Maccopa  Maros  perspektif 

Hukum Islam. Dari fokus ini dibagi menjadi tiga sub fokus penelitian, yaitu: 

a.   Proses akad nikah tanpa kabul 
 

b.   Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros 

c.   Perspektif Hukum Islam 

2.   Deskripsi Fokus 
 

Proses akad nikah tanpa kabul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan ijab kabul dalam akad nikah yang diselenggarakan di Pesantren Darul 

Istiqamah Maccopa Maros, yang mana dalam pelaksanaan akad tersebut tanpa
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adanya sighat kabul (dimana kabul tidak diucapkan atau dilafalkan) dari calon 

mempelai laki-laki. 

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros atau biasa dikenal dengan 

Pesantren Maccopa adalah pesantren yang terletak di jalan Poros Maros-Makssar, 

Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. 

Perspektif Hukum Islam adalah sudut padang atau cara pandang dari 

kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu 

Allah swt. (al-Qur’an) dan sunah Rasul (al-Hadits) tentang tingkah laku mukallaf 

(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta 

mengikat bagi semua pemeluk Islam. 

 
C.  Rumusan Masalah 

 

 
Berdasar dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

pokok masalah  yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan tesis  ini  adalah 

bagaimana  proses  akad  nikah  tanpa  kabul  pada  Pesantren  Darul  Istiqamah 

Maccopa Maros. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus dan efektif, maka 

dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1.   Bagaimana prosedur keabsahan akad nikah tanpa sighat kabul di Pesantren 
 

Istiqamah Maccopa Maros? 
 

2.   Bagaimana pandangan  Hukum Islam terhadap proses akad nikah tanpa 

sighat kabul pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
D.  Kajian Pustaka 

 

 
Kajian pustaka dimaksudkan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti. Selain dari pada itu, 

penelitian   terdahulu   digunakan   untuk   mendapatkan   informasi   yang   ada 

sebelumnya tentang teori-teori berkaitan dengan judul peneliti untuk memperolah
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landasan teori secara ilmiah. Adapun beberapa literatur terkait dengan penelitian 

ini, sebagai berikut: 

1.  Tesis oleh Marsel dengan judul “Ijab Qabul dalam Satu Nafas Perspektif 

Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad Nikah di Kecamatan Batang 

Peranap)” adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui lafaz ijab dan 

kabul perspektif hukum Islam dalam tradisi akad nikah di Kecamatan 

Batang Peranap. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) melalui pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian 

kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa ijab dan kabul nikah 

tidak harus satu nafas tetap sah, akan tetapi menurut perspektif masyarakat 

Kecamatan Batang Peranap bahwa demi untuk kesempurnaan pernikahan 

maka ijab dan kabul harus diucapkan satu nafas.7 

2.   Tesis oleh Mahrom dengan judul “Ijab Qabul yang Dilakukan Melalui 
 

Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan   (Studi   Kasus   Penetapan   Perkara   No.   1751/P/1989   di 

Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam memberikan 

penetapan  dalam  Sidang  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  nomor 

1751/P/1989 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

untuk mengetahui alasan penolakan ijab kabul melalui telepon dikritik 

dengan perkembangan teknologi yang melangsungkan perkawinan dalam 

praktek di Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan 

maksud   memperoleh   Akta   Nikah.   Penelitian   ini   dilaksanakan   di 

Pengadilan  Agama  Kota  Jakarta  Selatan  dan  Kantor  Urusan  Agama 

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan menggunakan metode pendekatan 
 

7Marsel, “Ijab Qabul dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad 
Nikah di Kecamatan Batang Peranap)”, Tesis (Riau: PPs UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), h. 9.
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yuridis normatif dan diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan 

permohonan penetapan ijab kabul melaui telepon dengan pertimbangan 

adanya saksi yang menyakinkan baik itu saksi dari wali nikah atau saksi 

dari mempelai pria yang berada di Amerika disertai rekaman suara yang 

persis suara kedua calon mempelai dan  adanya bukti pembayaran dari 

pihak pegawai telkom. Dan yang menjadi penolakan ijab kabul melalui 

telepon oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru dengan alasan bahwa 

undang-undang tidak mengatur ijab kabul melalui telepon, manakala KUA 

melaksanakan tugas berdasar pada undang-undang yang berlaku, tidak ada 

surat taukil dari pihak calon mempelai laki-laki yang berada di Amerika. 8 

3.   Jurnal oleh Ahmad Hafid Safrudin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
 

terhadap Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunarungu di KUA 

Kecamatan   Badas   Kabupaten   Kediri”.   Dari   penelitian   ini   penulis 

bermaksud uantuk menggali dasar hukum terkait pernikahan tunarungu 

yang tidak dapat mendengar karena bawaan sejak lahir atau karena suatu 

penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan tunarungu di 

KUA Badas itu telah sesuai dengan pandangan Islam dan juga sudah 

dikatakan sah secara hukum Islam karena syarat-syarat dan rukunnya telah 

terpenuhi.9 

4.   Jurnal oleh Faizal Bachrong dengan judul “Praktik Pencatatan Ijab Qabul 
 

via  Online  dalam  Proses  Akad  Nikah  di  Makassar”.  Penelitian  ini 
 
 

8Mahrom, “Ijab Qabul yang Dilakukan Melalui Telepon Berdasarkan Undang-Undang No 
1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (Studi  Kasus  Penetapan  Perkara  No.  1751/P/1989  di 
Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan)”, Tesis (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan 
Universitas Diponegoro, 2008), h. iv. 

 
9Ahmad Hafid Safrudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Nikah bagi 

Mempelai Tunarungu di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri”, Al-Faqih 6, no. 2 (2020): h. 
114.
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merupakan penelitian lapangan (field research). Data yang didapatkan 

dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dan untuk 

memperoleh data yang relevan maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Bahwa dalam hukum Islam (ketetapan fikih) masih terjadi 

perbedaan pendapat mengenai pemaknaan ‘itihadu al-majelis dalam proses 

akad nikah dalam pengucapan ijab via online, pendapat pertama 

menyatakan bahwa persyaratan bersatu majelis dipahami sebagai jaminan 

bagi kesinambungan antara ijab dan kabul. Kesinambungan waktu antara 

ijab dan kabul dapat terwujud dari dua tempat dengan memakai alat/media 

yang mampu menampakkan secara visual dan audio kepada seluruh orang 

yang menyaksikan ijab dan kabul itu. Agar para saksi dalam akad nikah 

tersebut dapat memastikan telah terjadi ijab dan kabul antara kedua belah 

pihak yang bersangkutan. Dengan cara demikian, persyaratan 

kesinambungan waktu, tempat, dan pengucapan lebih dapat tercapai 

sehingga tidak ada kekhawatiran pemalsuan pengucap dan saksi juga 

menyaksikan  secara  langsung  lewat  media  yang  disediakan.  Pendapat 

kedua menyatakan  bahwa praktik  akad  nikah  via online ini  tidak  sah. 

Pengucapan ijab kabul dalam akad nikah harus satu tempat dan waktu. 

atau dalam istilah hukum Islam al-muayyanah yakni berhadap-hadaan 

secara fisik. Untuk itu diisyaratkan bersatu majelis di samping adanya 

jaminan  kesinambungan  ijab  dan  kabul  dan  bersatu  majelis.  Karena 

dengan demikian terpenuhi dan terwujudnya satu tempat dan waktu secara 

fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sikap tegas dan 

kejelasan  aturan  dari  pihak  penyelenggara  dan  pencatatan  perkawinan
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dalam hal ini Kantor Urusan Agama terkait pencatatan perkawinan bagi 

pihak yang melaksanakan ijab kabul via online.10
 

5.   Jurnal oleh Muhammad Alwi al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar dengan 

judul “Dinamika Hukum Akad Nikah via Teleconference di Indonesia”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas dinamika hukum akad 

nikah via teleconference di Indonesia serta menganalisis ketentuan hukum 

tersebut dari tiga perspektif, yaitu: perspektif yuridis, perspektif filosofis 

dan perspektif sosiologis. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan 

metode  deskriptif-analitis.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini 

berupa beberapa pendapat fikih dan fatwa ulama mengenai ketentuan 

hukum akad nikah via teleconference. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berdasar pada 

perbedaan metode pemaham antara teks al-Qur’an dan Hadis tentang 

pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di 

Indonesia,  praktik  akad  nikah  yang  dilakukan  dengan  teleconference 

secara yuridis-filosofis dapat dilakukan karena fasilitas telah lengkap dan 

syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Meskipun demikian bila ditelaah dari 

aspek sosiologis, paradigma mayoritas masyarakat muslim mengenai 

sakralitas pernikahan masih kuat sehingga kebolehan praktik akad nikah 

tersebut masih sulit untuk diterima dan diterapkan di tengah-tengah 

masyarakat muslim.11
 

Dari   penelitian   terdahulu   di   atas,   maka   terdapat   perbedaan   antara 
 

penelitian   yang   dilakukan   peneliti   dengan   kelima   penelitian   sebelumnya. 
 
 
 

10Faizal Bachrong “Praktik Pencatatan Ijab Qabul via Online dalam Proses Akad Nikah di 
Makassar”, Pusaka 7, no. 1 (2019): h. 61. 

 
11Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah 

via Teleconference di Indonesia”, Indo-Islamika 10, no. 2 (2020): h. 149.
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Penelitian yang dilakukan oleh Marsel memfokuskan pada hukum ijab dan kabul 

dalam satu tarikan nafas perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti akan menaganalisa tentang hukum kabul yang tidak dilafalkan oleh 

pengantin pria pada saat prosesi akad. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahrom memfokuskan pada alasan hukum 

diterima dan titolaknya permohonan ijab kabul via telepon. Sedangkan dalam 

penelitian ini memfokuskan pada diterimanya atau sahnya pernikahan meskipun 

lafal kabul tidak diucapkan oleh pengantin pria. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hafid Safrudin memfokuskan pada 

hukum akad nikah bagi mempelai tunarungu yang tidak dapat mendengarkan ijab 

kabul. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada hukum akad nikah bagi 

mempelai pria yang tidak melafalkan sighat kabul. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Bachrong, Muhammad Alwi al- 

Maliki dan Asep Saepudin Jahar memfokuskan pada hukum ijab dan kabul via 

online atau teleconference perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian 

ini memfokuskan pada hukum kabul yang tidak dilafalkan oleh pengantin pria 

berdasarkan hukum Islam. 

 
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 
Berdasarkan  pada  sub  masalah,  maka  tujuan  dan  kegunaan  penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Tujuan Penelitian 
 

a.   Untuk mengidentifikasi prosedur keabsahan akad nikah tanpa sighat kabul di 
 

Pesantren Istiqamah Maccopa Maros. 
 

b.   Untuk mengidentifikasi pandangan Hukum Islam terhadap proses akad nikah 

tanpa sighat kabul pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros.
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2.   Kegunaan Penelitian 
 

a.   Kegunaan Ilmiah 
 

1)  Secara teoretis,  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  referensi  dalam 

mengembangkan teori atau konsep dan ilmu pengetahuan tentang 

pandangan hukum Islam terkait akad nikah yang tidak melafalkan sighat 

kabul. 

2)  Kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat selain sebagai informasi juga 

sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan teori yang sudah ada. 

b.   Kegunaan Praktis 
 

1)  Untuk para Penghulu penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam 

memahami konsep akad nikah tanpa sighat kabul sebagaimana praktek 

pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. 

2) Untuk calon mempelai diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman dan pandangan yang luas mengenai akad nikah tanpa sighat 

kabul sebagaimana praktek pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 

Maros.



 

 
 
 

BAB II TINJAUAN 

TEORETIS 

 
A.  Tinjauan Umum Akad Nikah 

 

 
1.  Pengertian Akad Nikah 

 
Pernikahan adalah suatu ikatan suci antara dua insan yaitu antara laki-laki 

dan wanita dengan syarat dan rukun tertentu. Tidak hanya membutuhkan 

persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan ikrar yang menunjukkan adanya 

keseriusan  yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pernikahan mengharuskan 

adanya saksi yang mana persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan hanya 

bersifat abstrak. 

Pernyataan pertama dalam menunjukkan keseriusan membentuk hubungan 

suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang 

diucapkan oleh pihak berikutnya yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa 

ridha dan setuju disebut kabul.1 Lebih jelasnya ijab ialah sesuatu yang diucapkan 

pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda inginnya 

dalam berakad dan kerelaan atas apa yang diakadkannya. Sedangkan kabul ialah 

sesuatu yang diucapkan dari pihak kedua sebagai tanda kesepakatan dan 

kerelaannya atas sesuatu yang ditawarkan pihak pertama dengan tujuan 

kesempurnaan akad.2 

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata “akad” dan kata “nikah”. Kata 
 

“akad” artinya janji, perjanjian atau kontrak. Sedang “nikah” merupakan ikatan 
 

(akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran 
 
 
 
 
 
 

1Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 79 
 

2Ali Yusuf as-Subki, Nadhmu al-Usroti fi an-Nisa’i, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Fiqih 
Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100. 
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agama. 3  Atau secara sederhana bermakna perkawinan atau  perjodohan. 4  Akad 

nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan 

perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.5 Sedangkan akad nikah dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: “Akad nikah 

ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh 

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.6 

Pengertian lain dari akad nikah adalah pernyataan sepakat dari mempelai 

pria dan mempelai wanita untuk mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan dengan 

menggunakan lafal ijab dan kabul. Ijab dikatakan oleh pihak wali mempelai wanita 

atau wakilnya. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai 

pria atau wakilnya. 

Dengan pernyataan ini berarti kedua pihak rela dan sepakat melangsungkan 

perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan aga7 yang berhubungan 

dengan aturan dalam berkeluarga. Apabila para pihak yang berakad melakukan 

akad secara terpaksa atau tidak mau melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, 

maka pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad itu dapat mengajukan gugatan 

di Pengadilan.8 
 

 
 
 
 
 

3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2007), h. 782. 

 
4Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

h. 34.  
 
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Prenada

Media, t.th.), h. 61. 
 

6Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 1995), h. 113. 

 
7 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Cet.1; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), h. 73. 
 

8Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan (Yogyakarta: 
Liberty, 2004), h.53.
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Akad nikah ialah wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria sebagai 

calon suami dengan seorang wanita sebagai calon istri dengan dipersaksikan 

minimal dua orang saksi serta menggunakan sighat ijab dan kabul.9 Jadi, akad nikah 

adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai 

pria atau yang mewakilinya dengan wali nikah dari pihak mempelai wanita atau 

yang mewakilinya, dengan sighat atau lafal ijab dan kabul. 

Pernyataan yang diucapkan dengan menunjukkan keinginan membentuk 

hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan 

pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria dengan menyatakan setuju 

atau ridha disebut kabul.10 Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang 

dinamakan akad dalam pernikahan, juga lazim disebut akad nikah. 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islami dikatakan bahwa ijab adalah pernyataan 

pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan 

secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain 

yang menyadari dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.11 Sedangkan menurut 

Djamaan Nur dalan kitab Fikih Munakahat mengatakan bahwa ijab dilakukan oleh 

pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh 

mempelai pria atau wakilnya. 12  Kabul  yang diucapkan, hendaknya dinyatakan 

dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.13 
 
 
 
 
 
 

9Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 35. 
 

10Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. III; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 79. 

 
11Dahlan Aziz, ed., Ensiklopedi Hukum Islami (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.

1331.  
 
12Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Cet.I; Semarang: Dina Utama, 1993), h. 22. 
 
13Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja‟far Shadiq, terj. Abu Zainab AB (Cet. I;

Jakarta: Lentera, 2009), h. 262.
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2.  Dasar Hukum Akad Nikah 

Dalam sebuah pernikahan, akad nikah adalah sesuatu yang wajib karena 

akad nikah merupakan salah satu rukun nikah. Dasar hukum akad nikah dalam 

pernikahan yaitu sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 21, yaitu: 

غليظا (١٢) ميثاقا  منكم  وأخذن  بعض  إلى  بعضكم  أفضى  وقد  تأخذونه  و كيف 

Terjemahnya: 
 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan  yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka 
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.14 

 
Ayat di atas menunjukkan suatu perjanjian yang dilakukan dalam suatu 

pernikahan sebagai ikatan perkawinan adalah suatu keharusan antara mempelai pria 

dan wanita. Perjanjian ini disebut sebagai akad nikah. 

Selain ayat al-Qur’an di atas, juga terdapat hadits Rasulullah saw. ketika 
 

Beliau berkhutbah yang berbunyi: 
هجن رفو  حتس تللم  ا@ او  ابما ةن  ه ن  متو  خاذ  نافكم  نلاسا ء  اتقوا للها ىف  

 
 
 

Artinya: 

 

مسلم ) رواه  ) 15 ا@ بكةمل 

 

Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kalian 
mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, dan kalian 
halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim). 

 
Maksud dari “kalimat Allah” dalam hadis di atas adalah al-Qur’an, dan 

dalam al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kata yaitu nikah dan tazwij. Maka, 

dalam akad nikah hendaknya menggunakan lafal nikah atau tazwij atau terjemahan 

dari keduanya.16 
 
 
 
 

14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah New Cardova (Cet. I; Jawa Barat: 
Syamil Quran, 2012), h. 105. 

 
15Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I (Semarang: Toha 

Putra, t.th.), h. 593. 
 

16Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Semarang: Sinar Baru Algensindo, t.th), h. 382.
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Kutipan khutbah Nabi di atas menunjukkan bahwa adanya suatu kalimat 

yang diucapkan ketika melangsungkan sebuah penikahan. Ucapan tersebut adalah 

akad nikah yaitu lafal ijab kabul yang diucapkan mempelai pria dan wali dari pihak 

mempelai wanita. 

3.  Rukun dan Syarat Akad Nikah 
 

a.   Rukun Akad 
 

Rukun  yang pokok  dalam  perkawinan  adalah  ridhonya antara laki-laki 

dengan perempuan dan persetujuan mereka untuk hidup berumah tangga, karena 

rasa ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tak terlihat dengan mata kepala. Oleh 

karena itu, harus terdapat simbol yang tegas dalam menunjukkan kemauan untuk 

mengadakan pengikatan suami istri. Simbol ini diutarakan dengan kalimat oleh 

kedua pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan akad.17
 

Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  maupun  pemahaman  masyarakat,  ijab 
 

kabul lebih dikenal dengan istilah akad nikah. Ijab kabul yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan pada Pasal 27 sampai Pasal 29. Ijab 

adalah sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang mana pernyataan itu 

diucapkan oleh wali nikah pihak mempelai wanita. Ijab sendiri melambangkan 

pernyataan kehendak dari mempelai wanita (calon istri) untuk mengikatkan diri 

dengan mempelai pria (calon suami). Sedangkan kabul adalah pernyataan 

penerimaan dari calon mempelai pria (calon suami) terhadap pernyataan ijab dari 

mempelai wanita (calon istri). Dengan pernyataan Kabul tersebut, maka mempelai 

pria menerima atas ijab mempelai wanita untuk dijadikan istrinya. Pelaksanaan ijab 

kabul dilakukan dengan cara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.18 
 
 
 
 

17Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Cet. I; Bandung: PT. Alma’arif. 1980), h. 53. 
 

18Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: 
Gama Media, 2017) h. 66.
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Akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dipenuhi 

atau tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut batal. Lebih dalam lagi, akad 

menjadi batal bila terdapat unsur-unsur akad yang cacat atau tidak ada, seperti: 19
 

1)  ‘aqid (orang yang berakad), 
 

2)  ma’qud ‘alaihi (sesuatu yang diakadkan), 
 

3)  sighat/lafal akad (kalimat akad), 
 

4)  ijab (permintaan), dan 
 

5)  kabul (penerimaan). 
 

Sedangkan menurut Ali Yusuf as-Subki dalam kitab Fiqh Keluarga 

berpandangan bahwa akad pernikahan dikatakan sah apabila rukun-rukunnya 

terpenuhi. Adapun rukun-rukun akad nikah dalam sebuah pernikahan yaitu:20
 

1)  dua orang yang berakad; 
 

2)  yang diakadkan keduanya; dan 
 

3)  sighat ijab dan kabul. 

b.   Syarat Akad Nikah 

Syarat adalah sesuatu yang terhenti padanya sesuatu yang lain dan di luar 

hakikatnya. Suatu akad pernikahan dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat sah 

akad nikah, syarat-syarat itu antara lain: 

a.   Izin dan ridho dari wali wanita (bapak, saudara laki- laki, atau selain keduanya). 

b.   Keridhoan wanita terhadap pernikahan tersebut (baik janda maupun perawan). 

c.   Disaksikan minimal dua orang saksi. 

d.   Adanya sighat ijab dan kabul dengan lafal nikah atau tazwij.21
 

 
e.   Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi yang tidak 

 

 
 
 
 
 
 

94. 

19Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 50. 
 
20Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99. 
 
21Syaikh Muhammad Ali Ash- Shobuni, Pernikahan Islami (Solo: Mumtaza, 2008), h. 84-
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dapat  mengucapkannya  boleh  dengan  tulisan  atau  menggunakan  isyarat 

tertentu. 

f.   Akad nikah harus dilangsungkan atau dilaksanakan dalam satu majelis. 
 

g.   Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi kata, kalimat, atau perbuatan lain 

yang dipandang mempunyai maksud/tujuan mengalihkan akad yang sedang 

dilangsungakan. 

Para pihak yang berakad harus mendengar dan memahami dengan baik 

perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan di waktu akad nikah 

berlangsung.22
 

Prosesi ijab kabul harus dilaksanakan secara beruntun (tanpa ada selang 

waktu). Dalam tataran praktek, tidak jarang ditemukan bahwa ijab kabul dapat 

membuat calon mempelai pria merasa gugup, sehingga  proses akad nikah sering 

kali diulang hingga dua atau tiga kali. Pengulangan proses ijab kabul ini adalah 

untuk memastikan bahwa calon mempelai pria telah menerima pernyataan ijab dan 

menyambutnya dengan sebuah penerimaan (kabul) yang jelas serta didengar dan 

disaksikan oleh saksi nikah. Adapun maksud pengulangan tersebut adalah untuk 

memperjelas bahwa tidak ada lafal dari berlangsungnya akad yang keliru, salah, 

atau tidak jelas. Adapun poin-poin penting yang ada dalam proses ketika akad nikah 

dilangsungkan adalah sebagai berikut: 

a.   adanya pernyataan wali dari pihak mempelai perempuan untuk menikahkan 
 

(ijab) 
 

b.  adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki (kabul) 
 

c.   terdapat kata-kata nikah atau kawin 
 

d.  tidak terdapat jeda waktu (ijab dan kabul tersambung seketika) 
 

e.   isi dari sighat/lafal ijab kabul jelas dan terang 
 

 
 

22Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, h. 55.
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f. majelis  ijab  kabul  dihadiri  oleh  wali  dari  mempelai  wanita  (keberadaan 

mempelai wanita boleh ada dan boleh tidak), mempelai pria, dan minimal dua 

orang saksi.23
 

Pernyataan penerimaan (kabul) dari mempelai pria sejatinya harus 

dilakukan sendiri, akan tetapi Ulama Hanafi memberikan pendapat bahwa kabul 

dapat diwakilkan. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam juga membuka 

kesempatan untuk dapat mewakilkan mempelai pria pada saat akad. Kondisi 

tersebut dapat dimaklumi apabila mempelai pria tidak dapat hadir karena sebab- 

sebab tertentu atau karena sesuatu hal yang menghalagi. Terhadap ketidak hadiran 

mempelai pria, tidak serta merta akad nikah dapat berlangsung begitu saja 

meskipun terdapat wakil yang mewakilkan mempelai pria. Mempelai wanita dapat 

bersikap atau menyatakan sikap terhadap mempelai pria yang diwakilkan, juga 

dapat menentukan berlangsung tidaknya akad nikah. Jika terdapat keberatan atau 

penolakan dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakilkan, maka 

akad nikah dapat tidak dilangsungkan. 

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang 

melakukan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab ialah penyerahan dari 

pihak pertama, sedangkan kabul ialah penerimaan dari pihak kedua.24 Ijab qabul 

diibaratkan satu senyawa yang tidak tidak boleh dipisahkan antara yang satu dengan 

yang lain, bahkan dalam pengucapan atau pelafalannya selalu disyaratkan untuk 

dilakukan  secara  berdampingan  dalam  arti  bahwa  tidak  boleh  terselang  atau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), h. 50. 
 

24Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h. 61.
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diselang dengan sesuatu yang lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses 

ijab kabul.25
 

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan kabul, baru 

dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:26
 

a.   Tamyiz al-mutaʻaqidayn. Calon mempelai pria dan wali calon mempelai wanita 

sudah tamyiz. Bahwa pihak yang melaksanakan akad nikah haruslah mumayyiz 

atau telah dewasa dan  berakal sehat.  Itulah sebabnya  mengapa orang gila 

maupun anak kecil yang belum dapat membedakan antara perbuatan yang benar 

dan perbuatan yang salah serta perbuatan yang mendatangkan manfaat maupun 

perbuatan yang mendatangkan mudarat, akad nikahnya dianggap tidak sah. 

