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ABSTRAK 

Andri Yanto. 2015. “Hukum Nikah Mut‛ah Perspektif Sunnī dan Shī‛ah: Analisis 

Perbandingan Istinbāţ al-Ahkām ).” Tesis Master. Program Studi Hukum 

Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing: 1) Dr. Pujiono, 

M.Ag, 2) Dr.Abdullah Syamsul Arifin, MHI 

 

Kata kunci : Nikah Mut‛ah, Sunnī,  dan Shī‛ah 

 

Di Indonesia, nikah mut‛ah lebih familiar dikenal dengan istillah kawin 

kontrak. Ia merupakan salah satu pernikahan yang unik karena dibatasi oleh waktu. 

Keunikannya ini menjadi tema yang paling kontroversial diperdebatkan mulai generasi 

Sahabat hingga sekarang khususnya dua golongan umat Islam, yaitu Ahl al-Sunnah 

yang anti terhadap nikah mut‛ah, dan Shī‛ah sebagai kelompok pendukungnya. 

Perdebatannya ini nampak ke permukaan baik dalam karya ilmiah atau dalam bentuk 

diskusi dengan saling serang yang cenderung emosional, salah kaprah dan tak terarah. 

Masing-masing dari dua kelompok tersebut mengemukakan argumentasinya dari nalar 

naqlīyah dan aqlīyah menurut versinya sendiri. Namun Shī‛ah, tidak hanya 

menggunakan dalil-dalil yang terdapat di literaturnya sendiri, tapi juga menggunakan 

literatur Ahl al-Sunnah. 

Studi ini merupakan studi library research yang mengexplorasi dan 

mendiskripsikan hukum nikah mut‟ah perspektif Ahl al-Sunnah dan Shī‛ah yang 

diambil dari kitab-kitab tafsir, hadith dan fiqh dari kedua golongan tersebut.. 

Pembatasan masalah dalam studi ini, terangkum dalam pertanyaan, yaitu: (1) 

Bagaimana pandangan Sunnī tentang hukum nikah mut‟ah?, (2) Bagaimana pandangan 

Shī‟ah tentang hukum nikah mut‟ah?, dan (3) Bagaimana istinbāţ hukum Sunnī dan 

Shī‛ah tentang nikah mut‟ah? 

Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah kajian uşūl al-fiqh, 

yang dengannya juga tersangkut kajian fiqh, tafsir, hadith, dan sejarah dari masing-

masih dua golongan di atas. Sedangkan metode analisa data yang digunakannya, adalah 

metode induktif dan komparatif. 

Hasil kajian secara menyeluruh dalam studi ini adalah, (1) mayoritas ulama 

Sunnī mengharamkan nikah mut‟ah, walaupun pada awalnya terdapat beberapa Imam 

madhhab Sunnī tidak mengharamkannya, tapi kemudian meralatnya, keharamannya 

telah menjadi ijma‟ ulama, (2) mayoritas ulama Shī‛ah berpandangan sebaliknya, yaitu 

menghalalkan nikah mut‟ah, kehalalan nikah mut‟ah telah menjadi ijmā’ pada masa 

pemerintahan Abū Bakar dan separuh awal pemerintahan Umar bin Khaţţāb, dan yang 

mengharamkannya hanyalah Umar atas ijtihad pribadinya, dan  (3) adapun istinbāţ 

hukum yang digunakannya: (a) Sunnī menafsirkan surat al-Nisā‟ ayat 24 dengan nikah 

dā‟im dan mengqiyāskan mut‟ah dengan perzinahan, karena ke-ihşan-an hanya didapat 

dengan nikah dā‟im. Adapun Shī‛ah menafsirkannya dengan akad nikah mut‟ah dan 

memandang ke-ihşan-an juga dapat diperoleh dengan nikah mut‟ah, (b) Sunnī mengakui 

bahwa nikah mut‟ah pernah dibolehkan pada masa Nabi tapi kemudian Nabi menaskh 

dan melarangnya hingga hari kiamat, sedangkan Shī‛ah berpandangan bahwa Allah dan 

Rasulnya tidak pernah menaskh dan mengharamkannya. 
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ABSTRACT 

Andri Yanto. 2015. “The Status of Temporary (Mut‛ah) Marriage under Sunnī and 

Shī‛ah Perspectives: A Comparative Analysis of the Methods of Istinbāţ al-

Ahkām.” Master thesis. The Program of Islamic Family Law, State Institute of 

Islamic Studies, Jember. Thesis supervisor: 1) Dr. Pujiono, M.Ag, 2) 

Dr.Abdullah Syamsul Arifin, MHI 

 

Keywords: Mut‛ah, Sunnī, Shī‛ah 
 

In Indonesia, the mut‘ah or temporary marriage has been known as „contractual‟ 

marriage. The most salient and controversial aspect of this marriage is its being limited 

in time and duration. Where in the more common and idealized images, a marriage is 

seen as the everlasting relationship between a man and a woman, the mut‘ah marriage 

legalizes a temporary relationship between them. It is because of this fact that the 

temporary marriage had become the locus of contention among Muslim scholars since 

the beginning of Islam in the generation of the Companions (Şahābah) of the Prophet, 

until now. Today, the conflict over the legal status of temporary marriage is that 

between the Sunni and Shī„i perspectives. The two camps represent the opposite 

standpoints, each with its own methodologies and approaches to the textual sources of 

Islamic law, the Qur‟an and the Sunnah. 

This study explores the Sunni and Shī„i positions concerning the temporary 

marriage in Islamic law. The focus of this library research is the Qur‟anic exegesis, 

Hadith commentaries, and legal compendiums produced by each camps. The questions 

this study tries to tackle are the following: (1) What is the Sunni position regarding the 

temporary marriage in Islamic law? (2) What is the Shī„i position concerning the same 

question? (3) How is the Sunni and Shī„i positions arrived at through istinbāţ al-ahkām? 

This study thus primarily a legal study although it also includes questions on Qur‟anic 

exegesis, Hadith commentary, and the history of the schisms between Sunnah and 

Shī„ah. The methods used to analyze these sources are inductive and comparative ones. 

This study concludes the following: (1) The majority of Sunni scholars argue 

that temporary marriage is illicit beside the fact that in its formative period, some Sunni 

scholars legalize this practice. Later Sunni scholars even claim that there is a consensus 

(ijmā‘) on the illicitness of mut‘ah marriage. (2) The majority of Shī„i scholars contend 

that the mut‘ah marriage is lawful. They base their judgment on the consensus of the 

scholars of Islam in the caliphate of Abū Bakr and the first half of „Umar ibn al-

Khaţţāb‟s. It is the latter that come to the conclusion that the marriage is unlawful. It is 

thus just the personal opinion of „Umar. (3) The istinbāţ al-ahkām used by each camp 

are the following: (a) the Sunni scholars interpret the marriage mentioned in Sūrat al-

Nisā‟: 24 as the everlasting (dā’im) marriage and equate temporary marriage with 

adultery with the argument that ihşān cannot be reached in temporary marriage; the 

Shī„ah scholars interpret the verse to include also temporary marriage, and they also 

argue that ihşān can be achieved in a temporary marriage. (b) The Sunni scholars accept 

that mut‘ah marriage was legalized by the Prophet but they argue that later he abrogated 

it and forbid it for good; the Shī„a scholars on the other hand argue that God and His 

Prophet never abrogate and forbid it. 
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SISTEM TRANSLITERASI 

 

Berikut ini adalah system transliterasi Arab-Indonesia yang dipergunakan dalam 

penulisan tesis ini: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ţ ط ‟ ء

 ẓ ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Th ث

 F ف J ج

 Q ق ḥ ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dh ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 Y ي Sh ش

 Ay أي ṣ ص

 Aw أو ḍ ض
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Lampiran Riwayat Dalam Kitab al-Mīzān
4
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
4
 Muhammad  Husayn al-Ţabāţabā’ī, al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur’an, Jilid IV, (Bayrūt: Muassasah al-A’lamī li al-

Maţbū’āt, 1991), 296 - 297 
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Riwayat-Riwayat dalam kitab tafsir al-Ţabarī 

 

Riwayat-riwayat tentang istimtā’ yang dimaknakan nikah dā’im
5
 

حدثني الدثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس 
إذا تزوج الرجل منكم الدرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد : ، يقول"فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورَىن فريضة:"قولو

 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً : ىو النكاح، وىو قولو" الاستمتاع"و= وجب صَداقها كلُّو 
ىو : ، قال"فما استمتعتم بو منهن:"حدثنا الحسن بن يحنٍ قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قولو

 .النكاح
 .، النكاح"فما استمتعتم بو منهن:"حدثني الدثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن لراىد

: ، قال"فما استمتعتم بو منهن:"حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسنٌ قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن لراىد قولو
 .النكاحَ أراد

الآية، " فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة:"حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وىب قال، قال ابن زيد في قولو
فإن وضعع لك منو . إذا أخذتَِا واستمتعع  ا، ففععها أجرَىا اللداقَ . ىذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ : قال

 .والاستمتاع ىو النكاح ىهنا، إذا دخل  ا: قال. فرض الله عليها العدة، وفرض لذا الدنًاث. شيئًا، فهو لك سائغ
 

 

Riwayat-riwayat tentang istimtā’ yang dimaknakan nikah mut’ah
6
 

 

فما استمتعتم بو منهن إلى أجل :"حدثنا لزمد بن الحسنٌ قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي 
الرجل ينكح الدرأة : ،  فهذه الدتعة"مسمى فآتوىن أجورَىن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم بو من بعد الفريضة

بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاىدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضع الددة فليس لو عليها سبيل، وىي منو بريَّة، 
 .وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما منًاث، ليس يرث واحد منهما صاحبو

، "فما استمتعتم بو منهن:"حدثني لزمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن لراىد
 .يعني نكاحَ الدتعة: قال

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحنٍ بن عيسى قال، حدثنا نلنً بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابع، 
فرأيع الدلحف عند : قال أبو كريب  قال يحنٍ= ىذا على قراءة أبّي :  أععاني ابن عباس ملحفًا فقال:عن أبيو قال
  (فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى  ):نلنً، فيو

حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن الدفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سفلع ابن عباس عن متعة 
؟  (فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى  ):فما تقرأ فيها: قال! بلى: ؟ قال قلع"سورة النساء"أما تقرأ: قال. النساء
 .فإنها كذا: قال! لو قرأتُِا ىكذا ما سفلتك! لا: قلع

 .سفلع ابن عباس عن الدتعة، فذكر نِوه: حدثنا ابن الدثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال
                                                           
5
 Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ţabarī, Jāmi’ al-Bayān ‘An Ta’wīl Ay al-Qur’an, Jilid V, (Bayrūt: Dar al-

Fikr, 1995), 17 
6
 Ibid, 18 
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قرأت ىذه الآية على : حدثنا ابن الدثنى قال، حدثنا لزمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال
والله لأنزلذا : قال! ما أقرؤىا كذلك: قال قلع". إلى أجل مسمى:"قال ابن عباس". فما استمتعتم بو منهن:"ابن عباس
 .ثلاث مرات! الله كذلك

فما استمتعتم  ):أن ابن عباس قرأ: حدثنا ابن الدثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمنً
 . (بو منهن إلى أجل مسمى 

= وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = حدثنا ابن الدثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة 
 .عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه

فما استمتعتم بو  ):في قراءة أبّي بن كعب: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال
 . ( منهن إلى أجل مسمى

والمحلنات :"سفلتو عن ىذه الآية: حدثنا لزمد بن الدثنى قال، حدثنا لزمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال
: قال الحكم= لا : ، أمنسوخة ىي؟ قال"فما استمْتَعتم بو منهن:"إلى ىذا الدوضع" من النساء إلا ما ملكع أيمانكم

 .لولا أن عمر رضي الله عنو نهى عن الدتعة ما زز إلا شَقِييٌّ : وقال علي رضي الله عنو
أنو سمع سعيد بن : حدثني الدثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة

  .(فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى فآتوىن أجورىن  ):جبنً يقرأ
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Lampiran Riwayat Dalam Kitab Tafsir al-Qurţubī 

 

Beberapa Riwayat yang menaskh nikah mut’ah
7
 

 

 

 )130/ 5 )تفسنً القرطبي

 .الدراد نكاح الدتعة الذي كان في صدر الاسلام: وقال الجمهور
ثم نهى عنها النبي صلى الله  (فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى ففتوىن أجورىن)وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبنً 

 .عليو وسلم
 .نسختها آية الدنًاث، إذ كانع الدتعة لا منًاث فيها: وقال سعيد بن الدسيب

والذين ىم لفروجهم حافظون إلا ): تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قولو تعالى: وقالع عائشة والقاسم بن لزمد
 .وليسع الدتعة نكاحا ولا ملك يمنٌ( (1)على أزواجهم أو ما ملكع أيمانكم فإنهم غنً ملومنٌ 

وإنما كانع لدن لم : نهى رسول الله صلى الله عليو وسلم عن الدتعة، قال: وروى الدار قعني عن علي بن أبي طالب قال
 .يجد، فلما نزل النكاح والعلاق والعدة والدنًاث بنٌ الزوج والدرأة نسخع

نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخع الزكاة كل صدقة، ونسخ العلاق والعدة : وروى عن علي رضى الله عنو أنو قال
 .والدنًاث الدتعة، ونسخع الاضحية كل ذبح

 .الدتعة منسوخة نسخها العلاق والعدة والدنًاث: وعن ابن مسعود قال

                                                           
7
 Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anşārī al-Qurţubī, al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur’an, Jilid V, (Bayrūt: 

Mu’assasah al-Risālah, 2006),  130 
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Lampiran al-Rāzī Dalam Kitab al-Tafsīr al-Kabīr 

 

 

Riwayat Ibn ‘Abbas pada kitab al-Tafsīr al-Kabīr
8
 

 

Boleh secara Mutlak 

ىي متعة : فما ىي؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلع: أسفاح ىي أم نكاح؟ قال: سفلع ابن عباس عن الدتعة: قال عمارة
 ىل يتوارثان؟ قالا لا : ىل لذا عدة؟ قال نعم عدتِا حيضة، قلع: كما قال تعالى، قلع

 

Boleh karena darurat 

إنها تحل للمضعر كما : قاتلهم الله إني ما أفتيع باباحتها على الاطلاق، لكني قلع: ابن عباس في الدتعة قال ابن عباس
 تحل الديتة والدم ولحم الخنزير لو

 

Kebolehannya dinaskh 

: قال صارت ىذه الآية منسوخة بقولو تعالى {فما استمتعتم بو منهن }: روى ععاء الخرساني عن ابن عباس في قولو
اللهم إني أتوب : وروي أيضا أنو قال عند موتو (1: العلاق) {الحكيم يفيها النبى إذا طلقتم النساء فعلقوىن لعدتِن }

 اليك من قولي في الدتعة واللرف
 

Riwayat ‘Imran bin Husayn 

وأمرنا  ا رسول الله / تنسخها نزلع آية الدتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدىا آية: وأما عمران بن الحلنٌ فانو قال
  صلى الله عليو وسلم وتمتعنا  ا، ومات ولم ينهنا عنو، ثم قال رجل برأيو ما شاء

 
 

                                                           
8
 Fakhr al-Dīn al-Rāzī, al-Tafsīr al-Kabīr, Jilid X, ( Bayrūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2009), 41 
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Lampiran Sahih Bukhari 

 

 

 

 

 )1966/ 5)صؾ١ؼ اٌجخبسٞ 

 

ؽذصٕب ِبٌه ثٓ إعّبػ١ً ؽذصٕب اثٓ ػ١١ٕخ أٔٗ عّغ اٌض٘شٞ ٠مٛي أخجشٟٔ اٌؾغٓ  .1

أْ ػ١ٍب سظٟ الله ػٕٗ لبي لاثٓ :  ػٓ أث١ّٙب ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ٚأخٖٛ ػجذ الله

ػجبط إْ إٌجٟ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٔٙٝ ػٓ اٌّزؼخ ٚػٓ ٌؾَٛ اٌؾّش الأ١ٍ٘خ 

  صِٓ خ١جش

 

عّؼذ اثٓ  ؽذصٕب ِؾّذ ثٓ ثشبس ؽذصٕب غٕذس ؽذصٕب شؼجخ ػٓ أثٟ عّشح لبي .2

ػجبط ٠غؤي ػٓ ِزؼخ إٌغبء فشخص فمبي ٌٗ ٌِٛٝ ٌٗ إّٔب رٌه فٟ اٌؾبي 

  اٌشذ٠ذ ٚفٟ إٌغبء لٍخ ؟ أٚٔؾٖٛ فمبي اثٓ ػجبط ٔؼُ

 

ػٓ عبثش ثٓ ػجذ الله  ؽذصٕب ػٍٟ ؽذصٕب عف١بْ لبي ػّشٚ ػٓ اٌؾغٓ ثٓ ِؾّذ .3

ٚعٍّخ ثٓ الأوٛع لبلا وٕب فٟ ع١ش فؤربٔب سعٛي سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ 

  عٍُ فمبي إٔٗ لذ أرْ ٌىُ أْ رغزّزؼٛا فبعزّزؼٛا

 

ؽذصٕٟ إ٠بط ثٓ عٍّخ ثٓ الأوٛع ػٓ أث١ٗ ػٓ سعٛي الله  ٚلبي اثٓ أثٟ رئت .4

أ٠ّب سعً ٚاِشأح رٛافمب فؼششح ِب ث١ّٕٙب صلاس ١ٌبي فإْ  )صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ 