Sehingga dalam fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan senantiasa 

mencantumkan batas minimal usia nikah sebagai persyaratan mumayyiz. 

b.   Ittiẖād majlis al-ijab wal-qabūl. Ijab kabul dalam satu majlis dimaksudkan agar 

akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam artian harus beriringan antara 

sighat ijab dan sighat kabul. Dalam kalimat lain, ikrar ijab dan ikrar kabul tidak 

boleh diselingi dengan kegiatan atau pernyataan lain yang tidak ada kaitannya 

dengan kelangsungan prosesi akad nikah itu sendiri. 

c.  At-tawaffuq  baynal  ijab  wal-qabul.  Hendaklah  pernyataan  kabul  tidak 

menyalahi pernyataan ijab artinya harus ada persesuian atau tepatnya 

persamaan antara ijab dan kabul. Tidak boleh ada perbedaan apalagi 

pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain kecuali 

ucapan  kabul  lebih  baik  dari  ucapan  ijab  itu  sendiri  guna  mempertegas 
 
 
 
 

25Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 54. 

 
26Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 53.
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pernyataan persetujuannya. 27
 

 
d. Pihak-pihak yang melakukan akad nikah yaitu mempelai pria atau yang 

mewakili dan wali mempelai wanita atau yang mewakili, harus mendengar 

dengan jelas dan terang serta memahami maksud dan tujuan dari ikrar atau 

pernyataan yang disampaikan para pihak. Jika salah satu pihak atau bahkan 

keduanya tidak dapat memahami akad yang dilakukan, terlebih jika terdapat 

pertentangan antara keduanya tentang akad yang dilakukan maka akad nikah 

dianggap tidak sah. 28
 

Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahwa pernyataan kedua belah 
 

pihak harus dengan kalimat. Maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad 

nikah, meskipun terdapat kata yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi 

pertimbangan adalah maksud, niat dan tujuan akad, bukan mengerti setiap kata yang 

dinyatakan dalam ijab dan kabul.29
 

Dalam penejelasan yang lain, yang dimaksud dengan persyaratan dalam 
 

akad nikah adalah syarat-syarat yang dibuat dan disampaikan di dalam rangkaian 

akad nikah, atau dengan bahasa lain akad nikah yang disertai dengan syarat-syarat. 

Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga, yaitu: 

1)  Syarat yang sifatnya bertentangan dengan maksud dan tujuan akad nikah itu 
 

sendiri. Dalam hal ini terdapat dua bentuk syarat, yaitu: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 87-88. 
 

28Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 54-56. 
 

29Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 88. 
 

30 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshary,  ed.,  Problematika  Hukum  Islam 
Kontemporer, Edisi 1 (Cet. II; Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, 1996), h. 49.
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a)  Tidak sampai merusak tujuan pokok dalam akad nikah. Misalnya suami berkata 

dalam sighat kabulnya: “Saya terima nikahnya dengan syarat tanpa mas 

kawin”.31
 

b) Merusak tujuan pokok akad nikah, misalkan pihak calon istri membuat 

persyaratan agar ia tidak disetubuhi atau pihak calon suami memberi 

persyaratan agar istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat 

syarat seperti ini adalah batal, karena salah satu tujuan pokok akad nikah itu 

sendiri adalah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya. 

2)  Syarat yang sifatnya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan akad 

nikah. Dalam hal ini juga terdapat dua bentuk syarat, yaitu: 

a)  Merugikan pihak ketiga secara langsung, misalkan calon istri mensyaratkan 

kepada calon suami (yang telah beristri/ istri pertama) agar menjatuhkan talak 

kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena bertentangan 

dengan syariat.32
 

b)  Manfaat  syarat-syarat  itu  kembali  kepada  wanita,  misalkan  calon  istri 
 

mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat semacam ini di kalangan 
 

Fuqaha terdapat perbedaan pendapat, yaitu: 33
 

(1) Pendapat yang pertama memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya 

batal, tetapi akad nikahnya tetap sah. Dalam Islam suami diperbolehkan 

memiliki istri lebih dari satu orang. Syarat-syarat yang sifatnya melarang 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshary,  ed.,  Problematika  Hukum  Islam 
Kontemporer, h. 50. 

 
32 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshary,  ed.,  Problematika  Hukum  Islam 

Kontemporer, h. 52. 
 

33Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, h. 28.
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sesuatu padahal dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu 

tidak patut.34
 

(2) Pendapat yang kedua memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya sah 

dan wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, pihak wanita berhak membatalkan 

akad nikahnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1, yaitu: 

يتلى ما   إلا  الأنعام   بهيمة  لكم  أحلت   بالعقود   أوفوا   آمنوا   الذين   ياأيها   
 

يريد (٢) ما  يحكم  اهلل  ٌ◌ۗ◌ إن  حرم  وأنتم  الصيد  محلى  غير   
عليكم  

 

Terjemahnya: 
 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak,  kecuali  yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- 
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.35

 

 
Dalam salah satu hadits-Nya, Rasulullah saw. bersabda: 

 

حبيب ابى  بن  يزيد  عن  ليث  حدثنا  الملك  عبد  بن  هشام  الوليد  ابو  ح دثنا 

اوفيتم ما  احق   : قال وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  عن  عقبة  الخيرعن  ابى  عن   

( البخارى رواه  ) 36 الفروج به  استحللتم  ما  به  توفوا  ان  الشروط  من   
 

Artinya: 
 

Diceritakan kepada kami dari Abu al-Walid Hisyam bin Abdi al- 
Malik, dari Lais, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khoir, dari 
Uqbah, dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Syarat yang paling utama 
untuk dipenuhi adalah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal 
hubungan kelamin. (H.R. Al-Bukhori). 

(3) Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal- 

hal yang menyalahi syariat, misalkan pihak calon istri mensyaratkan harus 
 
 
 
 

34 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshary,  ed.,  Problematika  Hukum  Islam 
Kontemporer, h. 53. 

 
35Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah New Cardova (Cet. I; Jawa Barat: 

Syamil Quran, 2012), h. 141. 
 

36Al-Bukhori, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shohih Bukhari, Juz I, (Beirut: 
Daar wa Matabi al-Sya’bi, tth.) h. 26.
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diberi belanja/nafkah, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama 

keluarganya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi oleh calon 

suami karena sesuai dengan maksud dan tujuan nikah.37
 

4.  Jenis-jenis Akad Nikah 
 

a.   Akad Nikah Sah Murni 
 

Pernikahan dikatakan sah murni apabila pernikahan tersebut memenuhi 

segala persyaratan akad, segala yang disyaratkan sah, dan segala syarat 

pelaksanaannya yakni kedua orang yang berakad cakap hukum dalam 

melaksanakan akad, sighatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, 

bersatu dalam satu majelis ijab kabul, tidak terdapat perbedaan antara keduanya, 

para pihak yang melaksanakan ijab kabul mendengar dengan jelas serta memahami 

akad yang dilakukan, mempelai wanita merupakan objek penerima yang dijadikan 

akad, dihadiri oleh dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, 

dan masing-masing dua orang yang berakad berakal dan baligh. Ketika semua 

syarat tersebut terkumpul atau terpenuhi, maka akad nikah tersebut menjadi sah 

murni dan menimbulkan implikasi hukum.38
 

Ada tiga macam pengaruh dari akad ini, yaitu: 39
 

 
1)  Pengaruh kewajiban suami terhadap istri: 

 
a)  Mahar untuk istri; 

 
b)  Memberi nafkah lahir dan batin; 

c)  Berlaku adil jika suami berpoligami. 

d)  Suami tidak boleh menyakiti istri. 
 
 

37 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshary,  ed.,  Problematika  Hukum  Islam 
Kontemporer, h. 55. 

 
38Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 

(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 127. 
 

39Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2009), h. 127- 129.
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2)  Pengaruh kewajiban istri terhadap suami, yaitu: 
 

a)  Istri wajib patuh dan tinggal bersama suami. 
 

b)  Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. 
 

c)  Patuh terhadap suami kecuali terdapat larangan dari suami. 
 

d)  Istri tunduk pada pengajaran suami dalam hal yang diperkenankan syariat. 
 

3)  Pengaruh kewajiban atas masing-masing, yaitu: 
 

a)  Penetapan nasab anak yang dilahirkan. 

b)  Masing-masing mewarisi jika seagama. 

c)  Keharaman pada saudara sambung. 

d)  Halal bagi pasangan suami-istri untuk bersenang-senang dengan cara yang 

dihalalkan syariat. Baik suami maupun istri wajib mengauli pasangannya 

dengan baik. 

b.   Akad Nikah Bergantung 
 

Akad nikah bergantung adalah akad nikah yang benar tapi terhenti pada izin 

orang yang punya kuasa, seperti pernikahan anak kecil yang sudah pandai 

(mumayiz) tapi terhenti pada izin walinya, terhentinya akad fudhuli atau akad yang 

dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti atas izin orang yang 

berakad, yakni suami dan istri. Menurut Imam Muhammad al-Wali, wanita berakal 

dan baligh disamakan dengan akad fudhuli. Jika si wanita dinikahkan tanpa 

meminta izinnya maka akadnya bergantung pada izin si wanita. Wali tidak memiliki 

hak untuk memaksakan pernikahan pada si wanita. Hukum akad bergantung pada 

izin dari wanita tersebut, dan jika si wanita mengizinkan maka akad sah sempurna 

dan menimbulkan aspek hukum, seperti mahar, nafkah, waris, iddah, dan lain-lain. 

Sedangkan jika belum mendapat izin maka tidak halal mencampurinya dan tidak 

ada waris antara keduanya (suami istri). Akan tetapi ketika terlanjur bercampur dan
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istri hamil maka nasab anak tetap atas suami. Wajib beriddah, dipisahkan, dan 

suami wajib membayar mahar. Dalam masalah ini haram baginya saudara sambung 

dan sebab percampuran ini tidak menggugurkan hak wali untuk meralat pernikahan 

yang telah terjadi.40
 

c.   Akad Nikah Fasid 
 

Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil (batal) dan akad fasid 

(rusak). Batil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti 

menjual bangkai atau menikahkan wanita yang haram. Sedangkan fasid adalah 

sesuatu yang disyariatkan pokoknya tetapi tidak sifatnya, ialah sesuatu yang 

kehilangan satu dari beberapa syarat seperti pernikahan yang dibatasi waktunya. 

Jadi cacat yang terjadi pada rukun akad disebut batil dan jika cacat terjadi di luar 

rukun akad disebut fasid (rusak). Hukum akad fasid tidak mewajibkan sesuatu dari 

pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad 

fasid maka hukumnya maksiat. Bagi suami istri yang telah melakukan akad fasid 

hendakanya berpisah dengan kesadaran sendiri, karena melangsungkan akad fasid 

tidak dibenarkan menurut syariat. Jika tetap melanjutkan, maka bagi yang 

mengetahuinya wajib memisahkan atau melaporkan ke penghulu untuk dipisahkan. 

Sesungguhnya ini dilakukan demi kemaslahatan bagi pelaku maupun bagi ummat, 

baik dari segi duniawi maupun ukhrawi.41
 

d.   Akad Nikah Batil 

Akad nikah batil adalah akad dimana terjadi kecacatan dalam sighat ijab 

kabul,  misalnya  ungkapan  pihak  yang  berakad  tidak  menunjukkan  pemilikan 
 
 
 
 
 

129. 
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40Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, h. 
 
 
41Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, h.
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manfaat secara abadi.  Jika akad  pernikahan  tidak  memenuhi  syarat  dan  rukun 

berdasar syariat maka hukumnya batil. 

Hukum akad batil tidak menetapkan sesuatu dan tidak pula menimbulkan 

sesuatu sebagaimana yang ditimbulkan dalam akad yang sah. Akad nikah batil tidak 

wajib bayar mahar, nafkah, taat, tidak menetapkan hubungan waris dan saudara 

sambung, dan tidak terjadi talak karena talak merupakan cabang dari perwujudan 

pernikahan yang sah. Jika suami istri telah bercampur juga tidak dapat mengangkat 

kebatilan, hukum nikah batil sama dengan hukum zina yang sesungguhnya.42
 

5.  Jenis-jenis Sighat Akad Nikah 
 

Dalam akad nikah terdapat beberapa macam jenis sighat, yaitu: 43
 

 
a.   Sighat Munajjaz 

 
Sighat munajjaz merupakan suatu sighat yang bersifat mutlak, dalam arti 

bahwa sighat ini tidak digantungkan atau disandarkan pada masa yang akan datang 

(zaman mustaqbal) dan juga tidak dibatasi dengan adanya suatu syarat. 

b.   Sighat yang disandarkan pada zaman mustaqbal 
 

Ialah suatu sighat akad nikah yang disandarkan pada waktu yang akan 

datang. Seperti ucapan seorang pria kepada seorang wanita yang mengatakan “aku 

nikahi engkau setelah bulan ini, atau pada tahun yang akan datang”. Adapun 

hukum ijab kabul yang menggunakan sighat ini tidak dibenarkan dan tidak sah. 

c.   Sighat akad bersyarat 
 

Sighat akad bersyarat adalah suatu sighat yang disandarkan pada suatu 

syarat yaitu dimana orang yang berakad menggantungkan tercapai atau berhasilnya 

suatu akad jika ada hal lain terjadi atau ada syarat yang dipenuhi. Penggantungan 
 
 
 

134. 

42Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, h. 
 
 
43Ahmad al-Ghondur, al-aḫwâl al-Syakhshiyyah fî at-Tasyri’ al-Islâmi, (Beirut: Maktabah,

2006), h. 74-75.
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akad ini umumnya menggunakan kata jika, kalau, jikalau, apabila, dan lain lain 

yang menandakan terdapat syarat yang mengikuti. Seperti perkataan laki-laki pada 

seorang perempuan “aku akan menikahimu jika aku telah memiliki rumah dan 

mobil”. 

Hukum akad nikah yang menggunakan sighat ini dapat dirincikan sebagai 

berikut: 

1)  Shighat akad digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya 

tidak atau belum ada, tetapi dapat dipastikan bahwa hal itu terjadi. Seperti 

ucapan seorang laki-laki pada seorang perempuan “aku akan menikahimu 

jika tiba musim dingin”. Hukum akad seperti ini tidak sah. 

2)  Shighat akad digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya 

tidak ada, akan tetapi mungkinkan bahwa hal itu akan terjadi, Seperti ucapan 

seorang laki-laki  pada seorang perempuan  “aku  akan  menikahimu jika 

kucingmu kembali”. Hukum akad yang menggunakan shighat ini adalah 

tidak sah. 

3)  Shighat akad digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya 

tidak ada serta dapat dipastikan hal tersebut tidak akan pernah terjadi, seperti 

ucapan seorang laki-laki pada seorang perempuan “aku akan menikahimu 

jika matahari berhenti bersinar selamanya”. Hukum akad yang 

menggunakan shighat seperti ini tidak sah. 

4)  Sighat akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah 

keberadaanya dipastikan ada, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang 

perempuan “aku akan menikahimu jika kamu seorang guru” sedangkan 

perempuan tersebut memang seorang guru, maka hukum akad ini sah. 

5)  Sighat akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah 

berlangsung keberadaanya dimungkinkan ada, seperi ucapan serang laki-
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laki pada seorang perempuan“aku akan minikahimu jika rela dengan 

kondisi fisikku yang cacat ini” sedang pada majlis diwaktu itu ternyata wali 

maupun mempelai wanita ridha atau rela, maka hukum akad seperti ini sah. 

d.   Shighat yang diiringi dengan syarat 
 

Kadangkala sighat itu sudah mutlak tetapi diiringi dengan adanya syarat. 

Jika persyaratan ini diminta oleh calon suami atau calon istri dengan tujuan untuk 

kemaslahatannya bersama dan masing-masing ridha dengan hal itu maka akad dan 

syarat tersebut hukumnya sah. 

6.  Lafal Akad Nikah (Ijab Kabul) 
 

Akad nikah dapat dikatakan sah apabila diucapkan dengan sighat akad nikah 

dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.44 Oleh sebab itu, 

dalam pelaksanaan ijab dan kabul harus menggunakan sighat yang dapat dipahami 

masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai wujud keinginan 

yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan sighat yang 

samar-samar atau tidak dimengerti atau dipahami maksudnya.45
 

Ibnu  Taimiyah  mengatakan  bahwa  ijab  kabul  dalam  akad  nikah boleh 

dilakukan dengan bahasa, kalimat, kata-kata atau perbuatan apa saja yang dapat 

dimaknai atau dianggap oleh masyarakat umum bahwa telah terjadinya 

pernikahan.46 Ulama fikih juga sependapat bahwa dalam kabul boleh menggunakan 

sighat atau kata-kata dalam bahasa apapun yang dapat dipahami atau dimengerti 

maknanya. Sighat ijab kabul tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata/kalimat 

khusus, asalkan dapat dimengerti atau dipahami dan menunjukkan rasa ridha dan 
 
 
 
 

44Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. 
Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan (Cet I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 
h. 413. 

 
45Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 73. 

 
46Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 80.
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setuju.47 Akan tetapi juga terdapat pandangan yang berpendapat bahwa ijab kabul 

lebih baik atau lebih afdhal bila dipraktekkan (dilafalkan) dalam bahasa Arab bagi 

yang dapat mengerti bahasa Arab. 

Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah dan atau tazwij48 dan atau 
 

bentuk lain dari dua kata tersebut, 49  contohnya: ankahtuka, zawwajtuka, yang 

secara jelas menunjukkan maksud menikahkan. 

Perbedaan pandangan terjadi pada kalimat/kata ijab yang digunakan dalam 

akad nikah, selain kedua kata di atas (nikah dan tazwij), contohnya: saya serahkan, 

saya milikkan atau saya sedekahkan dan lain sebagainya. Golongan Hanafi, Abu 

Ubaid, ats-Tsauri, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kalimat/kata 

sebagaimana yang dicontohkan di atas, asal diniatkan atau dimaksudkan untuk akad 

nikah 50 ,  sebab  perkara  penting  dalam  ijab  adalah  niat  dan  tidak  mutlak 

menggunakan kalimat/kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok atau 

sesuai dengan makna dan tujuannya serta secara hukum dapat dimengerti, maka 

hukumnya sah.51
 

Mereka  mendasarkan  pendapatnya  pada  Q.S.  Al-Ahzab/33:  50,  yang 
 

berbunyi: 

مما يمينك  ملكت  وما  آتيتأ جورهن  أحللنال كأ زواجكا للاتى  إنا  ي اأيهاا لنبى 

اللاتى وبنات خالاتك  خالك  وبنات  عماتك  وبنات  وبناتكمع    عليك  اهلل  أ فاء 

يستنكحها أن  النبى  أراد  إن  للنبى  نفسها  وهبت  إن  مؤمنة  وامرأة  معك  هاجرن   
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47Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, h. 23. 
 
48Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, h. 
 
 
49Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 80. 
 
50Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, h. 23. 
 
51Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 80-81.
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ملكت وما  أزواجهم  فى  عليهم  فرضنا  ما  علمنا  قد  المؤمنينۗ◌ ◌ٌ   دون  من  لك   
خالصة  

رحيما (٥۰) غفورا  اهلل  وكَ ن  حرجۗ◌ ◌ٌ   عليك  يكون  لكيلا   
أيمانهم  

 

Terjemahnya: 
 

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu 
yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki 
yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan 
Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki- 
laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak- 
anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari 
saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau 
mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 
mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 
kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka 
miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.52

 

 
Menurut pendapat Imam Syafi’i, Said Musayyab, dan Atha’ mengatakan 

bahwa ijab tidak sah selain menggunakan kalimat/kata-kata nikah atau tazwij atau 

bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kalimat/kata-kata yang lain, seperti 

milikkan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan makna atau pengertian nikah. 

Menurut pendapat ini, melafalkan pernyataan (ijab kabul) merupakan salah satu 

syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal “memberi” (misalnya), maka 

nikahnya dianggap tidak sah.53
 

a.   Kata-kata dalam ijab kabul 
 

Dalam pelaksanaa ijab kabul harus menggunakan kalimat/kata-kata yang 

dapat dipahami oleh para pihak yang melakukan akad nikah sebagai bentuk 

pernyataan kehendak yang timbul dari kedua belah pihak untuk bersatu dalam 

ikatan pernikahan, dan tidak boleh menggunakan kalimat/kata-kata yang samar atau 

kabur.54 
 

 
 

52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah New Cardova (Cet. I; Jawa Barat: 
Syamil Quran, 2012), h. 424. 

 
53Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 81-82. 

 
54Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 55.
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b.   Ijab kabul yang bukan dalam Bahasa Arab 
 

Para ahli fikih sepandangan bahwa ijab kabul boleh dilakukan dengan 

bahasa selain Bahasa Arab, asalkan masing-masing pihak yang berakad baik semua 

maupun salah satunya tidak paham atau tidak mengerti Bahasa Arab. Akan tetapi 

para ahli fikih berbeda pendapat bilamana kedua belah pihak paham atau mengerti 

Bahasa Arab dan mampu melaksanakan ijab kabul dalam Bahasa Arab. 

Dalam kitab Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa bagi orang yang 

mampu menggunakan Bahasa Arab, maka ijab kabul tidak sah selain dalam Bahasa 

Arab. Demikian pula pandangan Imam Syafi’i. Sedangkan menurut Imam Abu 

Hanifah membolehkan pelaksanaan ijab kabul dalam bahasa selain Bahasa Arab 

meski masing-masing pihak yang melaksanakan akad mampu berbahasa Arab. 

Karena orang yang berakad telah menggunakan kalimat/kata-kata tertentu yang 

dipergunakan dalam ijab kabul sebagaimana juga dalam bahasa Arab. Tapi bagi 

Ibnu Qudamah tidak menggunakan kalimat/kata-kata dalam Bahasa Arab seperti 

“nikah” dan “tazwij”, padahal ia mampu, maka hukumnya tidak sah. Adapun orang 

yang tidak mampu  berbahasa Arab  ia boleh  menggunakan  bahasanya  sendiri, 

sehingga kewajiban menggunakan lafal akad dalam Bahasa Arab gugur baginya. 

Contoh bagi orang Indonesia yang sama sekali tidak memahami Bahasa Arab atau 

bagi orang bisu/ tunawicara, tetapi ia perlu menggunakan lafal lain yang maknanya 

sama dengan lafal Arab yang digunakan dalam ijab kabul. Dan bagi orang yang 

tidak bisa berbahasa Arab maka tidak wajib baginya mempelajari kalimat/kata-kata 

ijab kabul dalam Bahasa Arab. Perbedaan pandangan dikemukakan oleh Abu 

Khatthab bahwa orang yang tidak bisa berbahasa Arab maka ia wajib 

mempelajarinya, karena Bahasa Arab termasuk syarat sahnya ijab kabul. Maka dari
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itu bagi orang yang mampu maka wajib mempelajarinya, sebagaimana halnya 

dengan mengucapkan takbir shalat atau bacaan dalam shalat.55
 

c.   Ijab kabul orang bisu 
 

Ijab Kabul bagi orang bisu atau tunawicara sah dengan isyaratnya atau 

dengan menggunakan bahasa isyarat, bilamana dapat dipahami, sebagaimana 

halnya dengan akad jual beli yang sah dengan isyaratnya, karena isyarat itu 

mempunyai makna yang dapat dipahami. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak 

dapat memahami isyarat tersebut maka ijab kabul tidak sah, karna ijab kabul 

dilakukan hanya antara dua orang yang bersangkutan saja. Masing-masing pihak 

yang melaksanakan ijab kabul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak 

lain.56
 

d.   Ijab kabul bagi orang yang tidak hadir (gaib) 
 

Bilamana salah seorang dari pasangan nikah yang akan melangsungkan 

pernikahan tidak ada atau tidak hadir tetapi tetap ingin melanjutkan akad nikah, 

maka wajib baginya mengirim wakil atau menulis surat kepada pihak lain atau 

pasangan akadnya untuk meminta diakad nikahkan. Dan   jika pihak lain atau 

pasangan akadnya ini menerima hendaklah menghadirkan saksi-saksi untuk 

menunjukkan wakilnya atau membacakan isi suratnya kepada saksi-saksi tersebut 

dan mempersaksikan kepada saksi-saksi didalam majlisnya bahwa akad nikahnya 

telah  diterimanya.  Dengan  demikian  maka  kabul  dianggap  masih  dalam  satu 

majlis.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

55Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 57. 
 

56Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 59. 
 

57Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 59.
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7.  Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 1 huruf c akad nikah ialah 

rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali mempelai wanita dan kabul yang 

diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.58
 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah 

yang disebutkan dalam pasal 1 huruf c adalah “rangkaian ijab yang diucapkan oleh 

wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 

dua orang saksi”.59 Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah dalam Kompilasi 

Hukum Islam diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29. 

Dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “Ijab dan kabul antara 

wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. 

Sedangkan dalam Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara 

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada 

orang lain.” Dan pada Pasal 29 berbunyi: 

1.   Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. 
 

2.   Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria 

lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa  yang tegas 

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk 

mempelai pria. 

3.   Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria 

diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.60
 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka dalam hal pelaksanaan akad 
 

nikah tidak diberikan pengaturan mengenai kemungkinan dilaksanakannya ijab 
 

 
 
 
 

h. 21. 

58Kompilasi Hukuk Islam, Pasal 1 huruf c. 
 
59Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), 
 
 
60Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 23-24.
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kabul pada tempat yang berbeda. Tetapi dilain sisi ditekankan bahwa calon 

mempelai dapat menyatakannya  atau mengutus  orang  yang dikuasakan  secara 

khusus. 

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan dalam Pasal 10 PP No. 9 Tahun 
 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, berbunyi: “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 

pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara 

pelaksanaan pernikahan dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan 

kepercayaannnya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA) serta 

dihadiri oleh dua orang saksi. 

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab kabul dalam 

akad nikah adalah: 61
 

a.   Adanya pernyataan menikahkan dari wali calon mempelai wanita (ijab). 

b.   Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai lelaki (kabul). 

c.   Menggunakan kalimat/kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah lain yang 

semakna. 

d.   Antara ijab dan kabul bersambungan (dalam satu waktu yang sama). 

e.   Antara ijab dan kabul jelas maksud dan tujuannya. 

f. Orang yang melakukan ijab kabul tidak sedang mlakukan ihram haji atau 

umrah. 

g.   Majelis ijab kabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai 

pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang 

saksi. 

Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita menjadi fenomena 
 

di masyarakat. Biasanya ayah atau saudara laki-laki yang menjadi wali nikah bagi 
 

 
 

61Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.
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putri atau saudara perempuannya adalah mereka yang berani serta memiliki 

kemampuan atau pemahaman ilmu agama yang baik. Ketika akad nikah dihadiri 

oleh tokoh agama dalam hal ini ustadz maupun kiai, maka tidak jarang perwalian 

akad nikah diserahkan pada mereka. Tapi jika tokoh agama tersebut belum 

berkenan maka tidak jarang pegawai pencatat juga sering diminta untuk bertindak 

sebagai wakil yang menikahkan calon mempelai. Ini menandakan bahwa kesadaran 

masyarakat terhadap aturan perundang-undangan khususnya mengenai perkawinan 

meningkat dengan baik. 

Khutbah nikah dapat menjadi rangkaian upacara akad nikah dan dianjurkan 

untuk didahulukan. Khutbah nikah sangat bermanfaat dalam menambah nilai atau 

hikmah suatu akad (mitsaqan ghalidhon), Khutbah nikah juga memberi informasi 

tentang hikmah dari sebuah pernikahan. Setelah itu sighat ijab diucapkan oleh wali 

mempelai wanita atau yang mewakilinya dan apabila diserahkan kepada wakil, 

maka sebelum ijab hendaknya terlebih dahulu ada akad wakalah. Wakalah ialah 

penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil 

yang ditunjuk.62
 

Setelah  ucapan  kalimat  ijab  atau  penyerahan,  maka  mempelai  pria 
 

mengucapkan kabul atau penerimaan ijab tersebut secara pribadi. Penerimaan ini 

bisa menggunakan Bahasa Arab dan dapat juga dalam Bahasa Indonesia, sepanjang 

yang bersangkutan (yang berakad) mengetahui dan memahami maksudnya. Jika 

karena sesuatu dan lain hal, dimana calon mempelai pria tidak dapat hadir secara 

pribadi, maka ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan 

calon  mempelai  pria  memberi  kuasa  secara  tertulis  yang  menyatakan  bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 
 
 
 
 
 

62Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 76.
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B.  Teori Mashlahah 
 

 
1.  Pengertian Maslahat 

 
Maslahat, atau dalam bahasa Arab biasa disebut  al-mashlahah, artinya 

adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.63 

Istilah ini dikemukakan ulama Ushul Fiqih dalam membahas metode yang 

dipergunakan saat melakukan istinbath (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil 

yang terdapat pada nash). 

Beberapa defenisi mashlahat yang dikemukakan ulama ushul Fiqih pada 

hakikatnya mengandung pengertian yang sama. 

Imam al-Ghazali, ahli Fikih mazhab al-Syafi’i, mengemukakan pengertian 

mashlahat adalah “Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka 

memelihara tujuan-tujuan syarak”.64 

Ia memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan 

syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, 

kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi 

sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. 

Sebagai contoh, di zaman Jahiliyyah, para wanita tidak mendapatkan bagian 

harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemashlahatan dan 

sesuai dengan adat istiadat mereka. 

Menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut tidak benar karena yang dijadikan 

patokan dalam menentukan kemashlahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan 

syarak, bukan kehendak dan tujuan manusia.65 

 
 
 
 

63Said Ramadhan Al-Bouthi, Dhawabith al-Mashlahah fi al-syari’ah al-Islamiyah, (Beirut: 
Muassasah ar-Risalah, 1982), h. 23. 

 
64Al-Ghazali, Al-Mustashfa’ Fi Ushul al-Fiqh, h. 281. 

 
65Al-Ghazali, Al-Mustashfa’ Fi Ushul al-Fiqh, h. 57.



39  
 
 
 

Selanjutnya, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus 

dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu; memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan, 

dan harta.66 

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya bertujuan 

memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan 

mashlahat. 

Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan 

yangberkaitan dengan kelimaaspektujuan syarak tersebut, juga dinamakan 

mashlahat. 

Dalam kaitan ini, Imam Asy-Syatibi, ahli ushul Fiqih mazhab Maliki, 

mengatakan tidak dibedakan antara kemashlahatan   dunia dan kemashlahatan 

akhirat, karena apabila kedua kemashlahatan tersebut bertujuan untuk memelihara 

kelima tujuan syarak di atas, maka keduanya termasuk ke dalam konsep 

mashlahat.67 

Karenanya, menurut Imam Asy-Syatibi, kemashlahatan dunia yang dicapai 

seorang hamba Allah s.w.t. harus bertujuan untuk kemashlahatan di akhirat. 

2.  Macam-macam Kemaslahatan 
 

a.  Al-mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berkaitan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Yang termasuk ke dalam 

kemashlahatan ini adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal pikiran, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli 

Ushul Fiqih, kelima kemashlahatan ini disebut al-mashalih al-khamsah. 

b.   Al-Mashlahah  al-Hajiyyah,  yaitu  kemashlahatan  yang  dibutuhkan  dalam 
 

menyempurnakan  kemashlahatan  pokok  atau  mendasar  sebelumnya,  yang 
 
 
 

66Al-Ghazali, Al-Mustashfa’ Fi Ushul al-Fiqh, h. 58. 
 

67As-Syathibi, Al-Muwafaqaat Fi Ushul al-Syari’ah, jilid 4, h. 36
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berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar 

manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat 

(shalat jamak, shalat qasar) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. 

Dalam bidang mu’amalah, antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan 

jual beli pesanan (bay’u salam dan bay’u istishna’), serta bekerja sama dalam 

pertanian (muzara’ah), dan perkebunan (musaqaah). Semua ini disyari’atkan 

Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-mashlahah al-khamsah 

tersebut diatas. 

c.   Al-mashlahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. 

Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang 

bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan 

ditetapkannya berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. 

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat 

menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan al- 

Dharuriyah harus lebih didahulukan dari pada kemashlahatan al-Hajiyyah, dan 

kemashlahatan al-Hajiyyah lebih didahulukan daripada kemashlahatan al- 

tahsiniyyah.68 

Berdasarkan kandungan mashlahah, ulama ushul Fiqih membaginya sebagai 

berikut; 

a. Al-Mashlahah al-ammah, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. 

Misalnya ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak 

aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. 
 

 
 

68Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Awlawiyyah, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 32.
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b.   Al-mashlahah al-Khassah, yaitu kemashlahatan pribadi. Mashlahat ini jarang 

terjadi, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 

perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Pentingnya pembagian 

kedua kemahlahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan 

apabila kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Jika 

terjadi pertentangan, Islam mendahulukan kemashlahatan umum daripada 

kemashlahatan pribadi. 

Menurut Mustafa al-Syalabi, guru besar ushul Fiqih Universitas al-Azhar 

kairo, mesir, terdapat dua bentuk mashlahah berdasarkan segi perubahan mashlahat. 

a.   Al-Mashlahah  al-tsabitah,  yaitu  kemashlahatan  yang  bersifat  tetap,  tidak 

berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti 

shalat, puasa, zakat, dan haji. 
 

b.   Al-Mashlahah  al-Mutaghayyirah,  yaitu  kemashlahatan  yang  berubahubah 

sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahatan 

seperti ini berkaitan dengan  permasalahan  mu’amalah dan adat kebiasaan, 

seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan 

daerah yang lain. 

Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk 

memberikan batasan kemashlahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.69 

Sedangkan berdasarkan keberadaan mashlahat menurut syarak, Mustafa 

asy-Syalabi membaginya sebagai berikut; 

a.   Kemashlahatan yang didukung oleh syarak. Artinya ada dalil khusus yang 

menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman 

bagi orang-orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadits 
 
 
 
 
 

69 Mustafa al-Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, h. 173.
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Rasulullahs.a.w. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum 

minuman keras. 

b.   Kemashlahatan yang ditolak oleh syarak, karena bertentangan dengan ketentuan 

syarak. Misalnya, syarak menenukan bahwa orang yang melakukan hubungan 

seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman 

memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau 

memberi makan bagi enam puluh fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). 

c.   Kemashlahatan  yang keberadaannya tidak didukung syarak dan tidak  pula 

dibatalkan (ditolak)  syarak melalui dalil  yang rinci. Kemashlahatan dalam 

bentuk ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu; 

1)  Kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syarak, baik 

secara rinci maupun secara umum; dan 

2)  Kemashlahatan yang tidak ada dukungan dari syarak secara rinci, tetapi 

didukung oleh makna sejumlah nash. 

Proses akad nikah yang dilaksanakan di Pesantren Darul Istiqamah 

Maccopa yang berbeda dengan akad nikah yang dilakukan masyarakat pada 

umumnya, yaitu dalam prosesi ijab kabul mempelai pria tidak melafazkan sighat 

kabul atau diam saat wali nikah akan menikahkan, walaupun hal ini dianggap tabu 

atau tidak lazim tapi mengandung manfaat dan kemaslahatan, dilihat dari sudut 

psikologis, seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan atau ijab kabul pasti 

merasakan sesuatu yang berbeda karena pernikahan merupakan sunah Rasulullah 

saw. proses yang sakral, melaksanakannya adalah ibadah dan pelengkap separuh 

dari din/agama, maka mental atau psikis harus siap, dan juga disaksikan di depan 

orang banyak, sehingga rasa grogi, tidak percaya diri, gemetar sering melanda 

mempelai pria, akibatnya pada saat melafazkan sighat kabul kadang terjadi masalah 

atau kendala, misalnya tidak lancar, atau susah disebut dan sebagainya.
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Pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan oleh pihak Pesantren Darul 

Istiqamah Maccopa tanpa sighat kabul memberikan maslahat dan kebaikan bagi 

mempelai pria, ada kemudahan dalam prosesi ijab kabul dengan tidak melafazkan 

sighat kabul (diam), hal tersebut membuat perasaan khawatir, takut, deg-degan, 

grogi dan gemetaran menjadi sirna, sehingga prosesi ijab kabul lebih mudah dan 

menenangkan bagi mempelai pria. Berdsarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa teori maslahat sesuai untuk praktek dalam proses ijab kabul di Pesantren 

Darul Istiqamah Maccopa. 

 
C.  Konsep Akad Nikah dalam Pandangan Empat Madzhab 

 

 
Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila 

dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara wali dari pihak wanita 

yang dilamar dengan pria yang melamarnya, atau antara pihak yang 

mewakilkannya, dan dianggap tidak sah jika hanya dilandaskan pada dasar suka 

sama suka tanpa didahului akad. 

Ulama Empat Madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan 

dengan menggunakan redaksi “zawwajtu” (aku kawinkan) atau “ankahtu” “aku 

nikahkan” dari pihak mempelai wanita atau orang yang mewakilkannya. Redaksi 

“qabiltu” (aku terima) atau “radhitu” (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau 

orang yang mewakilkannya.70
 

Perbedaan  pandangan  Ulama  Empat  Mazhab  terdapat  dalam  hal  sah 

tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan lafal atau redaksi fi’il madhi (yang 

bermakna lampau, telah lalu, atau telah dilakukan), atau menggunakan lafal atau 

redaksi yang bukan bentukan dari akar kata “nakaha” dan “zawwaja”, seperti kata 

“hibatun” (pemberian), “al-bai’” (penjualan), dan lain sebagainya. 
 
 

70Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 
2005), h. 313.
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1.  Madzhab Hanafiyah 
 

Madzhab Hanafiyah merupakan madzhab yang didirikan oleh al-Nu’man 

bin Tsabit ibnu Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Ali 

bin abi Thalib. Beliau lahir di Kuffah pada yahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi 

dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.71
 

Ulama  Hanafiyah  mendefinisikan  ijab  menurut  bahasa  sebagai  suatu 
 

penetapan atau itsbat. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafadh pertama 

yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad,72 dalam definisi lain 

ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan 

yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang  yang 

berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari mumallik 

atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun mutamallik atau orang yang 

mencari hak kepemilikan.73 Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua 

yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan 

tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang 

telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.74
 

Ulama madzhab Hanafiyah membagi lafadh-lafadh ijab menjadi dua macam 

yaitu terkadang shariẖ (jelas) dan terkadang kinayah (samar atau sindiran).75
 

Pertama, lafadh shariẖ yaitu suatu lafadh yang sudah jelas bahwa lafadh 
 

tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadh yang shariẖ 
 
 
 
 

71Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab (Jombang: Darl Hikam, 
2008), h. 129. 

 
72Abdullah bin Ahmad, al-Baẖru al-Râiq, Juz III (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 

1997), h. 144. 
 

73Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: dar al-Fikr,2006),
h. 2931.  

 
74Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, h. 293. 
 
75Abdul Raẖman al-Jaziri, Kitâb al-fiqh, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr,2008), h. 13-14
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ini tidak membutuhkan adanya qarinah (petunjuk). Lafadh yang shariẖ ada dua 

bentuk yaitu lafadh yang berasal dari kata nakaẖa dan lafadh zawwaj. 

Kedua, yaitu lafadh yang berbentuk kinayah. Lafadh ijab yang berbentuk 

kinayah merupakan suatu lafadh yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan 

adanya keinginan suatu pernikahan. Agar lafadh-lafadh ini sah digunakan dalam 

akad nikah maka harus ada qarinah keinginan terjadinya pernikahan. Qarinah bisa 

berbentuk lafadh yaitu lafadh shadaqa dan juga bisa dalam bentuk niat menikah. 

madzhab Hanafiyah masih membagi lagi lafadh-lafadh kinayah menjadi empat 

macam, yaitu:76
 

a.   Lafadh ijab yang disepakati keabasahannya 
 

Lafadh yang sudah disepakati keabsahannya antara lain lafadh wahaba 

(menghadiahkan) dan malllaka (memilikkan). Seperti ucapan seorang wali 

“tashaddaqtu  ibnatiy  „alaika  shadaqan  atau  ja‟alyu  nafsiy  shadaqan laka” 

kemudian calon suami mengatakan “qabiltu”. Maka akad ini dianggap sah karena 

sudah ada qarinah. 

Menurut mereka yang dimaksud dengan lafadh “khalishatan laka” adalah 

kekhususan Nabi SAW. dalam hal tidak menggunakan mahar dalam 

pernikahannya, bukan dalam hal kekhususan keabsahan pernikahan dengan 

menggunakan lafadh wahaba.77
 

Madzhab  Hanafiyah  berargumentasi  dengan  menggunakan  hadits  yang 
 

diriwayatkan Imam Bukhari dalam menetapkan lafadh mallaka sebagai lafadh yang 

sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan.78
 

Lafadh ijab yang masih ada ikhtilaf (perbedaan) tentang keabsahannya, tapi 
 
 
 
 

76Abdul Raẖman al-Jaziri, Kitâb al-fiqh, h. 13-14 
 

77Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu,,h. 2934. 
 

78Umar Sulaiman, Ahkamu al-Zawwaj, (Amman: Dar al-Nafais, 2004), h. 88.
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menurut jumhur Hanafiyah lafadh tersebut sah digunakan dalam ijab kabul 

pernikahan. Adapun lafadh tersebut yaitu lafadh baʻa (menjual), syaraʻa (membeli), 

salama   (menyerahkan),   shalaẖa (memanfaatkan/memaslahatkan)   dan   faradla 

(memberi/menentukan). Adapun contoh-contohnya: lafadh ba’a, seperti ucapan 

seorang perempuan kepaa seorang lelaki “bi’tu nafsî minka bi kadzâ nâwiyatan bihi 

al- zawwaja” kemudian lelaki itu menerima akan hal itu, maka akad tersebut sah. 

Lafadh aslama seperti ucapan wali “aslamtu ilaika ibnatiy shadaqan”, kemudian 

calon suami mengatakan “qabiltu”, maka akad ini menurut jumhur Ulama 

hanafiyah dianggap sah. Lafadh shalaẖa seperti ucapan wali “shalahtuka „ala al- 

alfi allatiy „ala ibnatiy yuridu bihi al-zawwaja”  Lafadh ijab  yang masih ada 

ikhtilaf, namun menurut pendapat yang shahih lafadh ini tidak sah digunakan dalam 

akad nikah. Lafadh ini yaitu lafadh ajâra (menghadiahkan atau mengupahkan atau 

menyewakan) dan ausha (mewasiatkan). Adapun contohnya: lafadh ajâra seperti 

ucapan seorang wanita “ajartu laka nafsiy shadaqan kadza”, kemudian calon 

suami menerimanya maka akad tersebut sah. Lafadh ausha seperti ucapan wali 

“ushitu laka bi ibnatiy shadaqan” kemudian calon suami menerimanya maka akad 

dianggap sah. 

b.   Lafadh ijab yang disepakati ketidaksahan penggunaannya dalam akad nikah. 
 

Adapun lafadh-lafadh tersebut yaitu abâha (memperbolehkan), akhlala 

(mnghalalkan) a‟âra (meminjamkan), rahana (menggadaikan), tamatta‟a 

(mengamnil manfaat), dan lafadh khalaʻa (melepaskan). Adapun contoh-contohnya 

yaitu: seperti ucapan seorang perempuan kepada calon suami “ahlaltu laka nafsiy 

atau a‟artuka atau matta„tuka nafsiy shadaqan”. Kemudian calon suami 

menerimanya, maka akad ini disepakati ketidaksahannya. 

Adapun  dalil  yang  digunakan  oleh  Ulama‟  yang  mengesahkan  lafadh 
 

kinayah   selain   wahaba   dan   mallaka   adalah   menggunakan   kiyas,   dengan
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mempersamakan dengan lafadh nakaha.79
 

 
Madzhab Hanafiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan 

shighat akad nikah,80yaitu: 

1)  Ijab kabul menggunakan lafadh-lafadh tertentu yang sah digunakan dalam 

akad nikah. 

2)  Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. 
 

Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang 

berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan kabul 

walaupun sebelum pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya 

pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka ijab kabul 

dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami 

“zawwajtuka ibnatiy”, kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, 

setelah itu kembali lagi dan mengucapkan kabul maka nikahnya dianggap 

sah. Namun kalau pada saat pengucapan ijab calon suami tidak ada dalam 

majelis akad maka akad maka ijab kabul dianggap tidak sah, walaupun pada 

saat pengucapan kabul  calon suami atau yang mewakilinya ada dalam 

majelis akad. 

3)  Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan. 
 

Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan kabul yang diucapkan oleh 

calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal 

penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya. 

4)  Pelafalan ijab dan kabul harus didengar oleh dua orang yang berakad. 
 

5)  Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu. 
 

2.  Ijab dalam Madzhab Malikiyah 
 
 
 

79Umar Sulaiman, Ahkamu al-Zawwaj, h. 88. 
 

80Abdul Raẖman al-Jaziri, Kitâb al-fiqh., h. 12-15.



48  
 
 
 

Madzhab Malikiyah adalah madzhab yang didirikan oleh Imam Malik bin 

Anas bin Malik bin Abi ‘Amr al-Asybahani al-Arabiy al-Yamaniyyah. Beliau 

dilahirkan tahun 93 hijriyah atau 712 masehi di kota Madinah dan meninggal dunia 

pada tahun 179 hijriyah atau 789 masehi dalam usia 87 tahun. Dalam masalah 

pernikahan khususnya tentang ijab kabul madzhab Malikiyah menjelaskan secara 

panjang lebar. 

Ijab menurut Ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang 

menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari mumallik (orang yang 

memiliki). Sedangkan kabul suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan 

yang  berasal  dari  mutamallik  (orang  yang  mencari  kepemilikan). 81   Mereka 

membagi lafadh ijab menjadi dua bagian yaitu berupa lafadh shariẖ atau jelas yang 

mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadh 

ghairu shariẖ atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadh- 

lafadh tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan. 

Adapun lafadh-lafadh ijab yang shariẖ Ulama Malikiyah hanya membatasi 

pada dua lafadh saja yaitu lafadh yang berasal dari kata nakaẖa dan lafadh zawwaja. 

Contohnya jika seorang wali mengatakan “ankahtuka bintiy Fatimah” atau 

“zawwajtuka binti Fatimah”. Lafadh nakaha dan zawwaja tidak membutuhkan 

suatu qarinah (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan 

untuk mengadakan suatu akad pernikahan. Dalil yang menunjukkan sahnya suatu 

ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata nakaẖa dan zawwaja adalah 

berasal dari al-Qur’an  dan  al-Hadits.82
 

Dalam  shahih  bukhari,  Imam  Bukhari  meriwayatkan  hadits  tentang 
 

pernikahan dengan menggunakan lafadh zawwaja. Hadits ini digunakan sebagai 
 
 

81Wahbah Zuhaili, al-Maliki, Juz. III, (Damaskus: dar al-Fikr, 2006) h. 31. 
 

82Al- Habib bin Thahir, al-fiqh al-Mâliki wa Adillatuhu, Juz. III (Cet.I; Beirut: muassasah 
al-ma’arif, 2001), h. 204.
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dalil keabsahan lafadh zawwaja digunakan dalam ijab kabul pernikahan oleh para 
 

Ulama Malikiyah,83
 

 
Sedangkan lafadh-lafadh ijab yang berupa lafadh ghairu shariẖ (tidak jelas) 

adalah lafadh yang masih membutuhkan suatu qarinah yang menunjukkan adanya 

keinginan dan kesengajaan untuk melaksanakan akad nikah, qarinah tersebut 

berupa disebutkannya lafadh berasal dari kata shadaqa (mahar) dalam akad. 

Penyebutan shadaqa merupakan suatu qarinah atau petunjuk adanya suatu 

keinginan dan kesengajaan untuk melangsungkan akad nikah. Lafadh ijab ghairu 

shariẖ terbagi menjadi dua bagian yaitu lafadh  yang sudah ittifaq atau sudah 

disepakati dan lafadh yang masih ikhtilaf atau lafadh-lafadh yang masih terdapat 

perselisihan diantara para Ulama Malikiyah dalam hal boleh tidaknya lafadh-lafadh 

tersebut digunakan dalam pelaksanaan ijab kabul. 

Adapun lafadh ghairu shariẖ yang disepakati hanya satu lafadh yaitu lafadh 

wahaba. Ijab yang menggunakan lafadh wahaba disyaratkan adanya pernyataan 

shadaqa.. Contoh ijab yang menggunakan lafadh wahaba yaitu “wahabtuha laka bi 

shodaqin kadza”.84
 

Sedangkan lafadh ijab ghoiru shoriẖ yang masih ikhtilaf yaitu lafadh yang 
 

menunjukkan waktu selama-lamanya atau tidak terbatas. Lafadh-lafadh tersebut 

adalah ba„a, mallaka, akhlala, a„tha, manaẖa. Masing-masing lafadh ini masih 

diperselisihkan oleh para Ulama Malikiyah. Mereka terbagi menjadi dua kelompok 

pendapat yaitu: pertama, pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Qashshar, Abdul 

Wahab, al-Baji dan Ibnu al-Arabi, menurut mereka lafadh-lafadh tersebut bisa dan 

sah  digunakan  dalam  ijab  kabul  dengan  syarat  harus  menyebutkan  qarinah 

shadaqa. Pendapat kedua dilontarkan oleh Ibnu Rusyd yang terdapat dalam kitab 
 
 
 

83Al- Habib bin Thahir, al-fiqh al-Mâliki wa Adillatuhu, h. 204. 
 

84Al- Habib bin Thahir, al-fiqh al-Mâliki wa Adillatuhu, h. 204.