فّب أدسٞ أشٟء وبْ ٌٕب خبصخ أَ ٌٍٕبط  . (أؽجب أْ ٠زضا٠ذا أ٠ٚززبسوب رزبسوب 

  ػبِخ

 

  لبي أثٛػجذ الله ٚث١ٕٗ ػٍٟ ػٓ إٌجٟ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ أٔٗ ِٕغٛؿ .5
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Lampiran Sahih Muslim 
Tentang Bab Mut’ah

9
 

 

 ػٓ ثشش ٚاثٓ ٚٚو١غ أثٟ ؽذصٕب اٌّٙذأٟ ١ّٔش ثٓ ػجذالله ثٓ ِؾّذ ؽذصٕب .1

 الله صٍٝ الله سعٛي ِغ ٔغضٚ وٕب ٠مٛي ػجذالله عّؼذ لبي ل١ظ ػٓ إعّبػ١ً

 أْ ٌٕب سخص صُ رٌه ػٓ فٕٙبٔب ؟ ٔغزخصٝ ألا فمٍٕب ٔغبء ٌٕب ١ٌظ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ

 رؾشِٛا لا إِٓٛا اٌز٠ٓ أ٠ٙب ٠ب } ػجذالله لشأ صُ أعً إٌٝ ثبٌضٛة اٌّشأح ٕٔىؼ

 ا٠٢خ / اٌّبئذح / 5 { ] اٌّؼزذ٠ٓ ٠ؾت لا الله إْ رؼزذٚا ٚلا ٌىُ الله أؽً ِب غ١جبد

87 ]  

 الإعٕبد ثٙزا خبٌذ أثٟ ثٓ إعّبػ١ً ػٓ عش٠ش ؽذصٕب ش١جخ أثٟ ثٓ ػضّبْ ٚؽذصٕب

ػجذالله  لشأ ٠مً ٌُٚ ا٠٢خ ٘زٖ ػ١ٍٕب لشأ صُ ٚلبي ِضٍٗ

 وٕب لبي الإعٕبد ثٙزا إعّبػ١ً ػٓ ٚو١غ ؽذصٕب ش١جخ أثٟ ثٓ ثىش أثٛ ٚؽذصٕب .2

ٔغضٚ  ٠مً ٌُٚ ؟ ٔغزخصٟ ألا الله سعٛي ٠ب :  فمٍٕب شجبة ٚٔؾٓ

 د٠ٕبس ثٓ ػّشٚ ػٓ شؼجخ ؽذصٕب عؼفش ثٓ ِؾّذ ؽذصٕب ثشبس ثٓ ِؾّذ ٚؽذصٕب .3

  لبلا الأوٛع ثٓ ٚعٍّخ ػجذالله ثٓ عبثش ػٓ ٠ؾذس ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ عّؼذ لبي

 الله صٍٝ الله سعٛي إْ فمبي عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ِٕبدٞ ػ١ٍٕب خشط

إٌغبء  ِزؼخ ٠ؼٕٟ رغزّؼٛا أْ ٌىُ أرْ لذ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ

 ) سٚػ ؽذصٕب ( صس٠غ اثٓ ٠ؼٕٟ ) ٠ض٠ذ ؽذصٕب اٌؼ١شٟ ثغطبَ ثٓ أ١ِخ ٚؽذصٕٟ .4

 ثٓ عٍّخ ػٓ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ػٓ د٠ٕبس ثٓ ػّشٚ ػٓ ( اٌمبعُ اثٓ ٠ؼٕٟ

 فٟ ٌٕب فؤرْ أربٔب عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي أْ ػجذالله ثٓ ٚعبثش الأوٛع

اٌّزؼخ 

 

 لذَ ػطبء لبي لبي عش٠ظ اثٓ أخجشٔب ػجذاٌشصاق ؽذصٕب اٌؾٍٛأٟ اٌؾغٓ ٚؽذصٕب .5

 اٌّزؼخ روشٚا صُ أش١بء ػٓ اٌمَٛ فغؤٌٗ ِٕضٌٗ فٟ فغئٕبٖ ِؼزّشا ػجذالله ثٓ عبثش

ٚػّش  ثىش ٚأثٟ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ػٙذ ػٍٝ اعزّزؼٕب ٔؼُ فمبي

 

 اٌضث١ش أثٛ أخجشٟٔ عش٠ظ اثٓ أخجشٔب ػجذاٌشصاق ؽذصٕب سافغ ثٓ ِؾّذ ؽذصٕٟ .6

 الأ٠بَ ٚاٌذل١ك اٌزّش ِٓ ثبٌمجعخ ٔغزّزغ وٕب ٠مٛي ػجذالله ثٓ عبثش عّؼذ لبي

 فٟ ػّش ػٕٗ ٔٙٝ ؽزٝ ثىش ٚأثٟ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ػٙذ ػٍٝ

  ؽش٠ش ثٓ ػّشٚ شؤْ

 ػبصُ ػٓ ( ص٠بد اثٓ ٠ؼٕٟ ) ػجذاٌٛاؽذ ؽذصٕب اٌجىشاٚٞ ػّشٚ ثٓ ؽبِذ ؽذصٕب .7

 ٚاثٓ ػجبط اثٓ فمبي آد فؤربٖ ػجذالله ثٓ عبثش ػٕذ وٕذ لبي ٔعشح أثٟ ػٓ

                                                           
9 Muslim, Sahih Muslim, Jilid I, (Bayrūt : Dar al-Kutub al-‘Ilmīyah, t.t), 640-644 
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 ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ِغ فؼٍٕبّ٘ب عبثش فمبي اٌّزؼز١ٓ فٟ اخزٍفب اٌضث١ش

ٌّٙب  ٔؼذ فٍُ ػّش ػّٕٙب ٔٙبٔب صُ عٍُ

 

 ؽذصٕب ص٠بد ثٓ ػجذاٌٛاؽذ ؽذصٕب ِؾّذ ثٓ ٠ٛٔظ ؽذصٕب ش١جخ أثٟ ثٓ ثىش أثٛ ؽذصٕب .8

 ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي سخص لبي أث١ٗ ػٓ عٍّخ ثٓ إ٠بط ػٓ ػ١ّظ أثٛ

  ػٕٙب ٔٙٝ صُ صلاصب اٌّزؼخ فٟ أٚغبط ػبَ عٍُ

 أٔٗ عجشح أث١ٗ ػٓ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ اٌشث١غ ػٓ ١ٌش ؽذصٕب عؼ١ذ ثٓ لز١جخ ٚؽذصٕب .9

 إٌٝ ٚسعً أٔب فبٔطٍمذ ثبٌّزؼخ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ٌٕب أرْ لبي

 ؟ ِبرؼطٟ فمبٌذ أٔفغٕب ػ١ٍٙب فؼشظٕب ػ١طبء ثىشح وؤٔٙب ػبِش ثٕٟ ِٓ اِشأح

 ٚوٕذ سدائٟ ِٓ أعٛد صبؽجٟ سداء ٚوبْ سدائٟ صبؽجٟ ٚلبي سدائٟ فمٍذ

 ٠ىف١ٕٟ ٚسداإن أٔذ لبٌذ صُ أػغجٙب صبؽجٟ سداء إٌٝ ٔظشد فإرا ِٕٗ أشت

 شٟء ػٕذٖ وبْ ِٓ لبي عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي إْ صُ صلاصب ِؼٙب فّىضذ

  عج١ٍٙب ف١ٍخً ٠زّزغ اٌزٟ إٌغبء ٘زٖ ِٓ

 ( ِفعً اثٓ ٠ؼٕٟ ) ثشش ؽذصٕب اٌغؾذسٞ ؽغ١ٓ ثٓ فع١ً وبًِ أثٛ ؽذصٕب .10

 الله صٍٝ الله سعٛي ِغ غضا أثبٖ أْ عجشح ثٓ اٌشث١غ ػٓ غض٠خ ثٓ ػّبسح ؽذصٕب

 فؤرْ ( ٠َٚٛ ١ٌٍخ ث١ٓ صلاص١ٓ ) ػششح خّظ ثٙب فؤلّٕب لبي ِىخ فزؼ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ

 ِٓ ٚسعً أٔب فخشعذ إٌغبء ِزؼخ فٟ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ٌٕب