50  
 
 
 

al- Muqoddimat, menurut beliau lafadh-lafadh tersebut tidak bisa dan tidak sah 

digunakan dalam ijab walaupun dengan disebutkannya qarinah shadaqa. 

Qarinah juga bisa dalam bentuk dengan penyebutan mahar, menghadirkan 

beberapa orang dan kefahaman para saksi akan maksud dari sesuatu yang dilakukan 

oleh kedua orang yang berakad.85
 

Madzhab Malikiyah juga menyebutkan lafadh-lafadh ijab yang ghairu 

shoriẖ yang telah sepakati ketidaksahan penggunaannya di dalam pelaksaan ijab 

kabul, yaitu lafadh yang menunjukkan waktu yang terbatas atau tidak untuk 

selamanya, adapun lafadh-lafadh tersebut antara lain lafadh ẖabasa, a‟ara, waqafa, 

dan ajara.86
 

Kabul yang diucapkan oleh pihak suami atau yang mewakilinya dalam 
 

madzhab Malikiyah yaitu lafadh qabala yang artinya menerima dan radhiya yang 

artinya sepakat. Adapun contohnya seperti ucapan suami “qabiltu zuwwajaha” atau 

“radhitu zuwwajaha”. 

Ulama madzhab Malikiyah merumuskan beberapa syarat shighat akad nikah 

antara lain: 

1)  Lafadh ijab kabul menunjukkan arti saat itu juga akad telah selesai atau 

terpenuhi. Jadi kalau akad masih digantungkan pada waktu tertentu maka 

akad tidak sah.87
 

2)  Satu majelis, yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini 

dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari 

itu  jika  ijab  kabul  tidak  dilaksanakan  dalam  satu  majelis  maka  akan 

berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut. 
 
 
 
 

85Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, h. 6523. 
 

86Wahbah Zuhaili, al-Maliki, h. 31. 
 

87Wahbah Zuhaili, al-Maliki, h. 111.
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3)  Kesesuaian  antara  kabul  dengan  ijab,  maksudnya  adalah  apa  yang 

diucapkan dalam lafadh kabul harus sesuai dengan apa yang dilafadhkan 

pada ijab. 

4)  Tidak boleh ada pemisah yang panjang antara pelafalan ijab dengan kabul. 
 

5)  Menggunakan lafadh yang khusus, yaitu menggunakan lafadh yang sah 

digunakan dalam ijab kabul.88
 

3.  Ijab dalam Madzhab Syafi’iyah 
 

Madzhab Syafi’iyah didirikan oleh Muẖammad bin Idris bin Abbas bin 

Utsman bin Syafi’i bin Said bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Manaf. 

Beliau dilahirkan di kota Ghazzah, wilayah Palestina di tepi laut tengah tahun 150 

H atau tahun 767 M. sejak kecil Beliau sudah ditinggal wafat ayahnya, kemudian 

dalam usianya yang masih 2 tahun Ibunya membawanya ke Makkah dan menetap 

selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah. Beliau wafat tahun 204 H. 

Pengertian ijab dan kabul dalam madzhab Syafi’iyah sama dengan 

pengertian- pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab 

Syafi’iyah, yaitu ijab merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu 

kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan 

kabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk 

menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon 

suami atau yang mewakilinya. 

Mengenai lafadh-lafadh  ijab  yang dibenarkan  penggunaannya di dalam 

pelaksaan akad pernikahan, Ulama Syafi’iyah hanya membatasi membatasi pada 

dua lafadh saja, yaitu lafadh yang berasal dari kata nakaẖa dan lafadh zawwaja. 

Pembatasan yang  sangat  ketat  terhadap  lafadh  akad  nikah  dalam  madzhab 

Syafi'iyah  ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadh inilah secara 
 

 
 

88Abdul Raẖman al-Jaziri, Kitâb al-fiqh, h. 19.
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pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadh 

tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan 

persaksian ijab kabul kalau menggunakan selain lafadh yang berasal dari kata 

nakaẖa dan lafadh zawwaja menyebabkan  ketidaksahan persaksian akad nikah 

karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan 

akad.89
 

Adapun  dalil-dalil   yang  dipegang  dan  digunakan  oleh  para  Ulama 
 

Syafiʻiyah dalam membatasi penggunaan lafadh ijab kabul hanya pada lafadh yang 

berasal dari kata nakaẖa dan lafadh zawwaja yaitu berpegang pada hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim:90
 

Abu Bakar bin abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar 
berkata: Hatim bin Ismail berkata kepada kita dari Ja‟far dari Bapaknya 
berkata:  Nabi  SAW.  bersabda:  takutlah  kepada  Allah  dalam  urusan 
perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan 
Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. 

 

Hadits tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa bahwa lafadh ijab yang 

digunakan dalam akad pernikahan adalah hanya terbatas pada lafadh yang berasal 

dari kata nakaha dan zawwaja, yaitu dengan adanya sabda Nabi SAW   yang 

berbunyi ”bi kalimatillah”. Adapun kalimat Allah SWT yang menjelaskan 

pernikahan hanya menggunakan lafadh yang berasal dari nakaẖa dan lafadh 

zawwaja. Maka tidak sah menggunakan lafadh-lafadh kinayah dari kedua lafadh 

tersebut, karena kinayah membutuhkan suatu niat. Hal ini berkaitan dengan 

keabsahan persaksian dalam akad, karena persaksian ijab kabul adalah 

menyaksikan secara konkrit pelafalan nikah dari calon suami atau yang mewakili. 

Ijab kabul yang menggunakan kinayah membutuhkan suatu niat, sedangkan letak 

niat berada dalam hati, maka persaksian tidak terjadi karena kita tidak bisa melihat 
 

 
 

89Abi Zakariya Muẖyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Kitâb al-Majmû„, Juz 17 (Cet. I; Beirut: 
Dar Ihya‟ al-Turats al-Arabi,), h. 208. 

 
90Abi Husain Muslim bin Hujjaj, h. 561.
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dan menyaksikan sesuatu yang berada dalam hati.91
 

 
Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam mengesahkan lafadh yang berasal 

dari kata nakaẖa dan lafadh zawwaja yaitu: salah satu Ulama Syafiʻiyah yang sangat 

terkenal yaitu Imam Nawawi dalam kitab majmu‟ menjelaskan bahwa pernikahan 

tidak akan sah kecuali dalam ijab kabul menggunakan lafadh an-Nikâẖ atau al- 

Tazwîj.92
 

Adapun   tanggapan   Ulama   Syafiʻiyah    tentang   digunakannya   lafadh 
 

wahaba dalam surat al-Aẖzab ayat 50 yaitu menurut mereka penggunaan lafadh 

wahaba tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan 

kata wahaba bagi Nabi Muhammad saw.93 Kekhususan tersebut dapat diketahui 

dari ayat itu sendiri yaitu pada kalimat “khalishatan laka” kalimat tersebut 

menunjukkan bahwa lafadh wahaba bisa sah digunakan dalam ijab kabul 

pernikahan kalau yang melakukuan akad tersebut adalah Nabi Muhammad saw.94
 

Adapun komentar terhadap akad nikah  yang dilakukan oleh Nabi saw. 

kepada salah seorang sahabat yang menggunakan lafadh mallaka yaitu hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab shohih bukhori yaitu menurut mereka 

hal tersebut berasal dari perawi hadits yang dimungkinkan meriwayatkan hadits 

secara makna saja, juga dimungkinkan lafadh mallaka tersebut dimurodifkan atau 

disamakan dengan lafadh zaujun atau lafadh yang berasal dari kata zawwaja.95
 

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu: 
 

Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. 
 

1)  Ijab kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu. 
 

 
 

91Abdul Raẖman al-Jaziri, Kitâb al-fiqh, h. 17. 
 

92Abi Zakariya Muẖyiddin bin Syaraf, h. 209. 
 

93Abi Zakariya Muẖyiddin bin Syaraf, h. 209. 
 

94Muẖammad bin Idris al-Syafi‟I, h. 145. 
 

95Wahbah az-Zuhaili, al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, h. 6524.
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2)  Ijab kabul menggunakan lafadh yang berasal dari kata at-Tazwij atau an- 

Nikah.96
 

3)  Antara pengucapan ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh dipisah 

dengan pemisah yang panjang.97
 

4)  Antara ijab dan kabul harus sesuai.98
 

 

5)  Ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis.99
 

 
4.  Ijab dalam Madzhab Hanabilah 

 
Hanabilah merupakan madzhab fikih yang didirikan oleh Aẖmad ibnu 

Muẖammad Ibnu Hanbal ibnu Asad ibn Idris ibn Adullah ibn Hasan al-Syaibaniy. 

Beliau lahir Marwa tanggal 20 Rabi‟ al-Awwal 164 H, Beliau wafat pada tahun 241 

H. Ulama Hanabilah dalam dalam menetapkan hukum cenderung sama dengan 

pendiri Madzhab sebelumnya yaitu madzhab Syafi‟iyah hal ini disebabkan karena 

salah satu guru pendiri madzhab Hanabilah dalam bidang fikih adalah Imam Syafi‟i. 

Sebelum  mendirikan  madzhab  sendiri  Imam  Ahmad  menjadi  pengikut  setia 

Imam Syafi‟i, bahkan tidak pernah berpisah dengan gurunya kemanapun gurunya 

pergi kecuali setelah Imam Syafi’i pergi ke Mesir.100 Tidak terkecuali dalam bab 

nikah madzhab Hanabilah cenderung mirip dengan madzhab Syafi’iyah, mulai 

definisi, rukun, syarat dan lain-lain. 

Definisi ijab kabul dalam Madzhab Hanabilah hampir sama dengan definisi 

yang telah dikonsepkan oleh madzhab-madzhab sebelumnya. Menurut mereka ijab 

merupakan lafadh kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau 
 
 
 
 

96Syamsuddin Muẖammad bin Muẖammad al-Khatibi, al-Iqnâʻ, Juz II (Cet. III; Beirut: Dar 
al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007), h. 245. 

 
97Musthafa al-Khin, h. 53. 

 
98Abdullah bin Umar, h. 51. 

 
99Abdul Raẖman al-Jaziri, Kitâb al-fiqh, h. 21. 

 
100Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Mazhab, h. 190.
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orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada 

calon suami atau wakilnya.101 Sedangkan kabul merupakan ucapan penerimaan 

yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.102
 

Adapun lafadh-lafadh ijab  yang sah digunakan  dalam akad pernikahan 

menurut madzhab Hanabilah hanya ada dua yaitu lafadh yang berasal dari kata 

nakaẖa dan lafadh zawwaja. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa suatu ijab kabul 

pernikahan yang tidak menggunakan kedua lafadh ini hukumnya tidak sah, karena 

menurut mereka hanya kedua lafadh inilah yang direkomedasikan keabsahannya 

oleh Allah SWT. 

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa Allah SWT hanya mengesahkan ijab 

kabul pernikahan yang menggunakan lafadh yang berasal dari kalamullah yaitu 

lafadh yang berasal dari kata nakaẖa dan lafadh zawwaja. Menurut mereka lafadh- 

lafadh selain yang berasal dari kata nakaẖa dan zawwaja adalah lafadh yang masih 

berbentuk kiasan atau kinayah. Mereka menolak penggunaan lafadh-lafadh kinayah 

dalam ijab kabul pernikahan disebabkan karena lafadh tersebut tidak menunjukkan 

kejelasan hukum kecuali kalau diiringi dengan adanya suatu niat. Adapun niat itu 

tempatnya berada dalam hati sehingga tidak bisa diketahui secara konkret, maka 

persaksian dalam pernikahan tidak bisa terjadi. Apabila persaksian tidak bisa terjadi 

maka suatu akad tidak akan sah.103
 

Ulama Hanabilah memperkuat pendapatnya dengan beberapa dalil baik 
 

berasal dari al-Qur‟an maupun al-Hadits. Menurut Muẖammad bin Aẖmad bin 
 

Abdul Azizsalah satu Ulama kalangan Hanabilah. 
 
 
 
 

101Muẖammad  Nashiruddin al-Albani, al-Mu‟tamad,  Juz II (Cet. II; Beirut: Dar al-Khair, 
2001), h. 154. 

 
102Zainuddin al-manji bin Usman, al-Mumta‟fî Syarẖi Muqna‟, Juz III ( Cet. III; Makkah: 

Maktabah al-Asadi, 2003), h. 548 
 

103Umar sulaiman al-asyqar, h. 87.
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Adapun lafadh kabul yang diucapkan oleh calon suami atau yang 

mewakilinya menurut madzhab Hanabilah adalah kata yang berasal lafadh qabala 

dan lafadh radhiya. Seperti ucapan calon suami ketika menjawab ijab dari pihak 

calon istri “qabiltu hadza an-nikâh atau radhîtu hadza an-nikâh” 

Tanggapan Ulama Hanabilah tentang penggunaan lafadh-lafadh kinayah 

oleh madzhab-madzhab yang merekomendasikan keabsahan lafadh kinayah sama 

dengan tanggapan-tanggapan  yang dilontarkan oleh madzhab Syafi’iyah, yaitu 

pertama tentang penggunaan lafadh wahaba yang disandarkan pada al-Qur’an surat 

al-Ahzab ayat 50:104
 

Lafadh “wahaba” dalam ayat ini hanya dikhususkan untuk ijab kabul yang 
 

dilaksanakan  oleh  Nabi  saja,  tidak  untuk  umum.  Hal  ini  dibuktikan  dengan 
 

tercantumnya lafadh “ khâlishatan laka min dûnil mu‟minin”.105
 

 
Adapun  tanggapan  mengenai  penggunaan  lafadh  mallaka  dalam  hadits 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,106 yang berbunyi: 

Menurut Madzhab Hanabilah dalam hadits di atas Nabi SAW 

menggabungkan kata-kata “zawwajtukaha”, ”unkihtaha” dan ”zawwajnâkaha” 

menjadi satu kata yaitu mallaka. Mereka juga menyatakan bahwa si perawi hadits 

meriwayatkan hadits secara maknawi, dengan mengira-ngirakan bahwa kata-kata 

“zawwajtukaha”, “unkihtaha” dan “zawwajnâkaha” menggunakan satu makna.107
 

Madzhab Hanafi berpandangan bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan 
 

segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, meski dengan lafal “at-tamlik” 
 

(kepemilikan),   “al-hibah”   (penyerahan),   “al-Bai’”   (penjualan),   “al-a’tha” 
 
 
 
 
 

h. 429. 

104QS. Al-Ahzab (33):50 
 
105Muhammad Abdullah bin Ahmad, al-Mughni, Jus VII (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah), 
 
 
106Muhammad bin Ismail al-Bukhari, op.cit. h. 445 
 
107Zainuudin al-Manji, h. 548.
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(pemberian), “al-ibahah” (pembolehan) dan “al-ihlal” (penghalalan), sepanjang 

akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan 

tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal “al-ijarah” (sewa) atau “al- 

‘ariyah” (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kontinuitas atau 

kelestarian. 

Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpandangan bahwa akad nikah 

dianggap sah jika menggunakan lafal “an-nikah” dan “az-zawaj” serta lafal-lafal 

bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal “al-hibah” dengan syarat harus 

disertai atau diikuti dengan penyebutan mahar atau mas kawin, selain kalimat/kata- 

kata tersebut di atas dianggap tidak sah. 

Sedang Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan 

kata bentukan dari lafal “at-tazwij” dan lafal “an-nikah” saja, selain dari itu maka 

akadnya tidak sah. 

Berdasarkan hukum asalnya, ijab datang dari wali calon pengantin wanita 

dan kabul dari calon pengantin lelaki. Wali mengatakan, “saya nikahkan anak 

perempuanku  Fulana binti Fulan kepadamu” lalu pengantin lelaki menjawab, 

“saya terima nikahnya Fulana binti Fulan”. Ketika kabul didahulukan, dimana 

pengantin lelaki lebih dahulu mengatakan kepada wali, “nikahkan saya dengan 

anakmu”, lalu wali berkata, “saya nikahkan kamu dengannya”, maka timbul 

pertanyaan terkait apakah akad tersebut dinyatakan sah atau tidak? Imamiyah dan 

tiga Madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Mazhab Hambali mengatakan 

tidak sah.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 313.
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D.  Kerangka Konseptual 
 
 
 

DASAR HUKUM 
 

1.   Al-Qur’an (Qs. An-Nisa/4: 21) 
 

2.   Hadits Riwayat Muslim 
 
 
 
 
 

PONDOK PESANTREN DARUL 
 

ISTIQAMAH MACCOPA MAROS 
 
 
 
 
 

PROSES AKAD NIKAH 
 

TANPA SIGHAT KABUL 
 
 
 
 
 
 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



 

 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Metode merupakan cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.1 

 
Sedangkan penelitian adalah sesuatu dalam rangka menemukan kebenaran dengan 

cara sistematis, menekankan pada aspek-aspek atau masalah-masalah yang dapat 

dipecahkan.2  Oleh karna itu, metode penelitian adalah suatu cara atau alternatif 

yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk menemukan 

kebenaran  yang tersusun  secara sistematis  atau  secara ilmiah  dengan  maksud 

menemukan fakta-fakta sesuai teknis pelaksanaan untuk menguji kebenaran suatu 

pengetahuan.3 Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian sebelumnya yang 

menitikberatkan terhadap suatu masalah tertentu, untuk menghasilkan penelitian 

yang baik dan benar, maka penulis perlu memaparkan metode penelitian yang akan 

digunakan, sebagai berikut: 

 
A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

 
1.   Jenis Penelitian 

 
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah ditetapkan, maka 

penelitian ini dilaksanakan di lapangan (field research), yakni di Pondok Pesantren 

Darul Istiqamah Maccopa Maros. Masyarakat pesanteren yang yang tinggal atau 

menetap di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros tersebut memiliki 

pemahaman yang unik mengenai prosesi akad nikah khususnya dalam ijab kabul, 

sehingga menarik untuk diteliti. 
 
 
 

1Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, 

Agama, dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012), h. 7. 
 

2Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, 

Agama, dan Humaniora, h. 1. 
 

3Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 
h. 12. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif 

subyek) lebih dikedepankan dalam penelitian kualitatif. Kajian teori dimanfaatkan 

sebagai petunjuk agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. 

Selain dari itu kajian teori juga memiliki manfaat dalam memberikan gambaran 

umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.4 

2.   Lokasi Penelitian 
 

Sebelum penelitian ke lapangan peneliti mengadakan penelitian terlebih 

dahulu dengan menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi 

penelitian yaitu di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros yang terletak 

di Jl. Poros Makassar-Maros KM. 25 Komp. City of Darul Istiqamah Maccopa, 

Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam memperoleh data, penulis mengambil objek penelitian yaitu: tokoh 

agama/ustadz, tokoh masyarakat, dan informan/praktisi di Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah Maccopa Maros tentang bagaimana mereka dalam memahami dan 

memaknai ijab kabul. 

 
B.  Pendekatan Penelitian 

 

 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan, yaitu: 

 
1.   Pendekatan Teologis-Normatif. 

Pendekatan teologis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan 

kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan dapat diterapkan untuk 
 
 
 
 

4Wikipedia  Ensiklopedia  Bebas,  Metodologi  Penelitian,  https//id.wikipedia.org/wiki/ 
Metodologi_penelitian (28 Juni 2021)
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memberi ketentuan hukum terhadap kasus ijab kabul yang berlaku di 

lingkungan Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. 

2.   Pendekatan Sosiologis 
 

Pendekatan sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan ijab kabul dalam akad nikah yang mana 

shigat kabul tidak dilafalkan oleh pengantin pria di Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah Maros. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini juga adalah 

melakukan penyelidikan dengan cara melihat peristiwa sosial untuk 

memahami hukum yang berlaku di komunitas/masyarakat.5 

3.   Pendekatan Studi Kasus 
 

Pendekatan studi kasus adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana 

dalam penelitian ini peneliti menelaah "kasus" tertentu dalam konteks atau 

setting kehidupan nyata kontemporer. 

 
C.  Sumber Data 

 

 
Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu data yang bersifat 

primer dan data yang bersifat sekunder. 

1.   Sumber Primer 
 

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.6 

 
Dengan kata lain, data diambil secara langsung oleh peneliti dari objek penelitianya 

di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. Berikut sumber data primer 

dalam penelitian ini: 

a.   Keterangan keluarga atau orang yang mengetahui atau melakukan praktik ijab 

kabul dalam akad nikah yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Istiqamah 

Maccopa Maros. 
 

4-5 

5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h. 
 
6Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.
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b.  Pandangan tokoh masyarakat atau sesepuh terkait praktik ijab kabul dalam akad 

nikah yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. 

c.   Pendapat tokoh agama/kiyai atau ustadz terkait praktik ijab kabul dalam akad 

nikah yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. 

2.   Sumber Sekunder 
 

Data sekunder merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk 

melengkapi data premier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain 

atau tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.7 Data sekunder biasanya 

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam hal ini 

penelitian dilakukan dengan menelusuri bahan bacaan berupa jurnal-jurnal, buku- 

buku fiqih, buku-buku agama Islam, artikel, website, serta data yang di proleh dari 

dokumentasi yang linear dengan penelitian peneliti. 

 
D.  Metode Pengumpulan Data 

 

 
Selain menggunakan metode penelitian yang tepat, diperlukan pula suatu 

teknik pengumpulan data yang bersesuaian dengan kemampuan peneliti. 

Adapun cara yang dipakai peneliti dalam rangka pengumpulan data sebagai 

acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Observasi 
 

Observasi (pengamatan) pada dasarnya adalah pemusatan pengamatan 

terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan seluruh panca indera. Pedoman 

observasi dapat berupa kegiatan yang timbul dan diamati. Oleh karena itu, 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi non-sistematis dimana 

peneliti   mengamati   secara   lansung   tanpa   menggunakan   pedoman   sebagai 

instrument pengamatan. 
 
 
 
 

7Saifudin Azwar, Metode Penelitian, h. 91.
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2.   Wawancara 
 

Wawancara (interview) adalah dialog dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden atau 

informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara 

yang tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ialah dimana penulis bebas 

menanyakan apa saja kepada responden, tetapi juga mengigat akan data apa yang 

dikumpulkan. 

3.   Telaah Dokumen 
 

Riset kepustakaan ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui kepustakaan dengan membaca buku-buku, majalah 

surat kabar, bulletin dan refrensi yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam 

penelitian ini peneliti juga menelaah dokumen dari Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah Maros. 

 
E.  Instrumen Peneltian 

 

 
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan atau dipakai dalam 

mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati.8 Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

dimaksud berupa alat panduan, berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk 

menginterview atau mewawancarai narasumber/informan yang sudah ditentukan 

untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Instrumen lain yang peneliti 

gunakan dalam menunjang penelitian ini adalah berupa studi dokumen yang mana 

peneliti menelaah dokumen-dokumen yang ada pada Pesantren Darul Istiqamah 

Maccopa  Maros.   Peneliti   juga   melakukan   kajian   pustaka  dimana   peneliti 
 
 
 
 
 

8Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 148.



64  
 
 
 

mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dengan pembahasan guna 

dijadikan instrumen dalam penelitian ini. 

 
F.  Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

 

 
Data yang dikumpulkan, baik data kepustakaan maupun data lainnya di 

analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai praktik ijab qabul dalam akad nikah yang berlaku di Pondok Pesantren 

Darul  Istiqamah  Maros,  praktik  ijab  qabul ini menurut  apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang 

didasarkan pada faktor atau fenomena yang terjadi di lapangan dengan 

mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan 

studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta 

diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data serta mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan 

gambaran tentang betapa pentingnya  kedudukan analisis data dilihat dari segi 

tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari 

data. 
 

Teknik   analisis   data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.    Pengumpulan Data (Data Collection) 
 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi.
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2.    Reduksi Data (Data Reduction) 
 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat  gugus- 

gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan 

data/informasi yang tidak relevan. 

3.    Display Data 
 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan  pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification) 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. 

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis 

data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan  upaya 

berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah 

dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan 

fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang kemudian diambil intisarinya saja. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi,
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dokumen resmi, dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan 

studi dokumentasi. 

 
G. Pengujian Keabsahan Data 

 

 
Agar dapat menguji keabsahan data guna mengukur tingkat validasi hasil 

penelitian peneliti, maka dilakukan dengan teknik trigulasi. Teknik trigulasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang diperoleh. Pengamatan lapangan dilakoni 

dengan memusatkan perhatian secara berkesinambungan dan bertahap sesuai 

dengan fokus penelitian peneliti yaitu mengenai proses akad nikah pada Pesnteren 

Darul Istiqamah Maccopa Maros, selanjutnya mendiskusikan dengan narasumber 

maupun informan yang dianggap memahami permasalahan dengan baik. 

Konsistensi tahapan-tahapan penelitian peneliti ini tetap berada dalam 

kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling terkait satu sama lain, 

sehingga hasil penelitian peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi 

penelitian yang diharapkan dari keseluruhan proses penelitian ini adalah menarik 

beberapa simpulan dan tetap signifikan dengan data-data yang telah dikumpulkan. 