 ثشد ِٕب ٚاؽذ وً ِغ اٌذِبِخ ِٓ لش٠ت ٚ٘ٛ اٌغّبي فٟ فعً ػ١ٍٗ ٌٟٚ لِٟٛ

 أٚ ِىخ ثؤعفً وٕب إرا ؽزٝ غط عذ٠ذ فجشد ػّٟ اثٓ ثشد ٚأِب خٍك فجشدٞ

 ؟ أؽذٔب ِٕه ٠غزّغ أْ ٌه ً٘ فمٍٕب اٌؼٕطٕطخ اٌجىشح ِضً فزبح فزٍمزٕب ثؤػلا٘ب

 ٠ٚشا٘ب اٌشع١ٍٓ إٌٝ رٕظش فغؼٍذ ثشدٖ ِٕب ٚاؽذ وً فٕشش ؟ رجزلاْ ِٚبرا لبٌذ

 ثشد فزمٛي غط عذ٠ذ ٚثشدٞ خٍك ٘زا ثشد إْ فمبي ػطفٙب إٌٝ رٕظش صبؽجٟ

 ؽشِٙب ؽزٝ أخشط فٍُ ِٕٙب اعزّزؼذ صُ ِشر١ٓ أٚ ِشاس صلاس ثٗ ثؤط لا ٘زا

  عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي

 ؽذصٕب ١٘ٚت ؽذصٕب إٌؼّبْ أثٛ ؽذصٕب اٌذاسِٟ صخش ثٓ عؼ١ذ ثٓ أؽّذ ٚؽذصٕٟ .11

 سعٛي ِغ خشعٕب لبي أث١ٗ ػٓ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ اٌشث١غ ؽذصٕٟ غض٠خ ثٓ ػّبسح

 لبٌذ ٚصاد ثشش ؽذ٠ش ثّضً فزوش ِىخ إٌٝ اٌفزؼ ػبَ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله

  ِؼ خٍك ٘زا ثشد إْ لبي ٚف١ٗ ؟ ران ٠صٍؼ ًٚ٘

 

 ؽذصٕٟ ػّش ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ؽذصٕب أثٟ ؽذصٕب ١ّٔش ثٓ ػجذالله ثٓ ِؾّذ ؽذصٕب .12

 ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ِغ وبْ أٔٗ ؽذصٗ أثبٖ أْ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ اٌشث١غ

 لذ الله ٚإْ إٌغبء ِٓ الاعزّزبع فٟ ٌىُ أرٔذ وٕذ لذ إٟٔ إٌبط أ٠ٙب ٠ب فمبي عٍُ

 ِّب رؤخزٚا ٚلا عج١ٍٗ ف١ٍخً شٟء ِٕٙٓ ػٕذٖ وبْ فّٓ اٌم١بِخ ٠َٛ إٌٝ رٌه ؽشَ

  ش١ئب آر١زّٛ٘ٓ
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 ػّش ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ػٓ ع١ٍّبْ ثٓ ػجذح ؽذصٕب ش١جخ أثٟ ثٓ ثىش أثٛ ٚؽذصٕبٖ .13

 اٌشوٓ ث١ٓ لبئّب عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي سأ٠ذ :  لبي الإعٕبد ثٙزا

١ّٔش  اثٓ ؽذ٠ش ثّضً ٠مٛي ٚ٘ٛ ٚاٌجبة

 ػٓ عؼذ ثٓ إثشا١ُ٘ ؽذصٕب آدَ ثٓ ٠ؾ١ٝ أخجشٔب إثشا١ُ٘ ثٓ إعؾبق ؽذصٕب .14

 الله سعٛي أِشٔب لبي عذٖ ػٓ أث١ٗ ػٓ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ اٌشث١غ ثٓ ػجذاٌٍّه

 ؽزٝ ِٕٙب ٔخشط ٌُ صُ ِىخ دخٍٕب ؽ١ٓ اٌفزؼ ػبَ ثبٌّزؼخ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ

ػٕٙب  ٔٙبٔب

 لبي ِؼجذ ثٓ عجشح ثٓ اٌشث١غ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أخجشٔب ٠ؾ١ٝ ثٓ ٠ؾ١ٝ ٚؽذصٕب .15

 الله صٍٝ الله ٔجٟ أْ ِؼجذ ثٓ عجشح أث١ٗ ػٓ ٠ؾذس عجشح ثٓ سث١غ أثٟ عّؼذ

 أٔب فخشعذ لبي إٌغبء ِٓ ثبٌزّزغ أصؾبثٗ أِش ِىخ فزؼ ػبَ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ

 ػ١طبء ثىشح وؤٔٙب ػبِش ثٕٟ ِٓ عبس٠خ ٚعذٔب ؽزٝ ع١ٍُ ثٕٟ ِٓ ٌٟ ٚصبؽت

 ِٓ أعًّ فزشأٟ رٕظش فغؼٍذ ثشد٠ٕب ػ١ٍٙب ٚػشظٕب ٔفغٙب إٌٝ فخطجٕب٘ب

 اخزبسرٕٟ صُ عبػخ ٔفغٙب فآِشد ثشدٞ ِٓ أؽغٓ صبؽجٟ ثشد ٚرشٜ صبؽجٟ

  ثفشالٙٓ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي أِشٔب صُ صلاصب ِؼٕب فىٓ صبؽجٟ ػٍٝ

 اٌشث١غ ػٓ اٌض٘شٞ ػٓ ػ١١ٕخ ثٓ عف١بْ ؽذصٕب لبلا ١ّٔش ٚاثٓ إٌبلذ ػّشٚ ؽذصٕب .16

اٌّزؼخ  ٔىبػ ػٓ ٔٙٝ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ إٌجٟ أْ أث١ٗ ػٓ عجشح ثٓ

 اٌشث١غ ػٓ اٌض٘شٞ ػٓ ِؼّش ػٓ ػ١ٍخ اثٓ ؽذصٕب ش١جخ أثٟ ثٓ ثىش أثٛ ٚؽذصٕب .17

 ِزؼخ ػٓ اٌفزؼ ٠َٛ ٔٙٝ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي أْ أث١ٗ ػٓ عجشح ثٓ

إٌغبء 

 ؽذصٕب عؼذ ثٓ إثشا١ُ٘ ثٓ ٠ؼمٛة ػٓ ؽ١ّذ ثٓ ٚػجذ اٌؾٍٛأٟ ؽغٓ ٚؽذص١ٕٗ .18

 أخجشٖ أٔٗ أث١ٗ ػٓ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ اٌشث١غ ػٓ شٙبة اثٓ أخجشٔب صبٌؼ ػٓ أثٟ

 ٚأْ إٌغبء ِزؼخ اٌفزؼ صِبْ اٌّزؼخ ػٓ ٔٙٝ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي أْ

أؽّش٠ٓ  ثجشد٠ٓ رّزغ وبْ أثبٖ

 شٙبة اثٓ لبي ٠ٛٔظ أخجشٟٔ ٚ٘ت اثٓ أخجشٔب ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽشٍِخ ٚؽذصٕٟ .19

 الله أػّٝ ٔبعب إْ فمبي ثّىخ لبَ اٌضث١ش اثٓ ػجذالله أْ اٌضث١ش ثٓ ػشٚح أخجشٟٔ

 ٌغٍف إٔه فمبي فٕبداٖ ثشعً ٠ؼشض ثبٌّزؼخ ٠فزْٛ أثصبسُ٘ أػّٝ وّب لٍٛثُٙ

 الله سعٛي ٠ش٠ذ ) اٌّزم١ٓ إِبَ ػٙذ ػٍٝ رفؼً اٌّزؼخ وبٔذ ٌمذ فٍؼّشٞ عبف

 فؼٍزٙب ٌئٓ فٛالله ثٕفغه فغشة اٌضث١ش اثٓ ٌٗ فمبي ( عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ

  ثؤؽغبسن لأسعّٕه

 ػٕذ عبٌظ ٘ٛ ث١ٕب أٔٗ الله ع١ف ثٓ اٌّٙبعش ثٓ خبٌذ فؤخجشٟٔ شٙبة اثٓ لبي 

 الأٔصبسٞ ػّشح أثٟ اثٓ ٌٗ فمبي ثٙب فؤِشٖ اٌّزؼخ فٟ فبعزفزبٖ سعً عبءٖ سعً

 إٔٙب ػّشح أثٟ اثٓ لبي اٌّزم١ٓ إِبَ ػٙذ فٟ فؼٍذ ٌمذ ٚالله ؟ ٟ٘ ِب لبي ِٙلا
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 صُ اٌخٕض٠ش ٌٚؾُ ٚاٌذَ وب١ٌّزخ إ١ٌٙب اظطش ٌّٓ الإعلاَ أٚي فٟ سخصخ وبٔذ

  ػٕٙب ٚٔٙٝ اٌذ٠ٓ الله أؽىُ

 فٟ اعزّزؼذ وٕذ لذ لبي أثبٖ أْ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ سث١غ ٚأخجشٟٔ شٙبة اثٓ لبي 

 صُ أؽّش٠ٓ ثجشد٠ٓ ػبِش ثٕٟ ِٓ اِشأح عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ػٙذ

 سث١غ ٚعّؼذ شٙبة اثٓ  لبي اٌّزؼخ ػٓ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ٔٙبٔب