Sehingga hasil penelitian peneliti ini dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah 

yang representatif.



 

 
 
 

BAB IV 
 

AKAD NIKAH TANPA SIGHAT KABUL 
 

DI PESANTREN DARUL ISTIQAMAH MACCOPA MAROS 
 
 
 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 

1.   Sejarah Berdiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
 

Pondok Pesantren Darul Istiqamah Maccopa didirikan oleh K.H Akhmad 

Marzuki Hasan pada tahun 1970. Beliau lahir pada 31 Januari 1917 di kabupaten 

Sinjai. K. H. Marzuki Hasan di lahirkan dari keluarga yang lumayan religius, 

disiplin, keras, namun penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Ayahanda beliau 

benama K. H. Hazan, seorang Qhadi di Sinjai Timur juga sosok tokoh masyarakat 

yang gigih dalam pengembangan Syiar Islam di Kabupaten Sinjai, sedangkan 

ibunya bernama Syarifah Aminah. K.H Hazan sangat ketat dalam membina dan 

mendidik anakanaknya sehingga kemudian berhasil mencetak seorang tokoh agama 

yang bernama K.H Marsuki Hazan. Sosok inilah yang berhasil membangun dan 

menggembangkan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa. 

Sebagaimana yang telah di kemukakan pada bab pendahuluan bahwa pada 

tahun 1969 berdirilah sebuah yayasan yang bernama “Yayasan Pembina Da’wah 

Islamiah” yang tidak lama setelah pendirian yayasan tersebut, yaitu pada tahun 

1970   berdirilah sebuah pesantren yang diberi nama pesantren Darul Istiqamah, 
 

yayasan dan pesantren tersebut didirikan dan diprakarsai oleh Kiai H. Marzuki 
Hasan. 

 

 
 
Adapun latar belakang didirikannya adalah melihat tidak tepatnya cara

 

da’wah Islamiah di kalangan umat Islam. Dalam kata lain, da’wah yang dilakukan 

tidak dapat merubah keadaan umat Islam. Hal ini yang mendorong beliau berusaha 

mendirikan media da’wah melalui pembinaan pendidikan pesantren. Pendidikan 

harus  bertujuan  memberikan  materi  pembelajaran  agama  untuk  memberikan 
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kekuatan iman kepada anak-anak, agar imanlah yang menjiwai segenap tingkah 

lakunya. Sesudah diberikan pendidikan keimanan barulah diberikan pendidikan 

akhlak, kemudian diberikan pendidikan keterampilan untuk dapat bekerja dan tahu 

mengatasi hidup sendiri. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan pesantren 

Darul Istiqamah yang antara lain dikatakan bahwa: 

“Melihat terjadinya hal yang tidak di inginkan dikalangan Muballigh dan para 
ulama, yaitu dengan adanya muballigh yang menyalahgunakan da’wah dan 
ulama  yang  menjatuhkan  nama  Islam,  maka  timbullah  pemikiran  untuk 
mendirikan  satu  lembaga  pendidikan  yang  berbentuk  pesantren  untuk 
mencetak pribadi dan kader Muslim yang berorientasi kepada al-Qur’an dan 
sunnah Rasul saw. secara istiqamah agar bisa mengatasi keadaan yang tidak 
diinginkan itu. Di samping itu supaya para santri lebih mantap beristiqamah 
dibekalilah   keterampilan-keterampilan   dengan   harapan   jangan   sampai 
menganggur, bisa berdiri sendiri/berwiraswasta dan tidak perlu mengemis, 
maka untuk merealisasikan ide itu didirikan pesantren Darul Istiqamah”.1

 
 

Dari ungkapan tersebut, pesantren Darul Istiqamah di dirikan pada dasarnya 

adalah mepunyai latar belakang yang sama dengan pesantren-pesantren yang ada di 

Sulawesi Selatan khususnya. Pesantren tersebut dititik beratkan pada usaha 

pembinaan umat, dan pemurnian ajaran agama Islam yang tetap menuju kepada 

nilainilai (kaidah-kaidah Alquran dan sunnah Rasul), mencetak insan kami 

(muslim) yang benar-benar utuh dalam menegakkan syiar Islam di tengah-tengah 

masyarakat. Bahwa berdirinya pesantren Darul Istiqamah dilatar belakangi oleh 

adanya kekeliruan di kalangan muballigh/ muballigat dan ulama yang terkadang 

dapat merusak dan mengotori ajaran agama Islam, terutama dalam hubungannya 

dengan aqidah dan ibadah sebagai amalan yang sudah bersifat tanqiqi. 

Dengan  modal  santri  7  orang mereka mulai  membangun  gubuk-gubuk 

darurat yang sangat sederhana di atas tanah yang luasnya kira-kira 1 hal. Satu tahun 

kemudian jumlah santrinya menjadi 20 orang tahun berikutnya sudah meningkat 

menjadi 175 orang. Perkembangan pesantren Darul Istiqamah ini mulai nampak 

setelah kiai Marsuki Hazan mulai tinggal bersama-sama dengan para santrinya 
 
 

1Arsip, Pesantren Darul Istiqamah Maccopa (Maros), h. 2
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dalam pesantren. Sejak saat itu pesantren ini menarik banyak santri dan jumlah 

santri di Pesantren Darul Istiqamah sampai tahun 1990 berjumlah 664 orang.2
 

Materi pendidikan pada tahap pertama adalah pendidikan agama. Hal ini 

penting untuk memberikan kekuatan iman kepada setiap santri. Pada tahap kedua 

diberikan pendidikan keterampilan, untuk dapat bekerja dan tau menangani 

hidupnya sendiri. Anak-anak yang  Masuk di pesantren ini berasal dari berbagai 

golongan organisasi Islam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan malahan ada 

yang dari tarekat khalwatiah dan yang lebih menarik pada pesantren Darul 

Istiqamah ini, adalah letaknya yang dikelilingi oleh pengikut-pengikut fanatik dari 

aliran tarekat Khalwatiah. Anak-anak dari keluarga pengikut aliran tarekat tersebut 

banyak yang menjadi santri di pesantren dan orang tua mereka sama sekali tidak 

menanyakan kepada mereka tentang iman yang dipelajari dari pesantren. Orang tua 

mereka pada umumnya bersikap hormat kepada pesantren dan tidak ada gejala- 

gejala bahwa mereka akan menimbulkan kerusuhan dengan adanya pesantren di 

dekat pusat gerakan tarekat Khalwatiah. 

Adapun pendukung pesantren Darul Istiqamah yang didirikan di kampung 

Maccopa, kecamatan Mandai, kab Maros, tidak akan berdiri dengan tegak tanpa 

adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Pendukung utama berdirinya 

pesantren Darul Istiqamah adalah pemerintah. Ini sesuai dengan hasil musyawarah 

Panglima Kodam XIV Hasanuddin pada waktu itu, dengan alim ulama se Sulawesi 

Selatan dan Tenggara. Untuk mendirikan pendidikan Islam (pesantren) dan 

membina masyarakat khususnya umat Islam akibat dari pemberontakan DI/TII di 

Sulawesi Selatan dan Tenggara. 

Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat dan dermawan-dermawan yang sangat 
 

membantu dan berperan penting dalam pendirian pesantren Darul Istiqamah, baik 
 

 
 

2 Arsip, Pesantren Darul Istiqamah Maccopa (Maros), h. 3
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dari segi materi maupun dari segi in material yaitu, La Tanrang, Akhmad Jalil 

Thahir, Masdar Wahab,  H. Salaman  T,  H Abdullah Daeng Mannuntung, dan 

Kamaluddin Sakku. Berkat dukungan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dan 

dermawandermawan pesantren Darul Istiqamah dapat berdiri dengan tegak dan 

berkembang sampai saat ini. Walaupun banyak mendapat tantangan dan hambatan, 

kesemuanya itu dapat diatasi dengan penuh kebijaksanaan serta ketabahan, 

ketekunan dan kesabaran dari para pengurus.3 

2.   Kondisi awal berdiri Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
 

Pada awal berdirinya pesantren Darul Istiqamah, banyak menghadapi 

tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam yaitu tidak 

adanya tenaga pengasuh, sedangkan tantangan dari luar datang dari lingkungan 

pesantren itu sendiri, seperti adanya aliran khalwatiah yang dikenal amat fanatik. 

Untuk menjaga agar tidak terjadi bentrokan antara pesantren dan masyarakat 

lingkungan sekitarnya diadakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dan 

rasional kepada para pimpinan tarekat khalwatiah tersebut. Misalnya mengadakan 

pengajian dari rumah ke rumah disekitar lingkungan pesantren. Dengan modal 

hanya 7 orang santri mereka memulai membangun gubuk-gubuk darurat di atas 

tanah seluas 1 hektar. Dengan semangat dan tekat yang kuat serta keikhlasan semata 

karena Allah Swt. Dimulailah pendidikan formal di pesantren Darul Istiqamah ini, 

dengan diasuh oleh K.H Marsuki Hasan selaku pemimpin pesantren. Dalam 

mengelolah lembaga pendidikan pesantren tersebut mereka dibantu oleh keluarga 

terutama anak-anaknya yang banyak membantu dan berperan dalam kegiatan 

pendidikan di pesantren. 

Perkembangan  pendidikan  pesantren  Darul   Istiqamah  pada  awalnya 
 

kelihatan agak lambat. Perkembangan pesantren ini mulai nampak setelah K.H 
 

 
 

3Arsip, Pesantren Darul Istiqamah Maccopa (Maros), h. 10



71  
 
 
 

Marsuki Hasan bersama-sama para santri-santrinya di pesantren dan orang tua 

santri mulai datang membawa anak-anaknya menjadi murid/santri pesantren. 

Perkembangan ini membuat pimpinan pesantren harus bekerja keras untuk 

menambah sarana fisik. Mereka menyediakan fasilitas perumahan untuk santri yang 

baru masuk dalam pesantren. 

Pesantren Darul Istiqamah pada awal berdirinya telah membuka empat 

tingkatan sekaligus, yakni tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Tahassus. 

K.H   Marsuki Hasan dalam memperlancar tugas pendidikan di pesantren Darul 

Istiqamah dibantu oleh anaknya sendiri dan beberapa tenaga pengasuh/guru 

lainnya, seperti Drs. Kamaruddin Sakku, Tajuddin Baso Rum, Kiai Haji Bakri 

Wahid, dan Masdar Wahab. Itulah yang banyak memegang peranan penting dalam 

perkembangan pendidikan di pesantren Darul Istiqamah pada awal berdirinya 

sampai sekarang.4 

Kiai  Haji  Marsuki  Hasan  sebagai  seorang  ulama  ahli  fiqh  dan  hafis 
 

(penghafal al-Qur’an) dengan penuh pengabdian memimpin pesantren. Dengan 

pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam dan pengalaman yang banyak, ia 

berusaha keras melaksanakan tujuan dan cita-cita pesantrenya yaitu mengutamakan 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral di antara para santrinya dan setelah 

dianggap mantap barulah diberikan pendidikan keterampilan untuk dapat bekerja 

dan tahu mengatasi hidupnya sendiri. 

Pada awal berdirinya mata pelajaran yang diajarkan di dalam pesantren 

Darul Istiqamah pada umumnya masih didominasi oleh pelajaran agama, namun 

demikian tidak berarti bahwa pelajaran umum tidak diajarkan hanya karena tidak 
 

 
 

hal. 80. 

4Marzuki Hasan, Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS. al-Muzammil,
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ada atau kurangnya tenaga pengasuh/guru (guru pengetahuan umum). Adapun mata 

pelajaran yang diajarkan pada priode awal berdirinya adalah sebagai berikut: al- 

Qur’an, Tafsir, Hadits, Tauhid, Fiqih, Usul Fiqih, dan Tarekh (Sejarah Islam). 

Sedangkan pelajaran akhlaq disamping teori juga langsung dalam praktek yang 

dituangkan di dalam peraturan-peraturan pesantren. Selain itu di ajarkan pula ilmu 

Tarbiyah atau pendidikan dan dakwah. Selain latihan da’wah juga dilaksanakan 

pengajian sebagai salah satu ciri pesantren pada tiap waktu sesudah shalat Magrib, 

Isya, dan Subuh. Dengan mata pelajaran: Tafsir, Hadits, Fiqh, Tauhid, akhlak, dan 

bahasa Arab dengan ilmu alatnya. Serta pelajaran Alquran (hafal Alquran) bagi 

tiap-tiap santri dengan dibagi menurut tingkat pendidikan dan umur. Untuk tingkat 

Ibtidaiyah harus menghafal juz amma (surah-surah pendek), tsanawiyah dan aliyah 

Alquran besar dengan masing-masing 5 juz dan 7 juz, serta tingkat khatam 30 juz 

bagi mereka yang mampu. Untuk menghafal Alquran ini mereka ditangani oleh 

pengasuh atau guru misalnya untuk tingkat Ibtidaiyah oleh Kamaruddin Sakku, dan 

tingkat Tsanawiyah Alyah oleh K.H. Arif Marzuki, sedangkan untuk penghafal 30 

juz ditangani langsung oleh K.H. Marsuki Hasan.5 

Santri-santri yang datang ke pesantren ini berasal dari berbagai daerah dan 
 

suku yang tentunya mereka yang dilatar belakangi oleh status sosial, budaya, dan 

adat istiadat yang berbeda-beda. Para santri tersebut pada umumnya bersal dari 

daerah Sulawesi Selatan. Namun ada juga dari luar, yakni dari Maluku, Timur- 

timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, bahkan ada juga dari luar negeri seperti 

Malaysia. Para santri yang datang ke pesantren selain belajar ilmu agama juga 

diajarkan dan dibekali ilmu dakwah yang dilaksanakan latihannya pada tiap malam 

kamis dan Jum’at. Tujuannya adalah sebagai bekal bagi para santri yang apabila 
 
 
 
 

5Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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setelah keluar dari pesantren dan kembali ke masyarakat dan mereka diharapkan 

dapat mengamalkan ilmu yang mereka dapat dari pesantren. 

Selain itu keterampilan pertanian  yang diberikan kepada santri, adalah 

merupakan bekal yang sangat berharga karena para santri yang datang ke pesantren 

Darul Istiqamah pada umumnya adalah petani. Penyuluhan yang diberikan oleh 

penyuluh pertanian kepada para santri adalah tentang cara-cara pemupukan 

pertanian  yang memberikan  bimbingan  kepada para santri  di  pesantren  Darul 

Istiqamah berasal dari penyuluh pertanian Kabupaten Maros. 

3.   Perkembangan Sistem Pendidikan dalam Pesantren Darul Istiqamah 
 

Dalam perkembangan kelembagaan pesantren Darul Istiqamah membagi 

perkembangan dalam beberapa fase yaitu: 

a.   Fase Kaderisasi 
 

Sejak berdirinya pesantren darul istiqamah kekuatan pertama dan utama 

pesantren ini ada pada kaderisasi. Kiai Ahmad Marzuki Hasan sebagai pengkader 

pertama, aktif menanamkan semangat perjuangan Islam yang damai dihati para 

santri. Beliau aktif memimpin shalat jamaah, Qiyamullah setiap malam, menuntun 

penghafalan Alquran, mengajarkan berbagai ilmu alat, tauhid, tafsir, hadis, dan 

fiqhi. Bahkan, beliau juga memimpin para santri bekerja bakti, membuka lahan 

perkebunan, dan beternak, aktif memimpin latihan dakwa para santri, dan 

menugaskan para santri dan mubaligh untuk berdakwa dibeberapa masjid dan 

beberapa daerah.6 

b.   Fase Ekspansi 

Pada  tahun  1978  atas  permintaan  mayarakat  dan  pembinaan  lebih 

mendalam  sehingga  KH.  Ahmad  Marzuki  Hasan  mulai  mengembangkan 
 
 

6 Fahruddin Ahmad (39 Tahun), Sekjen Pesantren Darul Istiqamah, Wawancara, Maccopa, 
29 Januari 2022



74  
 
 
 

pesantren keluar daerah  dengan mendirikan beberapa cabang diantaranya di 

Camba yang berjarak 30 km arah Timur dari Kota Maros, di Welado Kabupaten 

Bone, dan Puce’e Kabupaten Sinjai. Meskipun perkembangan terus berlangsung, 

KH. Ahmad Marzuki Hasan tetap berupaya mencari dan menghidupkan 

pesantren bukan hanya bergantung pada dana sumbangan masyarakat, namun 

mengembangkan kebun cengkeh di Puce’kebij akan untuk menetap di cabang 

tersebut dengan membawa 40 orang santri sehingga menyerahkan operasional 

pesantren kepada anaknya sebagai wakil pimpinan. Di bawah kepemimpinan KH. 

M. Arif Marzuki Hasan Pondok Pesantren Darul Istiqamah telah memiliki 28 

cabang yang tersebar di Indonesia bagian timur.7 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Mudir sekolah Pondok 
 

Pesantren Darul Istiqamah Maros. Sekarang ini Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah sudah memiliki 20 lebih cabang yang tersebar di Sulawesi selatan dan 

Sulawesi Tenggara serta daerah-daerah lainnya, seperti Sorong, Touti, dan 

Topoyo.8 

Fase ekspansi berawal pada tahun 1979 saat Kiai memutuskan kembali ke 
 

tanah kelahiran, Sinjai, dan bermukim di sana. Pesantren kemudian dipimpin oleh 

putra beliau yaitu Muhammad Arif Marzuki. Secara resmi, kepemimpinan 

dilimpahkan kepada beliau pada tahun 1983. 

Masa kepemimpinan Muhammad Arif Marzuki didominasi dengan gerakan 

ekspansif yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan berpesantren. Seperti 

perluasan lahan pesantren dari 2 Ha (1983) hingga mencapai 65 Ha (saat ini). 
 
 
 
 
 
 

h.83. 

7Marzuki Hasan, Shalat Malam Sumber Kekuatan Jiwa: Tafsir Tematik QS.al-Muzammil, 
 
 
8Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara,

Maccopa, 29 Januari 2022.
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Perluasan lokasi pesantren ini penuh dengan kisah-kisah perjuangan yang berkesan 

dan menyentuh nurani setiap orang yang belum mengenal arti perjuangan Islam. 

Perluasan kampus ini dibeli dengan uang receh para warga dan santri dimasa 

itu, sangat sering dilakukan mobilisasi infak dengan cara penjualan kalender dan 

sebagainya. Belum lagi tentang kisah-kisah kerja bakti warga dan santri hingga 

larut malam untuk membabat pohon, membuat jalan dan selokan, mengangkat 

rumah panggung, dan berbagai aktifitas “berat” lainnya. Tidak luput pula kesan 

kenikmatan makan bersama di lapangan dari pengolahan dapur umum, juga di 

lapangan. Kerja keras itu pun disambung dengan qiyamullail berjamaah. 

Fase ini ditandai pula dengan ekspansi pada bidang pendidikan. Tahun 1984 

adalah awal diterimanya alumni Pesantren Darul Istiqamah di LIPIA (Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab) Jakarta. Itulah awal interaksi dengan 

para dosen dan ulama Arab, kemudian dengan para donatur Arab. 

Dengan kedatangan bantuan Arab, terciptalah ekspansi pembangunan 

besarbesaran,  terutama dibeberapa cabang pesantren,  khususnya dalam  bentuk 

pembangunan masjid. Ekspansi dakwa semakin kuat melalui program nikah Islami 

yang sangat sering diselenggarakan secara sederhana tapi meriah, ramai tapi murah, 

dan semarak tapi syar’i. Nikah Islami di pesantren ini merupakan langkah nyata 

menggeser budaya nikah jahiliyah, seperti yang ada pada prosesi nikah adat. Nikah 

Islami seringkali diadakan secara massal.9 

c.   Fase Reformasi 

Selama 26 tahun Muhammad Arif Marzuki memimpin pesantren Darul 

Istiqamah, berbagai kemajuan spektakuler dan monumental telah mengantarkan 

pesantren lebih dikenal pada tingkat nasional dan di dunia Arab, khususnya LSM 
 

 
 
 

9Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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dan Lembaga Pemerintah penyalur bantuan dari Saudi Arabia dan Kuwait. Beliau 

juga telah membawa nama pesantren ke istana Negara dan Bina Graha. Bahkan, 

beliau telah diundang ke Kuwait dan Saudi Arabia atas kerjasama yang baik dengan 

penyaluran bantuan mereka.10
 

Tanggal 1 Januaari 2004 adalah salah satu hari bersejarah pada perjalanan 
 

pesantren tercinta ini. Hari itu, Muhammad Arif Marzuki menyerahkan 

kepemimpinan pesantren kepada putera sulung beliau, ustas Mudzakkir 

Muhammad Arif. 

Beliau telah menyelesaikan S1-nya di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Islam dan Arab) Jakarta tahun 1990 dan S2-nya di Jami’ah Imam Muhammad bin 

Sa’ud, Riyadh, Saudi Arabia tahun 1997. Berbekal ilmu dan pengalaman dakwah 

beliau yang luas (pernah berdakwah di Belanda, Jerman, Saudi Arabia, Malaysia, 

Singapura, Thailand, PT. Freeport, PT. Badak, dan sebagainya) dan pengalaman 

kerja beliau di atas Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia, serta pengkaderan Sang 

Kakek dan bapak tercinta sejak kecil, pimpinan murah senyum ini memulai babak 

baru perjuangan Pesantren Darul Istiqamah. 

Ustadz Mudzakkir M. Arif, MA. Mulai membenahi berbagai manajemen 

pengelolaan pesantren, seperti manajemen kantor pusat pesantren, manajemen 

masjid, pendidikan, dakwah, cabang-cabang pesantren, ekonomi, dan manajemen 

hubungan dan kerjasama. 

Fase pembaharuan yang baru dimulai ini adalah kelanjutan fase-fase 

sebelumnya, dan tidak saling kontradiktif. Pimpinan baru ini senatiasa mendapat 

pengarahan dari pendiri pesantren, sang Kakek yang mulia (87 tahun) dan bapak 

Pesantren, sang Abah yang mulia (63 tahun). 
 
 
 
 

10Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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Salah satu gebrakan di bidang dakwah yang dilakukan adalah program 

Tabligh Akbar yang telah 7 kali diadakan di beberapa tempat (al-Markaz al-Islami 

Kab. Maros, al-Markaz al-Islami Kota Makassar, Masjid Raya Kab. Bulukumba, 

Cab. Amamotu Kab. Kolaka-Sulteng, Cab. Babang Kab. Luwu, Cab. Cilallang Kab. 

Luwu, dan Cab. Mala-Mala, Kolaka Utara-Sulteng) yang senantiasa dihadiri ribuan 

jamaah, dan diselenggarakan atas kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.11
 

Selain itu, pesantren pun telah menerbitkan 2 judul buku yang monumental dan 
 

mendapat sambutan hangat di masyarakat, yaitu: 
 

1)  Shalat Malam, Sumber Kekuatan Jiwa. Tafsir Tematik surah al-Muzammil. 

oleh KH. Ahmad Marzuki Hasan. 

2)  Indahnya Perjuangan Islam. Kumpulan Khutbah dan Ceramah. Oleh al- 

Ustadz. M. Arif Marzuki. 

Al-Ustadz Mudzakkir M. Arif, MA. sendiri telah menerbitkan 20 judul buku 

saku, lebih dari 500 ulasan dan artikel, dan secara rutin menulis pada Lembar 

Dakwah Fastaqim yang terbit setiap Jum’at.12
 

4.   Keadaan guru, santri, dan alumni 

a.   Keadaan Guru 

Kelompok guru atau ustads, menduduki tingkat kedua dalam lingkungan 

pesantren. Mereka adalah sebagian besar (mayoritas) tamatan-tamatan alumni 

pesantren yng di utus oleh pesantren yang menuntut ilmu di luar daerah seperti ke 

perguruan tinggi di Sulawesi selatan maupun di pulau jawa dan pulau-pulau lainnya 

bahkan ada di luar negri. Kemudian alumni yang telah menyelesaikan studi-Nya 
 
 
 
 

11Fahruddin Ahmad (39 Tahun), Sekjen Pesantren Darul Istiqamah, Wawancara, Maccopa- 
Maros, 29 Januari 2022. 

 
12Fahruddin Ahmad (39 Tahun), Sekjen Pesantren Darul Istiqamah, Wawancara, Maccopa- 

Maros, 29 Januari 2022.