  عبٌظ ٚأٔب ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ػّش رٌه ٠ؾذس عجشح ثٓ

 ػجٍخ أثٟ اثٓ ػٓ ِؼمً ؽذصٕب أػ١ٓ ثٓ اٌؾغٓ ؽذصٕب شج١ت ثٓ عٍّخ ٚؽذصٕٟ .20

 سعٛي أْ أث١ٗ ػٓ اٌغٕٟٙ عجشح ثٓ اٌشث١غ ؽذصٕب لبي ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ػّش ػٓ

 ٘زا ٠ِٛىُ ِٓ ؽشاَ إٔٙب ألا :  ٚلبي اٌّزؼخ ػٓ ٔٙٝ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله

٠ؤخزٖ  فلا ش١ئب أػطٝ وبْ ِٚٓ اٌم١بِخ ٠َٛ إٌٝ

 ٚاٌؾغٓ ػجذالله ػٓ شٙبة اثٓ ػٓ ِبٌه ػٍٝ لشأد لبي ٠ؾ١ٝ ثٓ ٠ؾ١ٝ ؽذصٕب .21

 الله صٍٝ الله سعٛي أْ غبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ ػٓ أث١ّٙب ػٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اثٕٟ

  الإٔغ١خ اٌؾّش ٌؾَٛ أوً ٚػٓ خ١جش ٠َٛ إٌغبء ِزؼخ ػٓ ٔٙٝ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ

 الإعٕبد ثٙزا ِبٌه ػٓ ع٠ٛش٠خ ؽذصٕب اٌعجؼٟ اعّبء ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذالله ٚؽذصٕبٖ .22

 صٍٝ الله سعٛي ٔٙبٔب ربئٗ سعً إٔه ٌفلاْ ٠مٛي غبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ عّغ ٚلبي

  ِبٌه ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ٠ؾ١ٝ ؽذ٠ش ثّضً عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله

 ػ١١ٕخ اثٓ ػٓ ع١ّؼب ؽشة ثٓ ٚص١٘ش ١ّٔش ٚاثٓ ش١جخ أثٟ ثٓ ثىش أثٛ ؽذصٕب .23

 ِؾّذ اثٕٟ ٚػجذالله اٌؾغٓ ػٓ اٌض٘شٞ ػٓ ػ١١ٕخ ثٓ عف١بْ ؽذصٕب ص١٘ش لبي

 اٌّزؼخ ٔىبػ ػٓ ٔٙٝ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ إٌجٟ أْ ػٍٟ ػٓ أث١ّٙب ػٓ ػٍٟ ثٓ

الأ١ٍ٘خ  اٌؾّش ٌؾَٛ ٚػٓ خ١جش ٠َٛ

 ػٓ شٙبة اثٓ ػٓ ػج١ذالله ؽذصٕب أثٟ ؽذصٕب ١ّٔش ثٓ ػجذالله ثٓ ِؾّذ ٚؽذصٕب .24

 ١ٍ٠ٓ ػجبط اثٓ عّغ أٔٗ ػٍٟ ػٓ أث١ّٙب ػٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اثٕٟ ٚػجذالله اٌؾغٓ

 عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي فإْ ػجبط اثٓ ٠ب ِٙلا فمبي  إٌغبء ِزؼخ فٟ

الإٔغ١خ  اٌؾّش ٌؾَٛ ٚػٓ خ١جش ٠َٛ ػٕٙب ٔٙٝ

 ػٓ ٠ٛٔظ أخجشٟٔ ٚ٘ت اثٓ أخجشٔب لبلا ٠ؾ١ٝ ثٓ ٚؽشٍِخ اٌطب٘ش أثٛ ٚؽذصٕٟ .25

 أٔٗ أث١ّٙب ػٓ غبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اثٕٟ ٚػجذالله اٌؾغٓ ػٓ شٙبة اثٓ

 ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي ٔٙٝ :  ػجبط لاثٓ ٠مٛي غبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ عّغ

الإٔغ١خ  اٌؾّش ٌؾَٛ أوً ٚػٓ خ١جش ٠َٛ إٌغبء ِزؼخ ػٓ عٍُ
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Lampiran Sunan Abu Daud 

 

: ؽذصٕب ِغذد ثٓ ِغش٘ذ صٕب ػجذ اٌٛاسس ػٓ إعّبػ١ً ثٓ أ١ِخ ػٓ اٌض٘شٞ لبي 

سعً ٠مبي ٌٗ سث١غ  [ٌٗ  ]وٕب ػٕذ ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض فززاوشٔب ِزؼخ إٌغبء فمبي 

ثٓ عجشح أشٙذ ػٍٝ أثٟ أٔٗ ؽذس أْ سعٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ عٍُ ٔٙٝ ػٕٙب 

 .فٟ ؽغخ اٌٛداع 

 

 اٌض٘شٞ ػٓ ِؼّش أخجشٔب لبي اٌشصاق ػجذ صٕب فبسط ثٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؾّذ ؽذصٕب

 ِزؼخ ؽشَ عٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله صٍٝ الله سعٛي أْ:  أث١ٗ ػٓ عجشح ثٓ سث١غ ػٓ

إٌغبء 
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Lampiran Perang Tabūk 

 

 )456/ 9 )دجبُ اثِ صذٞخ

 : قبه إظَبعٞو ثِ اىَؤٍو أخجسّب : قبه إثسإٌٞ ثِ إظذبق ددصْب : قبه الأشدٛ ٍذَد ثِ الله عجد أخجسّب

 ىَب ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ اىْجٜ أُ : ٕسٝسح أثٜ عِ اىَقجسٛ ظعٞد ددصْب : قبه عَبز ثِ عنسٍخ ددصْب

 مبّ٘ا ّعبء الله زظ٘ه ٝب : قبى٘ا ؟ ٕرا ٍب : فقبه ٝجنِٞ ّعبء ٗظَع ٍصبثٞخ فسأٙ اى٘داع صْٞخ ّصه خسط

 اىْنبح : اىَزعخ - دسً : قبه أٗ - ٕدً : ) ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه فقبه أشٗاجِٖ ٍِْٖ رَزع٘ا

  (ٗاىَٞساس ٗاىعدح ٗاىطلاق

 

 )169/ 9 )دجس اثِ - اىجبزٛ فزخ

 إذا دزٚ رج٘ك غصٗح إىٚ ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه ٍع خسجْب قبه جبثس ددٝش ٍِ اىذبشٍٜ ٗأخسجٔ

 عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه فجبء ثسدبىْب ٝطفِ ثِٖ رَزعْب مْب قد ّع٘ح جبءد اىشبً ٝيٜ ٍَب اىعقجخ عْد مْب

 ٍٝ٘ئر فز٘ادعْب اىَزعخ عِ ّٖٗٚ عيٞٔ ٗأصْٚ الله فذَد خطٞجب ٗقبً فغضت قبه ىٔ ذىل فرمسّب ظيٌ ٗ

 اى٘داع صْٞخ فعَٞذ
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Lampiran Riwayat Ali 

 

 

Kitab Sahih Bukhari 

 ددصْب ٍبىل ثِ إظَبعٞو ددصْب اثِ عْٞٞخ أّٔ ظَع اىصٕسٛ ٝق٘ه أخجسّٜ اىذعِ ثِ ٍذَد ثِ عيٜ ٗأخ٘ٓ عجد الله

أُ عيٞب زضٜ الله عْٔ قبه لاثِ عجبض إُ اىْجٜ صيٚ الله عيٞٔ ٗ ظيٌ ّٖٚ عِ اىَزعخ ٗعِ ىذً٘ اىذَس :  عِ أثَٖٞب

 الإٔيٞخ شٍِ خٞجس

 

 

Kitab Sahih Muslim 

 عِ أثَٖٞب عِ عيٜ ثِ ٍذَد اثْٜ ٗاىذعِ عجدالله عِ شٖبة اثِ عِ ٍبىل عيٚ قسأد قبه ٝذٞٚ ثِ ٝذٞٚ ددصْب

الإّعٞخ  اىذَس ىذً٘ أمو ٗعِ خٞجس ًٝ٘ اىْعبء ٍزعخ عِ ّٖٚ ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه أُ طبىت أثٜ ثِ عيٜ

 

 ٝق٘ه طبىت أثٜ ثِ عيٜ ظَع ٗقبه الإظْبد ثٖرا ٍبىل عِ ج٘ٝسٝخ ددصْب اىضجعٜ اظَبء ثِ ٍذَد ثِ عجدالله ٗددصْبٓ

ٍبىل  عِ ٝذٞٚ ثِ ٝذٞٚ ددٝش ثَضو ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه ّٖبّب ربئٔ زجو إّل ىفلاُ

 