78  
 
 
 

dia kembali kepesantren untuk, menerapkan ilmunya sekaligus membantu guru 

yang lain. Mereka yang berstatus sarjana lokal dan sarjana luar negeri. Sarjana lokal 

seperti UIN Alauddin, Unismuh, UIM, UNHAS, UMI, dan lain-lain. Sementara 

sarjana dari luar negeri seperti Universitas Al-Ashar Mesir. Jumlah tenaga pengajar 

di pesantren Darul istiqamah pada tahun 2019 ini kiai sebanyak 3 orang dua kiai 

dan seorang nyai, sedangkan ustad/ guru sebanyak 80 orang dengan 31 tenaga 

pendidik laki-laki dan 49 tenaga pengajar perempuan, sedangkan yang mengurus 

tata usaha sebanyak 6 orang 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan 

yang bertugas menjaga perpustakaan sebanyak 5 orang, dua diantaranya perempuan 

dan 3 orang laki-laki. 

b.   Keadaan Santri 
 

Santri menempati tingkat ketiga dalam kehidupan pesantren. Mereka yang 

paling banyak tinggal di dalam pesantren. Terjadilah proses sosialisasi pada diri 

mereka, yakni proses saling tolong menolong antara satu dengan yang lainya, 

terutama pada proses belajar. Seorang santri yang datang dari jauh, karena pengaruh 

alumni pesantren atau dorongan dari kedua orang tuanya untuk masuk ke pesantren. 

Santri yang dididik dalam pesantren Darul Istiqamah sebanyak 418 oraang para 

santri tersebut bermukim di pesantren dengan jumlah laki-laki 223 dan perempuan 

195 orang. 
 

Santri berdasakan daerahnya dilihat dari daereh tempat para santri 

berdomisili kebanyakan dari mereka berasal dari luar kabupaten seperti daerah 

Bone, Sengkang, Makassar, bahkan ada yang bersal dari Sinjai dengan jumlah 218 

orang. Laki-laki 113 orang dan jumlah perempuan sebanyak 105 orang. Adapun 

santri yang berasal dari daerah kabupaten Maros sendiri lebih sedikit dibandingkan 

dengan dari luar kabupaten ini terlihat dari jumlah santri yang berasal dari daerah 

kabupaten Maros hanya berjumlah 160, sedangkan yang berasal dari luar provinsi
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sebanyak 40 dengan didominasi santri berasal dari Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan 
 

Maluku Utara. 
 

Adapun kegiatan-kegiatan santri dalam tiap minggunya adalh menyetor 

hapalan, training dakwah, safari jumát, jumát bersih, upacara dan lain sebagainya. 

Kegiatan harian santri yakni melaksanakan shalat dhuha berjamaah di masjid, apel 

pagi dan pengajian kitab, sedangkan kegiatan tahunannya, yakni peringatan hari 

besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra’Mi’raj, dan safari Ramadhan. 

c.   Keadaan Alumni 
 

Berdasarkan data pesantren Darul  Istiqamah, jumlah Pondok Pesantren 

Darul Istiqamah Maros telah menamatkan ratusan alumni yang telah siap terjun 

sebagai penggerak ummat di tengah masyarakat dan juga alumni yang telah 

melanjutkan akademik di PTS, PTN serta Universitas Islam di Saudi Arabia, Mesir 

serta Pakistan bagi alumni yang berprestasi. 

Untuk memegang suatu peranan dalam masyarakat maka diperlukan sikap 

mental yang jujur, terampil dan berjiwa wiraswasta. Hal ini sangat penting dalam 

menempatkan dirinya sebagai alumni dari suatu pesantren. Penilain masyarakat 

terhadap pesantren diukur dari tingkah laku dan kemampuan/penguasaan ajaran 

Islam alumninya dalam masyarakat. 

Posisi alumni pesantren yang berkwalitas pada masyarakat yang religius 

memiliki peran yang lebih tinggi daripada masyarakat sains. Sebagai figure 

masyarakat alumni dituntut bersikap dan berbuat sesuai dengan tuntutan syariat 

Islam, sehingga dijadikan tauladan dalam lingkungan.13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13Safwan Suhdi, (25 Tahun), Alumni Pesantren Darul Istiqamah, Wawancara, Camba- 
Maros, 30 Februari 2022.
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B.  Akad Nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros 
 

Pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan antara laki-laki dan 

perempuan dengan syarat dan rukun tertentu. Tidak hanya membutuhkan 

persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan ikrar yang menunjukkan adanya 

keseriusan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pernikahan harus memenuhi 

syarat dan rukun yang telah ditetapkan. 

Akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dilaksanakan 

dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariah, karena 

pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria sebagai calon suami dengan 

seorang wanita sebagai calon istri dengan dipersaksikan minimal dua orang saksi 

serta menggunakan sighat ijab dan kabul. Akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah 

Maccopa Maros juga dimaknai sebagai perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan 

yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya dengan wali nikah dari 

pihak mempelai wanita atau yang mewakilinya, dengan sighat ijab kabul. 

1.   Prosedur Keabsahan Akad Nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
Maros 

 

Keabsahan akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros 

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan 

syariah, karena pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria sebagai calon 

suami dengan seorang wanita sebagai calon istri dengan dipersaksikan minimal dua 

orang saksi serta menggunakan sighat ijab dan kabul. Akad nikah di Pesantren 

Darul Istiqamah Maccopa Maros juga dimaknai sebagai perjanjian dalam suatu 

ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya 

dengan wali nikah dari pihak mempelai wanita atau yang mewakilinya, dengan 

sighat ijab kabul.
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Prosesi akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah dan seluruh cabangnya 

berdasarkan wawancara peneliti dengan Fahruddin Achmad,14 yaitu: 

a.   Rombongan pria datang. Lalu calon mempelai pria ke tempat prosesi akad 

nikah, ditemani rombongan pria, biasanya orangtua calon mempelai pria atau 

yang mewakilinya. Lokasi proses bisa di rumah orangtua calon mempelai 

wanita, atau di rumah keluarganya, atau di tempat yang disiapkan pesantren, 

biasanya jika nikahnya beberapa pasang. Sesuai kesepakatan. 

b.   Posisi calon mempelai pria duduk di depan orangtua calon mempelai wanita 

atau Ustadz atau Wali yang akan menikahkan. 

c.   Muqaddimah Pra Prosesi 
 

1)  Sambutan MC 
 

2)  Pembacaan Ayat Mulia al-Qur’an (tidak wajib) 
 

d.   Prosesi Akad Nikah, dibawakan oleh yang akan menikahkan 
 

1)  Yang akan bertanya: apakah calon mempelai pria bersedia dinikahkan? 

(meski tidak wajib, cara ini lebih baik), dan dijawab dengan: saya bersedia. 

2)  Membaca beberapa ayat taqwa. 
 

3) Mengucapkan kalimat: Si Fulan bin … (nama mempelai pria) saya 

nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama Si Fulana Binti … 

(nama mempelai wanita) dengan mahar yang tekah disepakati Bersama). 

4) Membaca do’a: “Barakallahu lakum wa baraka ‘alaikum wa jamaa 

bainakumaa fii khair”. 

e.   Mempelai pria menjabat tangan orangtua mempelai wanita, yang menikahkan, 
 

dan yang ada di sekitarnya. 
 
 
 
 
 
 

14Fahruddin Achmad (39 Tahun), Koordinator Cabang Pesantren Darul Istiqamah dan 
Hubungan antar Lembaga, Wawancara, Maccopa, 03 Februari 2022.
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f. Mempelai   pria  dipersilakan   oleh  MC   menyerahkan   maharnya   kepada 

mempelai wanita di kamar atau tempat yang disiapkan. Diantar oleh orangtua 

atau wali mempelai wanita. 

g.   Sang suami menyerahkan maharnya. Sang isteri menerima kemudian mencium 

tangan suaminya. Biasanya suaminya memasangkan cincin mahar ke tangan 

isterinya. Kemudian foto bersama. Sekitar 5 menit. 

h.   Mempelai pria kembali ke tempat prosesi nikah. 
 

i. Ceramah hikmah nikah oleh Ustadz yang menikahkan atau yang diamanahkan 

untuk itu. Diikuti semua yang hadir dari kedua belah pihak. 

Sedangkan prosesi akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah dan seluruh 

cabangnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustad Iqbal yaitu: 

a.   Yang menikahkan membaca pujian, syahadat, dan shalawat; 
 

b.   Membaca beberapa ayat takwa di surah Ali Imran ayat 102, surah an-Nisa ayat 
 

1, surah al-Ahzab ayat 70 -71; 
 

c.   Mengucapkan Ijab, Contoh: saudara Abdullah bin Muhammad "saya nikahkan 

engkau dengan seorang perempuan yang bernama Zainab binti Abdullah 

dengan mahar emas tiga gram tunai". 

d.   Doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. “barakallahu 

laka wabaraka alaika wajama'a bainakuma fii khair”. 

e.   Pihak laki-laki atau mempelai laki-laki tidak menjawab (diam). 
 

“Pertama prosesi Akad nikah di pesantren Darul Istiqamah dan seluruh 
cabangnya iyalah satu yang menikahkan membaca pujian syahadat dan 
shalawat, yang kedua membaca beberapa ayat takwa di surah Ali Imran ayat 
102, suara Annisa ayat 1, surah al-ahzab ayat 70 71, yang ketiga 
mengucapkan Ijab bahwa misalkan saudara Abdullah bin Muhammad "saya 
nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Zainab binti 
Abdullah atau binti siapa begitu dengan mahar yang telah disepakati" bersama 
tidak disebut maharnya karena dikhawatirkan terjadi fitnah fitnah desas-desus 
ghibah. Iya, uang maharnya sedikit atau bagaimana, lalu didoakan dengan doa 
yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barakallahu laka 
wabaraka Alaika wajama'a bainakuma fii khair. Pihak laki-laki mempelai 
laki-laki tidak menjawab. Begitulah prosesnya sehingga itulah yang disebut
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tidak ada sighah kabul, tidak mengucapkan sighah kabul oleh mempelai laki- 
laki.”15

 
 

Prosesi pelaksanaan pernikahan sebagaimana yang menjadi pengalaman 

Ansar ketika menikah dengn cara Pondok Pesantren Darul Istiqamah (informan) 

yaitu prosesi pelamaran dilakukan oleh wali calon mempelai dalam hal ini orang 

tua yang didampingi oleh ustadz yang dipercaya sebagai juru bicara untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, pada prosesi ini tidak ada 

acara/pesta seperti pada umumnya yang dikukan oleh masyarakat seperti acara 

sambutan meriah dengan mengundang tetangga dan sebagainya.16
 

Setelah  kegiatan  kunjungan  itu,  tergantung dari  pihak perempuan, jika 
 

penerimaan diserahkan sepenuhnya kepada Anak perempuan, maka biasa diberi 

waktu kurang lebih 1 pekan untuk istikhara dalam memberi jawaban, jika jawaban 

diterima, maka segala hal terkait waktu pelaksanaan pernikahan dibicarakan dengan 

cara yang biasa, juga tidak ada ritual-ritual lainnya, seperti acara atar uang panai 

sambal bicarakan tanggal dan waktu akad dan walimah diadakan, semua dilakukan 

boleh melalui telpon, atau datang berkunjung. Begitupun uang panai, boleh 

ditransfer via bank, atm, dan lain-lain. 

Pada kegiatan akad nikah, biasanya diserahkan kepada ustad/pimpinan yang 

dituakan/ yang dihormati. Prosesi akad dilaksakan diruangan terpisah antara calon 

mempelai laki-laki dan perempuan, yang didahuluai sedikit penjelasan terkait 

model pelaksanaan akad, setelah itu Wali yang diamanahkan untuk menikahkan 

akan melaksanakan prosesi akad tanpa menyebut Qabul oleh Mempelai Laki-laki 

dengan mengatakan kepada calon mempelai laki-laki : “Saudara Fulan bin Fulan, 
 

 
 
 
 
 

15Muhammad Iqbal Coing (50 Tahun), Ustad/ Pembina Utama Pondok Pesantren Darul 
Istiqamah, Wawancara, Maccopa, 31 Januari 2022. 

 
16Ansar,  S.Pd.I.,  M.Pd.,  (33  Tahun),  Dosen/pelaku  pernikahan  tanpa  sighat  kabul, 

Wawancara, Maccopa, 25 Januari 2022.
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Apakah Fulan siap untuk dinikahkan dengan Fulanah binti Fulan” jika siap” maka 
 

Ustad langsung mengucapkan akadnya dengan mengakatakan: 
 

“Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah….dst…pada hari ini ….. tgl… 
bulan…. tahun… saya nikahkan saudara Fulan bin Fulan dengan Fulanah bin 
Fulan, semoga Allah swt. Meridhoi dan memberkati, dan semoga Allah 
menjadikan keluarga Sakinah……..”17

 
 

Setelah itu akad nikah selesai dan dianggap sah, dan pengantin laki-laki 

diizinkan untuk bertemu dengan penganti perempuan. Setelah kegiatan pertemuan 

dan penyerahan cincin jika diperlukan,maka ada penyampaian berupa khutbah 

nikah terkait pentingnya pernikahan dan lain-lain. Untuk kegiatan Walimah 

dilaksanakan pada esok hari (pilihan). 

2.   Akad Nikah Tanpa Sighat Kabul di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
Maros 

 

Ijab pada penikahan dalam keluarga lingkup Pesantren Darul Istiqamah 

pada umumnya tetap dilafalkan adapun kabul untuk pengantin laki-laki “tidak 

dilafazkan”. Sebagaimana pernyataan Pak Ansar yang mengatakan: 

“walaupun saya secara pribadi kurang sependapat denagan tidak melafazkan 
Qabul, tapi, menurut padangan saya, kemungkinan mereka tidak melafazkan 
karena, pada saat kegiatan pelamaran pada dasarnya jawaban iya, merupakan 
bentuk penerimaan (wallahu a’lam)”18

 
 

Pandangan diatas diperkuat dengan pernyataan pak Agus yang mengatakan: 
 

“Iya dari segi sahnya ...tetap sah secara syariat  hanya kurang umum di 
masyarakat kita khususnya Indonesia, sehingga banyak pertanyaan dari 
masyarakat .... Istiqamah kadang mau beda dgn tradisi lain yang TDK 
umum...dari aspek sosiologi keagamaan cocok untuk kelompok yang 
sepaham saja artinya tidak cocok dibawa keluar dari pondok Apagi 
mengucapakan qabiltu atau saya terima nikahnya ..... perasaan lebih Afdhal 
karena ada keyakinan dan kesungguhan dari kalimat itu. Istiqah harus 
merivisi tradisinya itu supaya masyarakat tidak merasa ragu dengan 
pernikahannya.”19

 
 

 
 
 

17Ansar,  S.Pd.I.,  M.Pd.,  (33  Tahun),  Dosen/pelaku  pernikahan  tanpa  sighat  kabul, 
Wawancara, Maccopa, 25 Januari 2022. 

 
18Ansar,  S.Pd.I.,  M.Pd.,  (33  Tahun),  Dosen/pelaku  pernikahan  tanpa  sighat  kabul, 

Wawancara, Maccopa, 25 Januari 2022. 
 

19Agus (51 tahun), Dosen Tahfiz, Wawancara, Makassar, 28 Januari 2022.
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Pesantren Darul Istiqamah dalam melakukan pernikahan atau ketika hendak 

menikahkan pasangan atau kedua mempelai, dimana mempelai atau pengantin laki- 

laki tidak mengucapkan atau tidak melafazkan kabul. Mempelai laki-laki atau 

pengantin  laki-laki  tidak  mengucapkan  lafaz  “Saya terima nikahnya”.  Hal  ini 

diawali dari sejarah Pesantren Darul Istiqamah yang didirikan oleh K.H. Ahmad 

Marzuki Hasan, telah mengajarkan atau memberikan pemahaman tersebut secara 

turun temurun kepada anak cucunya. Ini sebagaimana wawancara penulis dengan 

Ustad Dr. Muzakkir Arif (cucu dari K.H. Ahmad Marzuki Hasan) yang mengatakan 

bahwa: 

“Mengapa Pesantren  Darul  Istiqamah ketika melakukan  pernikahan  atau 
ketika   menikahkan   pasangan   mempelai   itu   pengantin   laki-laki   tidak 
mengucapkan lafaz kabul, tidak mengucapkan lafaz “Saya terima nikahnya”? 
Ini memang sejarah Pesantren Darul Istiqamah, sejak didirikannya oleh Allah 
yarham  K.H.  Ahmad  Marzuki  Hasan,  orang  tua  kami,  kakek  kami  itu 
memang mengajarkan hal itu kepada kami.”20

 
 

Mempelai atau  pengantin  laki-laki  yang tidak  mengucapkan  atau tidak 

melafazkan kabul saat prosesi akad nikah berlangsung merupakan hal yang lumrah 

dan menjadi pengamalan di Pesantren Darul Istiqamah, baik itu di pusat maupuan 

di cabang-cabangnya. Demikian pula para alumni Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah juga mengikuti dan mengamalkan model ijab kabul tersebut. 

Ketika mempelai atau pengantin laki-laki dinikahkan, wali yang 

menikahkan hanya melafalkan ijab dan pengantin laki-laki hanya duduk diam tanpa 

mengucapkan satu kata sekalipun (tanpa sighat kabul sama-sekali). Praktek akad 

nikah ini telah berlangsung sejak didirikannya Pesantren Darul Istiqamah dan juga 

telah diamalkan di banyak daerah. Menurut Ustad Dr. Muzakkir Arif, meskipun 

praktek ini telah berlangsung lama dan dilakukan diberbagai daerah serta telah 

berulang kali diterapkan di muka para pejabat, semisal gubernur, bupati, pejabat 
 
 
 

20Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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dari kemenag, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, maupuan tokoh-tokoh Agama, 

akan tetapi beliau belum pernah mendapatkan protes maupun bantahan, karena 

model ijab kabul tersebut dipahami sebagai khilafiah (perbedaan). 

“Dan ini menjadi pengamalan di Pesantren Darul Istiqamah di pusat dan di 
cabang-cabangnya,  bahkan  para  alumninya  yang  mengikuti  pengamalan 
Pesantren   Darul   Istiqamah   seperti   itu   cara   menikahkannya.   Ketika 
menikahkan  pengantin  laki-laki,  pengantin  laki-laki  hanya  dinikahkan 
diucapkan bahwa saya nikahkan kamu dan dia tidak mengucapkan jawaban 
apa-apa,   tidak   menjawab   sama   sekali,   itu   telah   berlangsung   sejak 
didirikannya Pesantren Darul Istiqamah. Dan itu telah berlangsung di banyak 
daerah, di beberapa daerah dan tidak ada juga protes dari masyarakat, karena 
memang  dipahami  bahwa  ini  adalah  khilafiah.  Jadi  ini  berulang  kali 
diterapkan di hadapan para pejabat, di hadapan gubernur, bupati, pejabat dari 
kemenag dan sebagainya, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh 
Agama, dan tidak ada bantahan, tidak ada protes selama ini.”21

 
 

Demi menjawab pertanyaan masyarakat terkait bentuk akad nikah atau 

bentuk ijab kabul yang dipraktekkan di Pesantren Darul Istiqamah, Ustad Dr. 

Muzakkir Arif mengeluarkan tulisan singkat tentang pandangan syariah Pesantren 

Darul Iatiqamah terkait akad nikah tanpa sighat kabul. 

“Namun kalau ini mau dikaji secara ilmiah, kami sangat mengapresiasi dan 
memang  sejak  lebih  dari  sepuluh  tahun  yang  lalu  memang  saya  telah 
mengeluarkan tulisan secara singkat untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat,  selain  dari  Pesantren  Darul  Istiqamah  terutama  yang  baru 
pertama   kali   melihat   pernikahan   seperti   ini,   itu   kami   memberikan 
pertanggungjawaban  secara  ilmiah  secara  tertulis  dan  singkat,  itu  sudah 
terbagikan pada beberapa acara pernikahan.”22

 
 

Pesantren Darul Iatiqamah dalam acara-acara pernikahannya tetap 

memperhatikan rukun dan syarat sah pernikahan. Rukun nikah tetap dipenuhi, 

seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua oraang saksi, 

dan ijab kabul. Begitu pula mahar terkait syarat sah pernikahan tetap diadakan pada 

acara-acara pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah. Hanya saja mempelai laki- 

laki tidak melafalkan kabul sebagaimana lazimnya. Oleh karena itu Ustad Dr. 
 
 
 

21Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022. 

 
22Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 

Maccopa, 29 Januari 2022.
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Muzakkir Arif ingin meluruskan dugaan atau ungkapan yang menyatakan bahwa 

tidak ada ijab kabul dalam praktek pernikahan di Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah. Ijab kabul tetap ada hanya saja kabul tidak di ucapkan. Menurut  Ustad 

Dr. Muzakkir Arif kabul pengantin laki-laki dapat ditandai dengan diamnya 

mempelai laki-laki, juga dapat ditandai dengan hadirnya mempelai laki-laki ke 

acara akad dengan memakai pakaian pengantin, diantar oleh keluarganya, hadir 

dengan membawa mahar, dan setelah dinikahkan dipersilahkan untuk ketemu 

dengan istrinya. Kesemuanya itu adalah bentuk kabul bagi laki-laki dalam 

pandangan  Ustad Dr. Muzakkir Arif. 

“Pada intinya penjelasan singkat itu seperti ini, Pertama bahwa acara-acara 
pernikahan itu kami lakukan lengkap unsur-unsur atau syarat dan rukun 
pernikahan. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, seperti itu dan ada ijab 
kabul. Itu perlu diluruskan kalau ada dugaan atau ada ungkapan bahwa tidak 
ada ijab kabul, ada ijab kabul, akan tetapi kabulnya tidak diucapkan, ijabnya 
diucapkan “saya nikahkan kamu dengan Fulana binti Fulan dengan mahar 
yang telah disepakati, itu ijab, kabulnya itu adalah diam, kabulnya itu adalah 
persetujuannya,  kabulnya  itu  adalah  persetujuannya.  Dia  datang  dengan 
memakai pakaian pengantin, dia diantar oleh keluarganya, itu sudah kabul, 
dia membawa mahar itu sudah kabul. Sesudah dinikahkan dipersilahkan 
untuk  ketemu  dengan  istrinya  itu  adalah  kabul,    itu  adalah  kabul.  Jadi 
walaupun  tidak  diucapkan  secara  resmi  itu  adalah  kabul.  Jadi  ada  ijab 
kabul.”23

 

Lebih lanjut pandangan ini dikuatkan oleh Ustad Iqbal yang mengatakan: 
 

“Secara logika bahwa bukan sebenarnya tidak ada kabul, hanya tidak 
diucapkan karena tidak mungkin pernikahan itu berlangsung kalau pihak 
mempelai laki-laki tidak menerima, ada pelamaran, ada pemberian uang 
panai, dan sebagainya, diantar dengan resmi, pakaian rapi. jadi tanpa 
diucapkan jelas kabulnya, bahwa mempelai pria itu menerima pernikahannya, 
hanya peresmiannya saja, persaksiannya saja begitu.”24

 
 

Alasan atau pandangan hukum terkait pengantin laki-laki diam atau tidak 
 

melafalkan kabul saat prosesi akad nikah, yaitu: 
 
 
 
 
 
 

23Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022. 

 
24Muhammad Iqbal Coing (50 Tahun), Ustad/ Pembina Utama Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah, Wawancara, Maccopa, 31 Januari 2022.
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a.   Dalam sejarah pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah K.H. Ahmad Marzuki 

Hasan tidak menemukan satu hadits bahwa para sahabat yang dinikahkan oleh 

Nabi Muhammad saw. mengucapkan kabul. Demikian pula dengan Ustad Dr. 

Muzakkir Arif belum mendapati hadis terkait. 

“Kenapa pengantin laki-laki diam? Satu, karena kami sejak kakek kami 
pendiri pesantren tidak menemukan satu hadits bahwa para sahabat yang 
dinikahkan  oleh  Nabi  saw. Mengucapkan  kabul,  tidak  ada,  kami  belum 
dapatkan.”25

 
 

b.   Bahwa para Ulama yang mewajibkan ijab maupun kabul harus diucapkan, itu 

berdasarkan atau dengan menggunakan dalil kias atau dianalogikan pada jual 

beli. Praktek ijab kabul yang dianalogikan pada jual beli ini lah yang tidak 

diterima dikalangan Ulama Pondok Pesantren Darul Istiqamah khususnya 

pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah K.H. Ahmad Marzuki Hasan. Akad 

nikah adalah sesuatu yang sangat mulia dan tidak dapat disamakan dengan jual 

beli. Oleh karena itu menurut Ustad Dr. Muzakkir Arif mengkiaskan akad nikah 

dengan jual beli adalah lemah atau sangat lemah, karena akad nikah dan akad 

jual beli tidak sama. karena yang menikahkan putrinya itu tidak menjual, tidak 

menjual putrinya. 

“Dua, para Ulama yang mewajibkan itu mesti diucapkan itu berdalilkan kias, 
analogi  kepada  jual  beli,  dianalogikan  kepada  jual  beli.  Ini  yang  tidak 
diterima oleh kakek, seperti itu, karena akad nikah disamakan dengan jual 
beli. Dalam jual beli para Ulama mewajibkan ada ijab kabul, ada ijab kabul 
dalam akad jual beli. Dalam akad jual beli itu si penjual mengatakan “saya 
jual” si pembeli mengatakan “saya beli”, seperti itu, dan akad seperti itu 
pernah saya alami di Kuala Lumpur di Malaysia. Ketika saya membeli buku 
di toko buku itu sudah sangat lama tahun 1988 yang lalu. Itu saya membeli 
buku 25 ringgit lalu penjualan itu mengatakan “saya jual”, saya kasih uang 
25 ringgit, dia biang “saya jual, saya jual”, saya tidak paham. Akhirnya saya 
ingat oh ini menggunakan akad jual beli ala mazhab Imam Syafi'i, mazhab 
Imam Syafi'i akhirnya saya bilang “saya beli 25 ringgit tunai”, dia ketawa, 
dia mengatakan “saya jual 25 ringgit tunai” saya ambil buku itu. Itu ada 
memang dalam mazhab Imam Syafi’i seperti itu bahwa akad jual beli itu 
dengan sighat ijab kabul yang diucapkan. Tapi semua ulama juga sepakat 
bahwa sah, sah jual beli walaupun tidak begitu. Itu di sebut “baiul muatha”. 

 
 

25Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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Jual beli dalam keadaan diam. Muatha artinya pertukaran uang dengan barang 
atau barang dengan barang, barter, muaqah, dan dalam keadaan diam, sah. 
Sudah tertulis di situ angkanya Rp. 25.000,- misalnya, kita kasih Rp. 25.000,- 
seperti itukan di super market, dimana-mana. Tidak ada akad, tidak ada ijab 
kabul, tidak ada ijab kabul, karena itu maka mengkiaskan akad nikah dengan 
jual beli, lemah, sangat lemah, karena tidak sama, karena yang menikahkan 
putrinya itu tidak menjual, tidak menjual putrinya. Akad nikah itu sangat 
mulia sekali dan tidak bisa disamakan dengan jual beli.”26

 
 

c.   Jika pun ijab kabul dalam akad nikah didasarkan, dianalogikan, atau disamakan 

dengan akad jual beli, ternyata para Ulama sepakat akad jual beli boleh 

dilakukan dengan diam. Menurut   Ustad Dr. Muzakkir Arif   hampir semua 

Ulama sepakat bahwa jual beli tetap sah meski dengan diam atau yang dikenal 

dengan istilah baiul muatha (jual beli dalam keadaan diam). Muatha artinya 

pertukaran uang dengan barang atau barang dengan barang/ barter (muaqah) 

dan dilakukan dalam keadaan diam. Jual beli dengan baiul muatha dimana ijab 

kabul dalam akad tersebut tidak dilafalkan atau tidak diucapkan (dilakukan 

dengan diam). Oleh karena itu boleh tidak ada ijab kabul yang diucapkan. Jadi 

ketika akad nikah dikiaskan dengan akad jual beli sekalipun, maka akad nikah 

cukup dengan dinikahkan dan mempelai pria tidak menjawab (hanya dengan 

sikap/perbuatan kabul yang ditampakkan mempelai pria), pernikahan juga tetap 

sah. Pandangan tersebut dapat didasarkan atau dapat ditemukan pada buku- 

buku atau kitab fiqhi seperti kitab al-Fiqhi Islami wa Adillatuhu karya Wahbah 

Zuhaili, dalam kitab Bidayatul Mujetahid wa Nihayatu Muqtashid yang ditulis 

oleh Ibnu Rusdi. Dalam kitab ini juga terdapat penjelasan tentang dalil ijab 

kabul dalam akad nikah diambil dari kias (dalil kias). Jadi dalil ijab kabul dalam 

akad nikah bukan diambil dari ayat maupun hadits melainkan dalil kias 

(analogi). Manakla menganalogikan ijab kabul dalam akad nikah dengan ijab 

kabul dalam jual beli adalah lemah. 
 
 
 
 

26Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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“Tiga, Kalaupun disamakan dengan akad jual beli, dalam akad jual beli 
ternyata boleh diam, ternyata boleh tidak ada ijab kabul yang diucapkan. Jadi 
kalu dikiaskan dengan jual beli sekalipun maka akad nikah cukup dengan 
dinikahkan dia tidak menjawab juga sah. Silahkan, silahkan dibuka buku- 
buku fiqhi, seperti misalnya al-Fiqhi Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili, 
disitu ada dalilnya, bahwa itu adalah kias, dalam bidayatul mujetahid 
wanihayatu muqtashid yang ditulis oleh Ibnu Rusdi, di situ juga ada 
penjelasan tentang dalil ijab kabul ini adalah kias, bukan hadits dalilnya jadi 
kias analogi, sementara analoginya lemah, kalau tidak dikatakan fasid, tidak 
bisa dijadikan.27

 
 

d.   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang dikenal dengan fatwa beliau yang moderat 

dan sangat luar biasa, mengatakan bahwa sighat ijab kabul hendaknya 

mengikuti al-‘urf (kebiasaan masyarakat) . Beliau mengatakan “akdunikahi 

yasihhu bi ayyatin lugatin kanat wa biayyatin sifatin kanat”. Imam Ibnu 

Taimiyyah mengatakan bahwa ijab kabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata- 

kata, atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah 

menyatakan terjadinya pernikahan. Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa 

ijab kabul dalam akad nikah tidak sah dengan selain bahasa arab meskipun tidak 

bisa bahasa arab dengan alasan bahwa lafal ijab kabul akad nikah statusnya 

sebagaimana takbir ketika shalat yang hanya boleh diucapkan dengan bahasa 

Arab. Akad nikah tidak boleh selain dengan bahasa arab, contoh, tidak sah 

dengan Bahasa Indonesia, kalu kita mau lebih dalam lagi, ada yang mengatakan 

tidak boleh kalau bukan dengan Bahasa Arab. Jadi terdapat banyak pandangan 

Ulama terkait ijab kabul; dalam akad nikah sehingga menguatkan pandangan 

bahwa ijab kabul dalam akad nikah adalah khilafiah. Akan tetapi Ustad Dr. 

Muzakkir Arif lebih condong pada pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

yang mengatakan ijab kabul dalam akad nikah boleh dengan bahasa apa saja 

dan dengan cara apa saja, termasuk dalam keadaan diam, jadi pengantin laki- 

laki boleh diam. 
 
 
 
 

27Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022.
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“Yang ke empat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah mempunyai fatwa yang sangat 
moderat yang sangat luar biasa yang mengatakan bahwa sighah ijab kabul 
mengikuti uruf’, mengikuti kebiasaan masyarakat, itu . Beliau mengatakan 
akdunikahi yasihhu bi ayyatin lugatin kanat wa biayyatin sifatin kanat. 
Dengan bahasa apa saja, sebagian ulama mengatakan tidak boleh selain 
Bahasa arab. Akad nikan tidak boleh selain dengan bahasa arab, contoh, tidak 
sah dengan Bahasa Indonesia, kalu kita mau lebih dalam lagi, ada yang 
mengatakan tidak boleh kalau bukan dengan Bahasa Arab. Nah ini ada yang 
dengan bias Bahasa Indonesia, Syaikhul Sslam mengatakan boleh dengan 
Bahasa apa saja dan dengan cara apa saja, termasuk dalam keadaan diam, jadi 
pengantin laki-laki boleh diam. Jadi seperti itu dalil alas kami.”28

 
 

Belakang ini  Pondok  Pesantren  Darul  Istiqamah,  khususnya  Ustad  Dr. 

Muzakkir Arif sedikit memodifikasi model ijab kabul dalam akad nikah terutama 

di kalangan simpatisan Pesantren Darul Istikamah yang belum mengetahui atau 

belum memahami alasan syariah tentang mengapa kabul tidak dilafalkan oleh 

pengantin laki-laki dalam praktek pernikahan di Pondok Pesantren Darul Istiqamah. 

Ustad Dr. Muzakkir Arif sendiri terkadang bertanya langsung kepada laki-laki yang 

dinikahkan sesaat setelah ijab diucapkan, “apakah saudara terima” dan mempelai 

lelaki menjawab “saya terima” dan terkadang menjawab “iya”. Kemudian Ustad 

Dr. Muzakkir Arif persaksikan kepada orang lain  atau bertanya kepada saksi 

pernikah terkait sah atau tidaknya pernikahan. Jadi dengan pembaharuan model ijab 

kabul dalam akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah semakin mempersempit 

perbedaan atau khilafiah terkait akad nikah yang lazim dilakukan masyarakat. 

Sebagaimana pernyataan Ustad Dr. Muzakkir Arif dalam wawancara penulis, yaitu: 

“Yang  terakhir  adalah  bahwa  akhir-akhir  ini  kami  sedikit  memodifikasi 
terutama di kalangan simpatisan Darul Istikamah yang belum tahu tentang 
ini, saya sendiri mengamalkan bertanya kepada laki-laki yang dinikahkan, 
sesudah dinikahkan, saya bertanya “apakah saudara terima” dia menjawab 
“saya terima” kadang-kadang dia menjawab “iya”, saya persaksikan kepada 
orang lain, dia sudah terima. seperti itu, jadi dengan cara seperti itu semakin 
sedikit lah, semakin sempit perbedaan yang terjadi antara kami dengan yang 
umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat selama ini, karena dia sudah 
jawab “saya terima” seperti itu.”29

 
 
 

28Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 
Maccopa, 29 Januari 2022. 

 
29Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 

Maccopa, 29 Januari 2022.
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Pernyataan ini juga senada dengan pernyataan Ustad Iqbal dalam 

wawancara penulis, yang mengatakan bahwa: 

“Oh Ya tidak apa apa saya tambahkan sedikit, bahwa saya dan Ustadz Dokter 
Muzakir,  walaupun  ini  belum  belum  merupakan  fatwa  lembaga  Darul 
Istiqamah  tapi  kami  kadang  menempuh  melonggarkan  kalau  yang  kami 
nikahkan  itu  masyarakat  umum  bukan  kader  Darul  Istiqomah  dan  bisa 
menimbulkan  fitnah  yang  lebih  besar,  kami  kadang  bertanya  setelah 
mengucapkan  Ijab  kami  bertanya  kepada  mempelai  pria  "terima"  dia 
langsung  jawab  "saya  terima"  singkat  saja  "saya  terima"  selesai.  untuk 
mengurangi sedikit keributan keributan di masyarakat tapi ini baru kebijakan 
pribadi kami berdua saya dan Ustadz Dr Muzakkir Arif. Adapun secara 
kelembagaan Darul Istiqamah masih tetap pada fatwa bahwa mempelai pria 
tidak mengucapkan kabul. wallahualam bissawab.”30

 
 

Ustad Dr. Muzakkir Arif juga mengatakan bahwa Pondok Pesantren Darul 

Istiqamah tidak bersikukuh bahwa pemahaman atau pandangannyalah yang paling 

benar, tidak tidak juga mempersalahkan pandangan atau pemahaman yang berbeda. 

Sehingga terciptalah toleransi antar beberapa pendapat atau pandangan yang 

berbeda. 

“Jadi kita juga tidak bersikukuh bahwa inilah yang paling benar, tidak juga, 
tidak tidak juga kita mempersalahkan orang, kita juga tidak mengatakan itu 
salah itu tidak benar, tidak juga, sehingga kita toleransi di dalam masalah ini, 
itulah alasan kenapa kami seperti ini terima kasih.”31

 

Ustad Iqbal menambahkan dalam wawancara penulis, bahwa: 
 

“Darul Istiqamah tidak menyalahkan yang menggunakan Ijab Qabul apalagi 
mayoritas ulama yang menetapkan itu, tapi Darul Istiqamah dengan penuh 
kemantapan bahwa sah tanpa tanpa pernyataan kabul dari mempelai tanpa 
keraguan sedikitpun sebagaimana sahnya yang menggunakan yang 
mengharuskan pihak mempelai pria mengucapkan kabul, dua-duanya sah.”32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30Muhammad Iqbal Coing (50 Tahun), Ustaad/ Pembina Utama Pondok Pesantren Darul 
Istiqamah, Wawancara, Maccopa, 31 Januari 2022. 

 
31Muzakkir  M.  Arif  (52  Tahun),  Pimpinan  Pesantren  Darul  Istiqamah,  Wawancara, 

Maccopa, 29 Januari 2022. 
 

32Iqbal  (42  Tahun),  Ustad/Tenaga  Pengajar  di  Pondok  Pesantren  Darul  Istiqamah, 
Wawancara, Maccopa, 31 Januari 2022.
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Pandangan Ustad Fahruddin Achmad ketika peneliti menyakan  tentang 

mengapa pada pelaksanaan pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah, mempelai 

laki- laki tidak mengucapkan sighat kabul? lalu beliau menjawab:33
 

a.   Ijab artinya wajib. Wajib dipersaksikan kepada publik jika sesuatu itu resmi 

terjadi dan sah. Dalam konteks pernikahan berarti wajib dipersaksikan kepada 

publik jika dua orang dinikahkan resmi, baik secara agama maupun secara 

administrasi, oleh wali mempelai wanita yang berhak menurut agama atau yang 

diwakilkan padanya. 

b.   Qabul artinya menerima. Bersedia atas perjanjian yang dilakukan Bersama. 
 

Dalam konteks pernikahan berarti mempelai pria, baik secara pribadi maupun 

Bersama keluarganya, menerima untuk menikahi perempuan yang dilamarnya 

dan telah diterima lamarannya. 

c.   Dalam kontek proses nikah di Pesantren Darul Istiqamah: 
 

1)  Sesungguhnya Qabul telah terjadi, ketika lamaran dan seluruh penjajian 

yang ikut dalam proses penerimaan lamaran hingga berlangsungnya hari 

prosesi nikah. 

2)  Pihak mempelai pria menyiapkan segala hal hingga prosesi nikah. Itu berarti 

mereka siap menikahkan. 

3)  Maka  yang  dilakukan  saat  prosesi  adalah  Ijab,  kewajiban  secara  sah 

menurut Islam di depan umum. Sesungguhnya diamnya mempelai pria 

adalah jawaban tidak menolak. 

4)  Untuk menghindari perdebatan apakah sah atau tidak karena mempelai pria 
 

tidak menjawab, maka dikembangkan dengan cara Wali Nikah bertanya 
 
 
 
 
 
 

33Fahruddin Achmad, Koordinator Cabang Pesantren Darul Istiqamah dan Hubungan antar 
Lembaga, Wawancara, Maccopa, 03 Februari 2022.
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sebelum prosesi: apakah calon mempelai pria bersedia dinikahkan? dan 

dijawab dengan: saya bersedia 

Kemudian ketika peneliti menyakan tentang dasar hukum sehingga 

mempelai laki-laki tidak mengucapkan sighat kabul, Ustad Fahruddin Achmad 

menjawab:34
 

a. Secara umum dalil yang mewajibkan mempelai pria menjawab bersedia 

menikah, mendasarkan hukum Ijab Qabul seperti pada hukum jual beli. 

Sebagaimana dalam  transaksi:  penjual  berkata:  anda mendapat  barang,  ini 

barangnya saya jual, anda membayar, ini uangnya saya terima. Pada bagian ini 

dalil wajib menjawab tidak ditemukan terperinci, kecuali ijma’ ulama dan 

pendapat empat imam mahzab. 

b.   Maka secara fiqhi, Pesantren Darul Istiqamah mengembalikan hakikat sebuah 

hukum, kemudian berpendapat: jika pernikahan tidak dapat dikiaskan pada 

hukum jual beli. Sebab pernikahan bukan perdagangan. Tidak ada anak atau 

perempuan yang dijual dalam hal ini. Bahwa sesungguhnya qabul sudah terjadi 

Ketika pihak wanita menerima lamaran pihak pria. 

 
C.  Akad Nikah Tanpa Sighat Kabul Perspektif Hukum Islam 

 

Hukum Islam adalah hukum yang dipegangi dan dianut oleh orang-orang 

Islam, hukum Islam menjadi dasar dan rujukan yang diambil dari Al-Qur’an dan 

Hadis serta ijtihad-ijtihad para sahabat dan para Ulama.  Dalam hukum  Islam 

perbedaan pendapat tidak menjadi masalah selama pendapat itu tidak merusak dan 

tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. 

Fikih lahir dari analisis ahli hukum Islam (fuqaha) terhadap konsep syariat 
 

yang tergambar dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai disiplin ilmu klasik, ilmu 
 

 
 

34Fahruddin Achmad, Koordinator Cabang Pesantren Darul Istiqamah dan Hubungan antar 
Lembaga, Wawancara, Maccopa, 03 Februari 2022.
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fikih identik dengan aturan atau doktrin Islam tentang masalah-masalah hukum 

sehari-hari, seperti shalat, puasa, haji zakat, dan lain-lain. Itulah fikih sepanjang 

sejarah sampai sekarang. Akan tetapi, karena dihadapkan dengan poblematika 

kehidupan yang penuh dinamika, maka fikih harus bertanggungjawab terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer. 

Ijab secara etimologi masdar yang asal fi’il tsulasinya dari kata وجب  yang 

bermakna tetap, konsisten dan jatuh. Kemudian ditambahkan satu huruf menjadi 

ruba’i وأجب  yang bermakna mewajibkan.35  Seperti firman Allah swt. dalam QS 

Al-Hajj/22: 36.
 
 
 

Terjemahnya: 

 

والمعتر القانع  واطعموا  منها  فكلوا  جنوبها  وجبت  فاذا 

 

“Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan 
berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya 
(tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.”36 

 
Adapun secara terminologi ijab adalah ucapan penawaran saat terjadinya 

akan untuk memilih menolak akad tersebut atau menerimanya. 

37 إنفاذه أو  البيع  رد  اختر  العقد  بعد  قال  ذإا  يعني  وألزمه  لزم  أي  إيجابا  وأوجبه   
 

Maksudnya: 
 

Ijab  adalah  mewajibkan  dan  mengharuskan.  Yaitu  ucapan  yang  saat 
 

diucapkan saat transaksi “silahkan dipilih, menolak akan atau menerimanya”. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ijab adalah ucapan tanda penyerahan 

dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (kontrak, jual beli) atau kata- 
 
 
 
 
 
 

35 Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mu’jam al-Wasit, Vol. 2 (Dar al-Da’wah), h. 0102 
 

36Kementrian Agama Republik Indonesia KEMENAG, “Qur’an KEMENAG”, Situs Resmi 
KEMENAG. https://quran.kemenag.go.id/sura/22. (28 Desember 2021) 

 
37Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al-Ifriqi al-Misri, Lisan al- ‘Arab, Vol. 1 (Cet. I; 

Dar Sadir: Bairut), h. 793.
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kata yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan pada waktu menikahkan 

mempelai perempuan.38 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab, ayat 50, yaitu: 

مام يمينك  ملكت  وما  أجورهن  ءاتيت  ٱلتي  أزوجك  لك  أحللنا  إنا  ٱلنبي  ي أيها 

ٱلتي خلتك  وبنات  خالك  وبنات  عمتك  وبنات  وبنات كمع   عليك  ٱ◌ّ لل  أفاء 
 

يستنكحها أن  ٱلنبي  أراد   
 

إن للنبي  نفسها  وهبت  إن  مؤمنة  وٱرمأة  معك  هاجرن 

ملكت وما  أزوجهم  في  عليهم  فرضنا  ما  علمنا  قد  ٱلمؤمنين  دون  من  لك  خ الصة 

رحيما غفورا  ٱ◌ّ لل  وكَ ن  حرج  عليك  يكون  لكيلا  أيمنهم   
 

Terjemahnya: 
“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu 
yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki 
yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan 
Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki- 
laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak- 
anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari 
saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau 
mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 
mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 
kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka 
miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.”39

 
 

Dalam Hadits Rasulullah saw. bersabda, yaitu: 
 

سهلا سمع  أنه  أبيه  عن  حازم  أبي  بن  العزيز  عبد  حدثنا  مسلمة  بن  ا◌ّ لل  عبد  ح دثنا 

فقامت نفسي  أهب  جئت  فقالت  وسلم  عليه  ا◌ّ لل  صلي  النبي  إلي  امرأة  جاتء  ي قول 

حاةج بها  لك  يكن  لم  إن  زوجنيها  رجل  فقال  مقامها  طال  فلما  وصوب  فنظر  ط ويلا 

شيئا وجدت  إن  وا◌ّ لل  فقال  رجع  ثم  فذهب  انظر  قال  لا  قال  تصدقها  شيء  عندك  ق ال 

من خاتما  ولا  وا◌ّ لل  لا  قال  رجع  ثم  فذهب  حديد  من  خاتما  ولو  فالتمس  اذهب  ق ال 

عليه ا◌ّ لل  صلي  النبي  فقال  إزاري  أصدقها  فقال  رداء  عليه  ما  إزار  وعليه  حديد   

منه عليها  يكن  لم  لبسته  وَإِ ن  شيء  منه  عليك  يكن  لم  لبسته  إن  إزارك  وسلم   
 
 
 

38Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring “Ijab”, Situs Resmi. https://kbbi.kemdikbud.go. 
id/entri/ijab (28 Desember 2021). 

 
39Al-Qur’an, Surah Al-Ahzab, ayat 50.
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فدعي به  فأمر  موليا  وسلم  عليه  ا◌ّ لل  صلي  النبي  فرآه  فجلس  الرجل  فتنحي  شيء   

بما ملكتكها  قد  قال  عددها  لسور  وكذا  كذا  سورة  قال  القرآن  من  معك  ما  ف قال 

القرآن من  معك   
Artinya: 

 
“Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi 
Jazim menceritakan kepada kami, dari Ayahnya, sesungguhnya ayahnya 
mendengar Sahlan berkata: Seorang perempuan datang kepada nabi kemudian 
berkata, “saya mendatangimu untuk menyerahkan diri”, maka perempuan 
tersebut berdiri dan nabipun melihatnya, maka ketika perempuan tersebut 
berada  pada tempatnya  berdiri,  seorang pemuda  berkata,  “nikahlah  saya 
dengannya jikan Anda tidak menginginkanya”, nabi berkata “apa sesuatu 
yang kamu punyai untuk kau berikan kepadanya?” pemuda tersebut 
menjawab “tidak ada” nabi berkata “carilah” maka pemuda tersebut pergi dan 
kembali lagi, kemudian pemuda tersebut berkata “demi Allah saya tidak 
menemukan sesuatu”, nabi berkata “pergi carilah walau cincin dari besi!” 
maka emuda tersebut ergi dan kembali lagi. Dia berkata “tidak ada, demi 
Allah saya tidak menemukan walau cincin dari besi”. Dan dia hanya 
mempunyai sarung, tidak mempunyai cadar. Maka dia berkata “saya 
memberinya sarung saya”, maka nabi berkata “jika perempuan itu memakai 
sarungmu, maka kamu tidak mempunyai apa-apa, dan jika dia memakainya 
maka dia juga tidak mempunyai apapun dari sarung tersebut”, maka pemuda 
tersebut menjauh dan duduk. Nabi melihatnya dengan kasihan maka dia 
memanggilnya seraya berkata “apa yang kamu punyai dari al-Qur’an?” 
pemuda tersebut menjawab “surat ini, surat ini dan menyebutkannya” maka 
nabi berkata “akau berikan perempuan ini kepadamu dengan (mahar) apa 
yang ada bersamamu dari al-Qur’an (hafalan al-Qur’an)”40

 
 

Ijab kabul didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela merupakan 

hal yang sulit untuk diungkapkan, maka sebagai sarana untuk mengungkapkan hal 

itu adalah ijab kabul, oleh karena itu, ijab kabul merupakan unsur yang mendasar 

bagi keabsahan ijab kabul. Ijab diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya, sebagai 

pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sebagai 

pernyataan rela mempersunting calon istri. Ijab berarti menyerahkan amanah Allah 

kepada calon suami, dan kabul merupakan sebagai lambang, bagi kerelaan 

menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab kabul menjadi halal sesuatu yang 

tadinya haram. 
 
 
 
 

40Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, terjemah Ahmad Najieh 
“Terjemah Bulughul Maram”, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011) h. 268-270.
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Sebagai fuqaha’ dalam mengemukakan hakekat perkawinan hanya 

menonjolkan aspek lahiriyah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat sahnya 

sebuah perkawinan hanya sebatas timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang 

sebelumnya sangat dilarang, yakni berhubungan badan antara laki-laki dengan 

perempuan. Dengan demikian yang menjadi inti pokok pernikahan itu merupakan 

ijab kabul yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon 

mempelai laki-laki, para fuqoha sepakat inti dari keabsahan ijab kabul yaitu dari 

adanya ijab kabul yang dilakukan kedua mempelai. 

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam haruslah dilakukan sesuai 

dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun didefinisikan sebagai sesuatu yang 

mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu 

itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu 

dan takbiratul ihram untuk shalat.41
 

Menurut Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwalliyyah, sebagaimana dikutip 
 

dalam Abdul Rahman Ghozali mengatakan bahwa pernikahan telah sah apabila 

rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan, 

antara lain adalah: 

1.   Nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wanita. 
 

2.   Adanya (shighat), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya 
 

(ijab) dan diterima oleh pihak laki atau wakilnya (kabul), 
 

3.   Adanya wali dari calon istri, dan 
 

4.   Adanya dua orang saksi.42
 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya 

suatu  pekerjaan  (ibadah),  tetapi  sesuatu  itu  tidak  termasuk  dalam  rangkaian 
 
 
 

41Abdul Rahman Ghozali, h. 45-46. 
 