 عِ عْٞٞخ ثِ ظفٞبُ ددصْب شٕٞس قبه عْٞٞخ اثِ عِ جَٞعب دسة ثِ ٗشٕٞس َّٞس ٗاثِ شٞجخ أثٜ ثِ ثنس أث٘ ددصْب

 ّنبح عِ ّٖٚ ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ اىْجٜ أُ عيٜ عِ أثَٖٞب عِ عيٜ ثِ ٍذَد اثْٜ ٗعجدالله اىذعِ عِ اىصٕسٛ

الإٔيٞخ  اىذَس ىذً٘ ٗعِ خٞجس ًٝ٘ اىَزعخ

 

 عِ عيٜ ثِ ٍذَد اثْٜ ٗعجدالله اىذعِ عِ شٖبة اثِ عِ عجٞدالله ددصْب أثٜ ددصْب َّٞس ثِ عجدالله ثِ ٍذَد ٗددصْب

 ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه فئُ عجبض اثِ ٝب ٍٖلا فقبه  اىْعبء ٍزعخ فٜ ٝيِٞ عجبض اثِ ظَع أّٔ عيٜ عِ أثَٖٞب

الإّعٞخ  اىذَس ىذً٘ ٗعِ خٞجس ًٝ٘ عْٖب ّٖٚ ظيٌ

 

 اثْٜ ٗعجدالله اىذعِ عِ شٖبة اثِ عِ ّٝ٘ط أخجسّٜ ٕٗت اثِ أخجسّب قبلا ٝذٞٚ ثِ ٗدسٍيخ اىطبٕس أث٘ ٗددصْٜ

 الله صيٚ الله زظ٘ه ّٖٚ :  عجبض لاثِ ٝق٘ه طبىت أثٜ ثِ عيٜ ظَع أّٔ أثَٖٞب عِ طبىت أثٜ ثِ عيٜ ثِ ٍذَد

الإّعٞخ  اىذَس ىذً٘ أمو ٗعِ خٞجس ًٝ٘ اىْعبء ٍزعخ عِ ظيٌ ٗ عيٞٔ

 

Kitab Sunan Turmudzi 

 أثٜ ثِ عيٜ عِ أثَٖٞب عِ عيٜ ثِ ٍذَد اثْٜ اىذعِ ٗ الله عجد عِ اىصٕسٛ عِ ظفٞبُ ددصْب عَس أثٜ اثِ ددصْب

 عِ اىجبة ٗفٜ قبه خٞجس شٍِ الإٔيٞخ اىذَس ىذً٘ ٗعِ اىْعبء ٍزعخ عِ ّٖٚ ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ اىْجٜ أُ : طبىت

  ٕسٝسح أثٜ ٗ اىجْٖٜ ظجسح

 

 

Kitab Sunan Ibn Majah 

 (630/ 1 )ٍبجٔ اثِ ظِْ

 ثِ ٍذَد اثْٜ ٗاىذعِ الله عجد عِ شٖبة اثِ عِ أّط ثِ ٍبىل ددصْب . عَس ثِ ثشس ددصْب . ٝذٞٚ ثِ ٍذَد ددصْب

 ٗعِ خٞجس ًٝ٘ اىْعبء ٍزعخ عِ ّٖٚ ظيٌ ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه أُ  : - طبىت أثٜ ثِ عيٜ عِ أثَٖٞب عِ عيٜ

 الإّعٞخ اىذَس ىذً٘

 

Kitab Sunan Al-Nasā’ī 

 

 (126/ 6 )اىْعبئٜ ظِْ

 ثِ عِ ٍبىل عِ اىقبظٌ ثِ أّجأّب قبه ىٔ ٗاىيفظ أظَع ٗأّب عيٞٔ قساءح ٍعنِٞ ثِ ٗاىذسس ظيَخ ثِ ٍذَد أخجسّب

 ٗ عيٞٔ الله صيٚ الله زظ٘ه أُ : طبىت أثٜ ثِ عيٜ عِ أثَٖٞب عِ عيٜ ثِ ٍذَد اثْٜ ٗاىذعِ الله عجد عِ شٖبة

 الإّعٞخ اىذَس ىذً٘ ٗعِ خٞجس ًٝ٘ اىْعبء ٍزعخ عِ ّٖٚ ظيٌ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sesungguhnya problem sosial yang paling memprihatinkan adalah 

permasalahan seks. Seks merupakan unsur yang mendasar untuk kesinambungan 

hidup manusia. Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, laki-

laki dan perempuan, baik dari jenis manusia, hewan, tetumbuhan dan lainnya.
1
 

Allah berfirman :  

نْٓ  مِِ لًِّ  وَٚ نْٟ ءٍ  وكُ ٍوَمنْٕوَب  وَ مِٓ  فوَ ١نْ عوَ نْٚ نُْ  ىوَ ٍلَّىكُ ْٚ ٌوَؼوَ ولَّوكُ  )49: اٌناه٠بد( روَنوَ

―Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu 

mengingatkan akan kebesaran Allah‖. (al-Dāriyyāt: 49) 

Secara kodrati, Allah telah menciptakan pada diri manusia dorongan 

seksual, baik pada laki-laki maupun perempuan, kepada satu sama lainnya. 

Masing-masing jenis mempunyai kecenderungan untuk berhubungan seksual 

dengan lawan jenisnya, yang dengan begitu masing-masing dapat memenuhi 

hasrat biologisnya. Semua makhluk dicipta Dari situ, terjadilah pembuahan sel 

telur oleh sperma, yang kemudian terbentuklah janin yang terus mengalami 

pertumbuhan. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT. dalam firmannya :  

وَٛ  ٘كُ ٍوَكوَ  اٌلَّنمِٞ وَٚ وَٓ  فوَ ب مِ  مِِ وَّ نٌْ وًا ا كُ  ثوَشوَ ٍوَٗ ؼوَ جبً  وَغوَ وََ نْٙوًا ٔوَ طمِ وَْ  وَٚ ب ووَ ثبُّهوَ  وَٚ ٠وًا هوَ  )54 :اٌفولبْ (لوَلمِ

―Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia 

itu berketurunan dan mu‘āşarah (pertalian keluarga melalui perkawinan), 

dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.‖(al-Furqān: 54). 

 

Dengan begitu, sudah menjadi sunnatullah, manusia harus hidup 

berpasangan dengan lawan jenisnya dan menghasilkan keturunan. Akan tetapi, 

manusia tidak sama dengan binatang yang bebas menyalurkan hasratnya kepada 

semua lawan jenisnya dengan sesuka nafsunya. Untuk itu, Allah melalui 

                                                           
1
 Muhammad Tijanī al-Samawī, Mazhab Alternatif  (Cianjur: Titian Cahaya, 2005), 264 
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syari‘atnya membuat aturan-aturan tertentu yang mengikat antara laki-laki dan 

perempuan. Ikatan itu bernama ―Pernikahan‖. Maka diharamkan bagi siapa saja 

melakukan hubungan seksual kecuali melalui ritual pernikahan yang sah 

menurut shari‘ah, dengan tujuan untuk memelihara kehormatan, keturunan, dan 

menjaga kemuliaan manusia. 

Makna nikah sendiri secara bahasa berarti ― bergabung‖ ( انضى ), 

―hubungan kelamin‖ ( انٕطء  ), ―mengumpulkan‖ (اجخًاع ) ― akad‖ ( عقذ ).
2
 

Sedangkan menurut shara‘ sebagai berikut : 
3
 

ٚ وػب ػمل ٠زؼّٓ إثبؽخ ٚؽئ ثٍفع إٔىبػ أٚ ري٠ٚظ، ٚ٘ٛ ؽم١مخ  ٟ اٌؼمل ِغبى  ٟ 

. اٌٛؽئ 

― Menurut Syara‘ adalah, akad yang mengandung maksud membolehkan 

hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz ( Ankāha atau 

Tazawwaja )‖.
4
 

 

 .٠ٚطٍك  وػب ػٍٝ ػمل ِشزًّ ػٍٝ الاهوبْ ٚاٌشوٚؽ 

― Menurut Syara‘ adalah, Akad yang memuat rukun dan syarat (nikah)‖.
5
 

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad 

dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syara‘ yang 

mempunyai akibat hukum dibolehkannya hubungan kelamin. Sedangkan 

menurut Ahmad Ghandur, akad tersebut tidak hanya mempunyai akibat hukum 

dibolehkannya hubungan kelamin, lebih jauh dari itu menimbulkan akibat 

hukum  hak dan kewajiban antara kedua belah pihak suami istri. 

                                                           
2
 Muhammad bin Qāsim al-Ghazī, Sharh Fath al-Qarīb ( Surabaya: Dar al-Nashr al-Mişriyyah, 

t.t.), 43. Zain al-Dīn bin Abd al-‗Azīz al-Milyabārī, Fath al-Mu‟īn ( Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), 97 
3
 Secara terminology para ulama berbeda pendapat, para ulama golongan Hanafiyah berpendapat 

bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki merujuk hubungan kelamin. Ulama 

golongan Shafī‘iyyah berpendapat bahwa nikah itu berari akad dalam arti sebenarnya (haqiqī) 

dan berarti hubungan kelamin dalam arti tidak sebenarnya (majazī ) . Sedangkan ulama golongan 

Hanābilah  berpendapat  bahwa kata nikah kemungkinan merujuk pada dua pengertian tersebut ( 

akad dan hubungan kelamin) dalam arti yang sebenarnya. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan 

Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-undang Perkawinan, ( Jakarta: 

Kencana, 2006), 37. 
4
 Abd al-‗Azīz al-Milyabārī, Ibid, 98 

5
 Qāsim al-Ghazī, Ibid, 43 
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ػمل ٠ؾً اٌؼشوح ث١ٓ اٌوعً ٚاٌّوأح ٠ؾمك ِب ٠زمبػبٖ اٌطجغ الأَبٟٔ ِلٜ اٌؾ١بح ٠ٚغؼً 

  ٌىً ِّٕٙب ؽمٛق لجً طبؽجٗ ٚ ٚاعجبد ػ١ٍٗ

― Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan 

perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan 

menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban.‖
6
 

 

Secara umum dalam hukum perkawinan Islam, nikah dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu nikah şahīh (sah) dan ghair al-şahīh (tidak sah).
7
  Sebagian 

fuqahā‘ membaginya menjadi tiga, yaitu nikah şahīh, nikah bāţil (batal) dan 

nikah fāsid (rusak).
8
 Nikah sahih adalah akad nikah yang syarat dan rukunnya 

sah secara syara‘, yang dengannya menimbulkan akibat hukum hubungan 

kenasaban, saling mewarisi, kewajiban memberi nafkah dan akibat hukum 

lainnya.
9
 Sedangkan nikah bāţil adalah akad pernikahan yang syarat dan 

rukunnya tidak sesuai dengan syara‘ seperti perkawinan anak kecil yang belum 

akil-baligh.
10

 Adapun pernikahan fāsid,  jumhur Fuqahā‟ berpendapat ada 4 

macam pernikahan fāsidah, yaitu nikah shighār (tukar-menukar anak perempuan 

atau saudara perempuan tanpa mahar), nikah mut‘ah (dibatasi waktu tertentu 

yang diucapkan dalam aqad), nikah yang dilakukan terhadap seorang wanita 

yang dalam proses khiţbah (pinangan) laki-laki, dan nikah mahalli (siasat 

penghalalan mengawini mantan istri yang sudah ditalak tiga).
11

  

Sebagian praktek pernikahan sebagaimana di atas, terutama 

pernikahan yang masih dalam pinangan orang lain dan pernikahan mut‘ah telah 

menjadi hal yang lumrah di sebagian masyarakat Indonesia. Pernikahan yang 

masih dalam proses pinangan orang lain biasanya terjadi di kalangan remaja 

disebabkan karena salah satu pihak tidak mencintainya. Sedangkan pernikahan 

                                                           
6 Ahmad Ghandūr, al-Ahwāl al-Shakhsiyyah fī Tashrī‟ al-Islamī, Dalam Amir Syarifuddin, Ibid, 

39 
7
 Muhammad Abū Zahrah, Al-Akhwāl al-Shakhşiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-‗Arabī, t.t.), 148 

8
Wahbah al-Zuhaylī, Al-Fiqh al-Islamī Wa Adillatuh,  Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 113  

9
Abū Zahrah, Ibid, 148 

10
 al-Zuhaylī, Ibid, 113 

11
 Ibid, 116 
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mut‘ah biasanya terjadi di sebagian masyarakat Indonesia disebabkan persoalan 

ekonomi yang menghimpitnya, seperti praktek nikah yang biasa dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur 

dengan orang-orang yang berasal dari Timur Tengah dengan mahar 4 sampai 6 

juta.
 12

 Demikian juga di Desa Bandengan Kecamatan Jepara  Kabupaten Jepara 

yang sebagian besar wanita-wanita pelaku mut‘ah dengan orang-orang Timur 

Tengah disebabkan oleh factor kesulitan ekonomi yang menimpanya.
 13

 Namun 

tidak hanya factor ekonomi saja, di Cipanas sebagian pelaku nikah mut‘ah juga 

disebabkan dorongan hawa nafsunya, pelakunya biasanya bukan dari orang 

pendatang, tapi orang desa atau kota setempat.
 14

 

Terkait nikah mut‘ah, nikah ini merupakan salah satu bentuk 

pernikahan yang pernah dikenal dalam tradisi Islam awal pada masa Nabi SAW. 

dan masih menjadi perdebatan yang panjang di kalangan ulama Islam hingga 

saat ini. Jumhur ulama yang mengaku sebagai kelompok Sunnī mengakui bahwa 

nikah mut‘ah adalah akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang berbatas 

waktu sehari, seminggu, sebulan atau lebih dengan berbatas waktu. Pernikahan 

seperti ini haram dan batal karena akadnya berbatas waktu dan tidak berlakunya 

hukum talak, iddah, waris dan lainnya. Namun demikian, kalangan Sunnī 

mengakui bahwa nikah tersebut pernah diperbolehkan oleh Nabi SAW. pada 

titik tertentu pada masa hidupnya, tetapi kemudian menurut mereka pernikahan 

mut‘ah ini dilarang sepenuhnya.
15

  

Berbeda dengan kelompok mayoritas (sunnī) di atas,  Shī‘ah sebagai 

kelompok minoritas jika dibandingkan dengan kelompok Sunnī, mereka 

berpendapat bahwa nikah mut‘ah adalah pernikahan mut‘ah yang dibolehkan 

dan sama dengan pernikahan dā‟im (pernikahan kekal/ pernikahan biasa) karena 

                                                           
12 Selvi Oktaviani, Problem Nikah Mut‘ah Di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten 

Cianjur, ( Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009) 
13

 Suwartini, Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi 

Surat Perjanjian Kawin Kontraknya, (Tesis, Universitas Diponegora, Semarang, 2007) 
14 Selvi Oktaviani, Ibid, 54 
15

 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II  (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 471- 472 
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didalamnya terdapat akad ijāb- qabūl antara laki-laki dan perempuan.
16

 Mereka 

juga berargumen bahwa Nabi SAW tidak melarangnya, dan mereka mengutip 

ayat al-Qur‘an dan hadith-hadith  untuk membuktikannya. Setelah itu, mereka 

menetapkan legalitasnya, kemudian mencurahkan perhatian penuh untuk 

mendefinisikan status hukumnya dan semua aturan serta ketentuan yang 

berhubungan dengan nikah mut‘ah.
17

 

Perdebatan tentang nikah mut‘ah oleh kedua kelompok ini (Sunnī- 

Shī‘ah) nampak ke permukaan baik dalam karya ilmiah atau dalam bentuk 

diskusi,  dengan saling serang yang cenderung emosional, salah kaprah dan tak 

terarah. Terlebih-lebih dari pihak sunnī, seperti ungkapan bahwa nikah mut‘ah 

adalah salah satu cara Shī‘ah untuk menarik perhatian publik, terutama muda-

mudi Islam.
18

 

Penghalalan nikah mut‘ah oleh Shī‘ah dengan merujuk dalil-dalil yang 

disulap keabsahannya adalah merupakan topeng prostitusi untuk melegalkan 

tindakannya.
19

 Dengan adanya perkawinan mut‘ah akan memudahkan kehidupan 

free sex di tengah-tengah masyarakat, yang tidak terikat dengan ikatan apapun 

serta terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Di samping itu akan banyak 

wanita-wanita yang terbawa ke dalam jurang kenistaan, kerusakan, dan banyak 

di antara mereka yang menjadi korban.
20

 

Nikah mut‘ah juga tidak dapat dinamakan perkawinan, sebab 

perkawinan dalam pengertian untuk hidup selamanya bagi pasangan suami istri 

tidak ditemukan dalam prakteknya. Terdapat syarat untuk masa tertentu sebagai 

salah satu unsur utama nikah mut‘ah membawa arti perzinahan. Yang artinya 

mut‘ah ini lebih memburukan tujuan dan niat dari pada hubungan itu sendiri.
21

 

                                                           
16

Rūh Allah al-Mūsawī al-Khumainī, Tahrīr al-Wasīlah, Jilid II (Damaskus: Safārah al-

Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Īrāniyyah, 1998), 262. 
17

 Abu al-Qāsim Ghurjī, al-Nikāh al-Mu‟aqqat „ind al-Shī‟ah (Kuwaet: Mu‘assasah ‗Aşr al-Zuhūr, 

2011), 3 
18 Muhammad Mālullah, al-Shī;ah Wa al-Mut‟ah  (Baghdād: Dar al-Şakhwah al-Islāmiyah, 1986), 