42Mufliha Burhanuddin, h. 3.
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pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Dalam hal perkawinan, calon 

mempelai baik laki-laki maupun perempuan haruslah beragama Islam. Kemudian 

terkait dengan sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan 

syarat.43
 

Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Buku  I  tentang  Hukum  Perkawinan 
 

menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon 

isteri, wali  nikah, dua orang saksi,  serta ijab  kabul.  Selanjutnya syarat-syarat 

perkawinan dalam KHI Buku I tentang perkawinan merupakan unsur-unsur yang 

harus dipenuhi dalam setiap rukun perkawinan sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya. 

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh ‘ala mazahib al- arba’ah 

menukilkan kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab 

kabul. Apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan  majelis 

mengucapkan kabulnya, ijab kabul dianggap tidak sah.44
 

Ittihad al-majelis merupakan ijab kabul harus dilakukan dalam jarak waktu 
 

yang terdapat dalam satu upacara ijab kabul, bukan dilakukan dalam dua jarak 

waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, setelah 

upacara ijab bubar, kabulkan diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang 

disebut terakhir ini, mskipun dua acara berturut-turut secara terpisah dapat jadi 

dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab 

kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian, adanya 

persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut kaharusan kesinambungan waktu 

antara   ijab   kabul,   bukan   menyangkut   kesatuan   tempat.   Karena,   seperti 

dikemukakan diatas,meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam 
 
 

43Abdul Rahman Ghozali, h. 46. 
 

44Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: 
Kencana, 2004) h. 3.
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dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara 

pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu 

akad nikahnya tidak sah. Said sabiq dalam kitabnya Fiqh as- Sunnah dalam 

menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab kabul, menkankan pada pengertian tidak 

boleh terputusnya antara ijab kabul.45
 

Kabul yang langsung diucapkan setelah ijab diucapkan wali, adalah diantara 
 

hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami, sebaliknya, adanya jarak waktu 

yang memutuskan ijab kabul, dapat jadi menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi 

sepenuhnya rela untuk mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu 

dapat jadi sudah tidak lagi pada pendiriannya semula, atau telah mundur dari 

kepastiannya, maka untuk lebih memastikan bahwa masing masing masih dalam 

kerelaanya, kesinambungan antra ijab kabul disyaratkan.46
 

Ijab kabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak disela-sela dengan 
 

pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang 

mengalihkan akad yang sedang dilakukan, namun, tidak disyaratkan antara ijab 

kabul harus berhubungan langsung. Jika setelah ijab dikatakan oleh wali mempelai 

perempuan atau wakilnya, tiba tiba mempelai laki-laki berdiam beberapa saat tidak 

mengatakan kabul, baru setelah itu menyatakan kabulnya, ijab kabul dipandang sah. 

Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Kosekuensi dari 

pandangan ini, dua orang saksi tidak mesti dapat melihat dengan mata kepala pihak 

pihak yang melakukan akad nikah.47
 

Satu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara 
 

ijab kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang 
 
 
 
 

45Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 4. 
 

46Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 4. 
 

47Ahmad Asyhar Basyir, h. 27.
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menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab kabul 

itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui 

bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas 

dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan 

secara yakin akan keabsahan ijab kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi 

kepastian bahwa ijab kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak. 

Perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih, dalam akar masalahnya yaitu 

mempermasalahkan keharusan dalam satu majelis dalam proses ijab kabul, 

perbedaan tersebut mempunyai pertimbangan tersendiri, dalam mengartikan satu 

majelis yaitu harus benar dalam satu tempat secara fisik mereka ada kehati-hatian 

ihtiyat yaitu untuk menghilangkan risiko pemalsuan identitas dan prosesi akad 

nikah biar benar-benar sakral, namun pendapat lain yang tidak mengharuskan 

dalam satu majelis, mereka tidak mempertimabngkan hal itu, mereka hanya 

mempertimbangkan alternatif dalam proses ijab kabul. Ijab kabul melalui whatsaap 

jika boleh dikarena kedua calon mempelai tidak satu majelis. 

Ijab kabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak disela-sela dengan 

pembicaraan lain atau perbuatan-perbuatan yang menurut adat kebiasaan dipandang 

mengalihkan akad yang sedang dilakukan, namun, tidak disyaratkan antara ijab 

kabul harus berhubungan langsung.48
 

Keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya, 
 

akan tetapi, bahwa redaksi itu benar- benar asli diucapkan oleh kedua orang yang 

sedang melakukan ijab kabul, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan 

melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat ini yang 
 
 
 
 
 
 
 

48Ahmad Asyhar Basyir, h. 27.
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dipegangi  (mu’tamad)  dikalangan  ulama  ulama  mujtahid,  terutama  kalangan 
 

Syafi’iyah.49
 

 
Keabsahan kesaksian ijab kabul, ada satu target keyakinan yang harus 

diwujudkan oleh para saksi dalam kesaksiannya. Meskipun suatu redaksi dapat 

diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengar suara saja, namun bobotnya 

tidak akan sampai ke tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan 

mata kepala, sedangkan dalam ijab kabul, tingkat keyakinan yang disebut terakhir 

inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut, sangant erat hubungannya dengan 

sikap para ulama terutama kalangan syafi’iyah yang selalu bersikap hati-hati 

(ihtiyat) dalam menetapkan suatu hukum, lebihlebih lagi dalam masalah akad 

nikah, yang berfungsi sebagai penghalalan suatu yang tadinya diharamkan. 

Kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, menurut 

pandangan ini ijab kabul melalui surat tanpa mewakilkan, tidak sah, oleh karena itu 

pula mengapa Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu’ menjelaskan, apabila salah 

seorang dari dua belah pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan ijabnya 

dengan jalan berteriak dari tempat yang tidak dapat dilihat, dan teriakan itu 

didengan oleh pihak lain, dan pihak yang terakhir ini langsung mengucapkan 

kabulnya, akad nikah seperti itu tidak sah.50
 

Pelaksanaan   akad   nikah   di   Pesantren   Maccopa   yang   tidak   umum 
 

dimasyarakat atau yang memiliki kekhasan tersendiri menjadikan kontroversi, 

namun pihak pesantren Darul Istiqamah juga memiliki landasan atau pedoman 

dalam pelaksanaan ijab Kabul tersebut, dalam pernikahan di mana mempelai laki- 

laki saat prosesi ijab kabul tidak melafazkan sighat kabul dan hanya diam, hal inilah 
 
 
 

49Satria   Effendi   M.   Zein,   Satria   Effendi,   Problematika  Hukum   Keluarga  Islam 
Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 6. 

 
50Satria   Effendi   M.   Zein,   Satria   Effendi,   Problematika  Hukum   Keluarga  Islam 

Kontemporer, h. 7.
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yang berbeda dari pernikahan yang umum dimasyarakat, konsep ”diam” yang 

dipahami merupakan penjelasan atau persetujuan dimana keadaan yang 

mengharuskan untuk bicara atau berpendapat tetapi memilih untuk diam. Ini juga 

sesuai kaidah fikih yang dirumuskan oleh ulama yaitu: 

بيان الحاجة   معرض   في   السكوت   ولكن   قول   ساكت   إلي   ينسب   لا    
 
 
 
 

Artinya: 
Suatu perkataan/pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam. Namun, 
sikap diam pada saat diperlukan (untuk berpendapat) maka itu dianggap 
sebagai sebuah penjelasan. 

 

Kaidah ini dinisbatkan oleh para ulama sebagai pengecualian dari apa yang 

disampaikan oleh Imam Syafi’I sebelumnya. Makna kaidah ini adalah: diamnya 

seseorang saat kedaaan mewajibkannya untuk berpendapat maka hal tersebut 

berarti persetujuan dan pejelasan. Di antara cabang dan penerapan kaidah ini adalah 

sebagai berikut.51
 

1.   Diamnya seorang wanita gadis ketika walinya meminta persetujuan atas 
 

pernikahan, maka ini dianggap sebagai keridhaan. 
 

2.   Diamnya pemilik barang ketika barang yang dia hibahkan atau sedekahkan 

diambil oleh yang berhak (sebelumnya pemilik barang sudah memberitahu 

bahwa barang itu dia hibahkan atau sedekahkan kepada fulan), maka ini 

dianggap sebagai izin untuk mengambil barang tersebut. 

3.   Diamnya  orang  yang  memiliki  hak  syuf’ah  ketika  dia  mengetahui 
 

barang/tanah dijual kepada orang lain, maka ini berarti dia ridha terhadap 
 

hal tersebut dan hilanglah hak syuf’ah yang dimilikinya.52 
 
 

51 Penjelasan kaidah ini disadur dari karya Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Syarh al- 

Qawaid al-Fiqhiyah fi Asy-Syariah al-Islamiyah, Beirut: Ar-Risalah, 1422H/2001M. Selain itu, juga 
dengan tambahan faidah dari kajian Ust. Aris Munandar di Masjid Pogung Dalangan, Yogyakarta. 

 
52Hak syuf’ah adalah hak yang dimiliki ketika ada dua orang yang berserikat atas 

kepemilikan suatu tanah dan tidak ada patok batas yang jelas yang memisahkan bagian tanah 
keduanya. Contohnya, A dan B berserikat atas kepemilikan suatu tanah. B kemudian menjual bagian
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4.   Diamnya suami ketika istrinya melahirkan dan justru memberi selamat atas 

kelahiran tersebut, maka ini berarti pengakuan bahwa anak tersebut adalah 

benar anaknya dan penerimaan untuk dinasabkan kepadanya.Tidak ada hak 

baginya di kemudian hari untuk menolak bahwa anak tersebut adalah 

anaknya. 

5.   Seseorang dianggap  menerima pengakuan  (bahwa dia memiliki  hutang 

kepada A misalnya) atau menerima untuk dijadikan wakil dititipkan barang 

jika dia tidak menolak dengan tegas.jika ada penolakan tegas maka isyarat 

tanda menerima menjadi tidak teranggap karena bertentangan dengan lafaz 

penolakan yang jelas. 

6.   Jika sebelumnya penjual telah menjelaskan cacat yang ada dibarangnya dan 

pembeli diam saja, maka ini dianggap bahwa pembeli sudah ridha dengan 

cacat yang disebutkan. Dalam pasal 341 Majalah al-Ahkam al-Adliyah53 

disebutkan, “jika penjual telah menyampaikan bahwa dibarangnya ada cacat 

ini dan itu, dan pembeli menerima dengan sadar saat membelinya, maka 

pembeli tidak memiliki hak khiyar atas aib (cacat) tersebut. Namun jika 

pada barang tersebut ada cacat selain yang telah disebutkan, maka dia 

memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. 

7.   Seandainya orang tua/wali melihat anaknya yang sudah tamyiz melakukan 
 

jual beli dan dia diam/ tidak melarangnya, maka diamnya wali tersebut 
 
 
 

tanahnya kepada C tanpa pemberitahuan kepada A. Seharusnya yang memiliki hak pertama untuk 
membeli adalah A. Ketika A mengetahui bahwa B menjual bagian tanahnya kepada C, maka saat 
itu juga A boleh mendatangi C dan membeli paksa tanah tersebut hak syuf’ah ini harus digunakan 
langsung saat pertama kali dia mendengar berita bahwa B menjual tanahnya kepada C, dan yang 
dibeli paksa adalah harus semuanya, tidak boleh hanya sebagian jika tidak demikian , maka hilanglah 
hak syuf’ah dan keadaannya terserah kepada C apakah dia ingin menjual kembali tanah tersebut 
ataukah tidak. 

 
53Majalah al-Ahkam al-Adliyah adalah Qanun (undang-undang) Fiqih Mazhab Hanafi 

dalam bidang muamalah, dan merupakan qanun resmi negara di masa daulah Utsmaniyah.Qanun ini 
terus diterapkandi Iraq sampai tahun 1950.
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sebagai isyarat bahwa dia mengizinkan transaksi yang dilakukan oleh si 

anak. 

8.   Dalam transaksi ijarah atau sewa-menyewa berarti penerimaan dan ridha. 
 

Misalnya jika ada pemilik rumah  yang berkata kepada penyewa lama, 

“Tinggallah  di  rumah  ini  dengan  harga sewa  sekian (lebih  tinggi  dari 

sebelumnya). Jika tidak bersedia, silahkan keluar dan pindah”. Jika si 

penyewa diam dan tetap tinggal di rumah tersebut, maka dia wajib 

membayar uang sewa sebagaimana yang telah disebutkan oleh pemilik 

rumah. 

9.   Jika hakim meminta pihak tertuduh untuk bersumpah dan dia diam saja, 

maka diamnya berarti penolakan untuk bersumpah. Menolak bersumpah 

menurut pendapat terkuat berarti pengakuannya telah melakukan perbuatan 

yang dituduhkan. 

10. Ketika  penjual  memiliki  hak  untuk  menahan  barang  sampai  semua 

pembayaran dilunasi,ternyata kemudian dia melihat si pembeli mengambil 

barang tersebut dan dia diam saja, maks diamnya penjual dianggap bahwa 

dia telah memberi izin kepada pembeli untuk membawa pulang barang 

dagangannya.



 

 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 
A.   Kesimpulan 

 
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti pada bab IV dari 

penelitian yang telah dilakukan mengenai proses akad nikah tanpa sighat kabul pada 

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros perspektif hukum Islam, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1.   Prosesi akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros tetap 

memperhatikan syarat sah dan rukun nikah. Adapun saat prosesi akad 

nikah ketika rombongan pria datang langsung ditempatkan pada majelis 

akad, posisi calon mempelai pria duduk di depan wali, kemudian MC 

membuka acara dan lantunan ayat suci al-Qur’an oleh Qari. Dilanjutkan 

dengan prosesi akat yang terdiri dari: pernyataan calon mempelai pria 

untuk siap dinikahkan lalu dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat taqwa, 

ijab kabul, lalu membaca doa nikah. Calon mempelai pria berjabat tangan 

dengan orangtua calon mempelai wanita dan diminta untuk menyerahkan 

maharnya kepada mempelai wanita di kamar atau tempat yang disiapkan. 

Sang suami menyerahkan maharnya kemuadian sang istri menerima lalu 

mencium tangan suaminya. Lalu mempelai pria kembali ke majelis nikah 

kemudian disusul dengan ceramah atau hikmah nikah oleh Ustadz yang 

menikahkan atau yang diamanahkan untuk itu. 

2.   Akad nikah tanpa sighat kabul pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 

Maros dikarenakan pendiri pondok pesantren tidak menemukan satu pun 

hadits bahwa para sahabat yang dinikahkan oleh Nabi Muhammad saw. 

mengucapkan kabul. Para Ulama yang mewajibkan ijab maupun kabul 

harus diucapkan, itu berdasarkan atau dengan menggunakan dalil kias atau 
 
 
 
 

106



 

107 
 
 
 
 
 

dianalogikan pada jual beli. Jika pun ijab kabul dalam akad nikah 

didasarkan, dianalogikan, atau disamakan dengan akad jual beli, ternyata 

para Ulama sepakat akad jual beli boleh dilakukan dengan diam. Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah yang dikenal dengan fatwa beliau yang moderat dan 

sangat luar biasa, mengatakan bahwa sighat ijab kabul hendaknya 

mengikuti al-‘urf (kebiasaan masyarakat), Imam Ibnu Taimiyyah 

mengatakan bahwa ijab kabul boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata, 

atau perbuatan apa saja  yang oleh masyarakat  umum dianggap sudah 

menyatakan terjadinya pernikahan. 

 
B.   Implikasi Penelitian 

 
Setelah peneliti melakukan penelitian dengan metode wawancara lansung di 

lokasi penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Disarankan    pada    Pesantren    Darul    Istiqamah    Maccopa    agar    tetap 

memperhatikan pandangan, pendapat, praktek pernikahan masyarakat pada 

umumnya sebagai bahan pertimbangan. 

2. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah menyalahkan 

pendapat atau pandangan yang berada di ranah khilafiah ijtihadiah. 

3. Diharapakan    agar    Pesantren    Darul    Istiqamah    Maccopa    senantiasa 

mensosialisasikan pandangan atau penadapatnya tentang akad nikah tanpa 

sighat kabul kepada masyarakat awam. 

4. Diharapkan  kepada  segenap  lapisan  masyarakat  agar  tidak  mempersulit 

pelaksanaan akad nikah terkhusus mengenai praktek ijab kabul. 

5. Kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  agar  senantiasa  menanamkan  sikap 

toleransi terkhusus dalam pandangan fiqih di ranah khilafiah ijtihadiah.
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LAMPIRAN–LAMPIRAN 
 

 
 
 

1.   Pedoman Wawancara. 
 

2.   Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pondok Pesantren Darul Istiqamah 
 

Maccopa Maros. 
 

3.   Keterangan Penelitian (lampiran nama informan yang diwawancara). 
 

4.   Biodata Penulis.



PEDOMAN WAWANCARA  

 
 

Proses Akad Nikah Tanpa Sighat Kabul pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
 

Maros Perspektif Hukum Islam 
 

A.   Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 

1.   Sejarah  awal  mula  pembentukan  Pesantren  Darul  Istiqamah  Maccopa 
 

Maros? 
 

2.   Bagaimana pembentukan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

3.   Mengapa Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dibentuk? 
 

4.   Kapan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dibentuk? 
 

5.   Dimana saja Pesantren Darul Istiqamah Maccopa terbentuk? 
 

6.   Siapa nama pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros mulai 

yang pertama sampai sekarang? 

7.   Apa Visi Misi Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

8.   Berapa jumlah siswa Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

9.   Apa alamat lengkap Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

10. Bagaimana letak geografis Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

11. Apa saja batasan wilayah Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

Sebelah Utara berbatasan dengan      : 

Sebelah Timur berbatasan dengan     : 

Sebelah Selatan berbatasan dengan   : 

Sebelah Barat berbatasan dengan       : 

B.   Prosedur keabsahan akad nikah tanpa sighat kabul di Pesantren Istiqamah 
 

Maccopa Maros. 
 

1.   Bagaimana  prosedur  keabsahan   akad   nikah   tanpa  sighat   kabul   di 
 

Pesantren Istiqamah Maccopa Maros?



2.   Bagaimana prosesi  pernikahan  di  Pesantren  Darul  Istiqamah  Maccopa 
 

 

Maros? 
 

3.   Dimuali dari proses pelamaran/peminangan, dst sampai setelah resepsi 

pernikahan? 

4.   Pada saat prosesi akad nikahnya? Mulai dari kedatangan pengantin laki- 

laki, khutbah nikah, ijab kabul, nasehat perkawinan, dst? 

C.   Pandangan Hukum Islam terhadap proses akad nikah tanpa sighat kabul pada 
 

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros. 
 

1.   Bagaimana tata cara ijab Kabul dalam pernikahan di  Pesantren  Darul 
 

Istiqamah Maccopa Maros? 
 

2.   Apakah ijab dan kabul dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad nikah di 
 

Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 

3.   Mengapa sighat kabul tidak dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad 

nikah di Pesantren Darul Istiqamah  Maccopa Maros? 

4.   Sejak kapan sighat kabul tidak dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad 

nikah  di  Pesantren  Darul  Istiqamah  Maccopa  Maros?  (Sejarah  sighat 

kabul yang lafalkan) 

5.   Dimana  awal  mula  sighat  kabul  tidak  dilafalkan  secara  lisan  dalam 

prosesi akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

6.   Siapa pencetus sighat kabul tidak dilafalkan secara lisan dalam prosesi 

akad nikah di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

7.   Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses akad nikah tanpa 

sighat  kabul  pada Pesantren  Darul  Istiqamah  Maccopa  Maros?  (halal, 

haram, mubah/boleh, makruh) 

8.   Apakah akad nikah tanpa sighat kabul sah?



 

 
 
 
 

9.   Apa dalil (akli/nakli) dari akad nikah tanpa sighat Kabul, baik itu dalil 

dari al-Qur’an maupun al-Hadits? 

10. Bagaimana  pandangan  empat  imam  mazhab  terkait  akad  nikah  tanpa 

sighat Kabul?



 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
 
DAFTAR PERTANYAAN 

 
1.   Sejarah awal mula pembentukan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
2.   Bagaimana pembentukan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
3.   Mengapa Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dibentuk? 

 
4.   Kapan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros dibentuk? 

 
5.   Dimana saja Pesantren Darul Istiqamah Maccopa terbentuk? 

 
6.   Siapa nama pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros mulai yang pertama 

sampai sekarang? 

7.   Apa Visi Misi Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 
8.   Berapa jumlah siswa Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
9.   Apa alamat lengkap Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
10. Bagaimana letak geografis Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
11. Apa saja batasan wilayah Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
Sebelah Utara berbatasan dengan      : 

Sebelah Timur berbatasan dengan     : 

Sebelah Selatan berbatasan dengan   : 

Sebelah Barat berbatasan dengan       : 

12. Bagaimana prosedur keabsahan akad nikah tanpa sighat kabul di Pesantren Istiqamah 
 

Maccopa Maros? 
 
13. Bagaimana prosesi pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
Dimuali dari proses pelamaran/peminangan, dst sampai setelah resepsi pernikahan? 

 
Pada saat prosesi akad nikahnya? Mulai dari kedatangan pengantin laki-laki, khutbah 

nikah, ijab kabul, nasehat perkawinan, dst? 

14. Bagaimana tata cara ijab Kabul dalam pernikahan di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 
 

Maros? 
 
15. Apakah ijab dan kabul dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad nikah di Pesantren Darul 

 
Istiqamah Maccopa Maros?



 

16. Mengapa sighat kabul tidak dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad nikah di Pesantren 
 

Darul Istiqamah Maccopa Maros? 
 
17. Sejak  kapan  sighat  kabul  tidak  dilafalkan  secara  lisan  dalam  prosesi  akad  nikah  di 

 
Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? (Sejarah sighat kabul yang lafalkan) 

 
18. Dimana awal mula sighat kabul tidak dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad nikah di 

 
Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
19. Siapa pencetus sighat kabul tidak dilafalkan secara lisan dalam prosesi akad nikah di 

 
Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? 

 
20. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses akad nikah tanpa sighat kabul pada 

 
Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros? (halal, haram, mubah/boleh, makruh) 

 
21. Apakah akad nikah tanpa sighat kabul sah? 

 
22. Apa dalil (akli/nakli) dari akad nikah tanpa sighat Kabul, baik itu dalil dari al-Qur’an 

 
maupun al-Hadits? 

 
23. Bagaimana pandangan empat imam mazhab terkait akad nikah tanpa sighat Kabul?



 



 

KETERANGAN PENELITIAN 
 
 
Nama Peneliti     : Husrawati 
Nama Perguruan : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 
Judul Penelitian  : Proses Akad Nikah Tanpa Sighat Kabul pada Pesantren Darul Istiqamah Maccopa 

Maros Perspektif Hukum Islam 
 

 

 
NO 

 
TANGGAL 

PENELITIAN 

 

 
KETERANGAN INFORMAN 

 
TANDA 

TANGAN 

 
 

 
1. 

 
 

 
29 Januari 2022 

 
 

 
Dr. Muzakkir Arif, M.A 

 

 
 
 

2. 

 
 
 
31 Januari 2022 

 
 
 
Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Pd 

 

 
 
 

3. 

 
 
 
29 Januari 2022 

 
 
 
Fahruddin Ahmad, S.T. 

 

 
 
 

4. 

 
 
 
28 Januari 2022 

 
 
 
Dr. H. Agus Salim B. Malla, SS., 
M.A. 

 

 
 
 

5. 

 
 
 
25 Januari 2022 

 
 
 
Ansar, S.Pd.I., M.Pd. 

 



 

Data 

Na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hobi

 
 
 

BIODATA PENYUSUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sesamanya” 

Pribadi 

ma : Husrawati Tamrin 

Tempat & Tanggal Lahir : Labbakang, 19 Januari 1986 

Alamat : Perum. Berua Indah, Blok B1/27 Paccerakkang 

Pekerjaan : Guru ASN 

Status : Bersuami dan tiga orang anak 

Kebangsaan : Indonesia 

Agama : Islam 

: Dengar Murottal, Nasyid, Menonton, dan Memasak 

Motto : “Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk

Pendidikan Formal 

-    SDN 23 Kanaungan   (1992-1998) 

-    SMPN Ma’rang          (1998-2001) 

-    MAN 1 Pangkep        (2001-2004) 

-    Progran Strata 1 (S1) Reguler, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan 

Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa (2010- 

2016) 

- Program  Strata  2  (S2)  Irreguler,  Program  Studi  Dirasah  Islamiyah, 

Konsentrasi Syariah/Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 

Pengalaman Organisasi 

-    Wakil Ketua Remaja Masjid 

-    Anggota BKPRMI Pangkep 

-    Anggota Iqro’ Club Pangkep 

-    Anggota KAP MEPI 

-    Pengurus MPO Al-Azhar Gowa 