8 
19

Mālullah, Ibid, 2. Tim Tanwīr al-Afkār, ―Mut‘ah, Topeng Prostitusi‖, Tanwīr al-Afkār Bulletin 

Mingguan Ma‟had „Alī Pondok Pesantren Salafiyah Shafi‟iyyah Sukorejo  (18 April 2003), 2  
20

 Ahmad Amīn, Duhā al-Islām, Jilid III (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Mişriyyah, 1936), 256 
21

 A Munir dan Sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam  (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 282 
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Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan 

menentukan jangka waktunya maka pernikahan itulah yang disebut nikah 

mut‘ah. Dalam perkawinan bentuk ini tidak membutuhkan saksi-saksi apalagi 

diiringi oleh pembicaraan mengenai hak-hak yang berkaitan dengan keluarga 

masing-masing. Karena biasanya perkawinan dilakukan secara sembunyi-

sembunyi, karena sifatnya hanya sementara. Maka jika waktu yang telah 

disepakati telah tiba, maka laki-laki tersebut sewaktu-waktu boleh meninggalkan 

istrinya.
22

 

Namun demikian, Shī‘ah tidak mau kalah dalam hal mempertahankan 

status kehalalan nikah mut‘ah. Mereka tidak hanya mengajukan dalil-dalil hadith 

yang bersumber dari kelompoknya sendiri, tapi juga mengajukan hadith-hadith 

yang bersumber dan diriwayatkan oleh kalangan Sunnī. Di samping itu mereka 

membantah asumsi dan kecaman ulama Sunnī sebagaimana di atas. Menurut 

mereka, nikah mut‘ah tidak sama dengan perzinahan, karena mempunyai 

ketentuan dan syarat-syarat tersendiri. Nikah mut‘ah merupakan solusi alternatif 

mengatasi ketegangan jiwa bagi seseorang yang hasrat libidonya memuncak, 

sedangkan ia tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk kawin secara 

dā‟im (permanen) yang dinilai biayanya sangat mahal, atau ia masih dalam 

proses pendidikan yang belum siap untuk melakukan nikah dā‟im, atau karena ia 

jauh dari istri demi melakukan pekerjaan dan urusannya.
23

  

Nikah mut‘ah juga dapat mengatasi problem sosial ekonomi, di mana 

di era sekarang angka perceraian dan perselingkuhan semakin meningkat, 

ditambah lagi kasus-kasus pemerkosaan. Di samping itu, nikah mut‘ah dapat 

meningkatkan pendapatan wanita pra sejahtera karena mahar yang didapatnya 

dari laki-laki. Hal ini bukanlah berarti dengan adanya mahar dapat merendahkan 

martabat wanita, karena dalam perkawinan dā‘im juga terdapat mahar. Bahkan 

dalam perkawinan dā‘im terkadang dalam suatu kasus tertentu tidak terdapat 

kebebasan kaum wanita untuk memilih, ia terbelenggu atas kemauan laki-laki 

sepanjang hidupnya. Hal ini berbeda dengan pernikahan mut‘ah, yang 

                                                           
22

 Sudarsono, Ibid, 285 
23

 Amīr Muhammad al-Quzainī, al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah wa al-Hurmah  (Kuwait : 1997), 3-5 
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menempatkan wanita bebas memilih kehendaknya sesuai dengan kesepakatan 

pada waktu akad.
24

 

Lebih lebih parah lagi, mereka (Shī‘ah) menuduh kaum sunnī khusus 

masyarakat Indonesia juga telah melakukan praktek nikah mut‘ah dengan 

ucapannya ― mereka (Sunnī) tidak menyadari bahwa diri mereka terkadang juga 

mempraktekan nikah mut‘ah dengan melakukan ta‟līq-talak
25

 pada waktu 

setelah akad nikah‖.
26

  

Demikian tampak begitu kental perbedaan pendapat di antara kedua 

kelompok ini, begitu  sengitnya perdebatan antara keduanya sehingga acapkali 

mengancam keharmonisan hubungan keduanya. Namun hal ini dapat dimaklumi, 

karena dari aspek uşul al-dīn dan furū‘ kedua kelompok ini sangat berbeda jauh. 

Masing-masing dari kedua kelompok ini sama-sama mengembangkan tradisi 

keilmuan dengan metodologi yang berbeda pula. Mulai dari ilmu tafsir, hadith, 

dan fiqh, semuanya berkembang dengan pesat, yang hal itu berpengaruh 

terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh kedua kelompok ini, tak terkecuali 

nikah mut‘ah. 

Di sinilah letak ketertarikan penulis untuk meneliti dan melacak latar 

belakang yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang nikah mut‘ah di antara 

keduanya dalam konteks bagaimana metode istinbāţ hukum yang mereka 

gunakan?, dan terlepas dari permasalahan sosial yang melingkupinya. Hal ini 

untuk memberi gambaran yang konfrehensif tentang asal-usul munculnya 

pendapat yang kontroversial ini, sehingga dapat menghentikan pemahaman yang 

keliru. Dan tentu saja dalam kerangka berpikir masing-masing kedua kelompok 

itu sendiri, khususnya dalam kerangka berpikir fiqhiyyah, dan keyakinan 

ideologis lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapat 

kedua kelompok ini tentang nikah mut‘ah.  

                                                           
24

 Ja‘far Murtadha al-Āmilī, Zawāj al-Mut‟ah Tahqīq Wa Dirāsah (Beirut: Dar al-Sīrah, 2001), 6 -

7 
25

 Ucapan talak yang bergantung kepada syarat. Seperti ucapan‖ jika kamu begini, maka kamu 

tertalak‖. Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 588 
26

 Bakir, wawancara, Bondowoso, 14 Agustus 2013. 
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Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan fiqh 

perbandingan antara sunnī dan shī‘ah yang menurut sepengetahuan peneliti, 

khusus fiqh shī‘ah kurang mendapatkan porsi yang signifikan dibanding dengan 

penelitian uşūl dan politik shī‘ah.   

 

B. Fokus Kajian  

Dari paparan sebagaimana latar belakang masalah di atas, 

sebelum penulis meneliti lebih jauh, maka untuk mempermudah dan terfokusnya 

penelitian ini pada suatu pokok permasalahan, maka diperlukan untuk melokalisir 

objek permasalahan yang akan diteliti sebagai pijakan dalam tesis ini. Dalam hal 

ini penulis akan merumuskan focus penelitian dalam bentuk pertanyan dan 

dikembangkan melalui sub-sub focus penelitian. 

Adapun fokus penelitian utamanya adalah : 

1. Bagaimana pandangan Sunnī tentang hukum nikah mut‘ah? 

2. Bagaimana pandangan Shī‘ah tentang hukum nikah mut‘ah? 

3. Bagaimana istinbāţ hukum Sunnī dan Shīʽah tentang nikah mut‘ah? 

 

C. Tujuan Kajian  

Dengan memperhatikan pokok-pokok rumusan masalah yang telah 

diajukan, di samping sebagai persyaratan akademik dalam studi pasca sarjana,  

maka tujuan penelitian ini yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Sunnī tentang hukum nikah mut‘ah. 

2. Untuk mendeskripsikan pandangan Shī‘ah tentang hukum nikah 

mut‘ah. 

3. Untuk mendeskripsikan istinbāţ hukum yang digunakan oleh Sunnī dan 

Shī‘ah dalam menetapkan hukum nikah mut‘ah. 

 

D. Manfaat Kajian  

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan 

memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum keluarga 

dalam kerangka fiqhiyyah dan uşūl fiqh. 
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Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih 

bagi kepentingan terciptanya kehidupan sosial keagamaan yang harmonis antar 

paham-paham tertentu dalam islam khususnya Sunnī dan Shī‘ah yang belakangan 

ini kerap sekali terjadi konflik bahkan mengarah pada pertikaian secara fisik 

karena perbedaan paham keagamaan yang bersifat uşūliyyah dan furū‟iyyah. 

 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah adalah pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.
27

 

Yang perlu didefinisikan untuk keperluan operasional dalam 

penelitian ini, yaitu:  

1. Hukum  

Hukum adalah peraturan, patokan,  ketentuan, ketetapan.
28

 Dalam 

bahasa arab adalah al-Hukm yang berarti hukum atau putusan.
29

 Menurut 

pakar uşūl al-fiqh adalah titah atau doktrin Allah yang berkenaan dengan 

perbuatan mukallaf, baik yang berupa tuntutan atau pilihan atau ketetapan.
30

 

Maka yang dimaksud di sini adalah hukum shara‘ atau hukum Islam, bukan 

hukum positif.  

 

2. Nikah Mut’ah 

Adapun yang dimaksud nikah mut‘ah dalam tesis ini adalah nikah 

mut‘ah secara terminologi fiqhiyyah, yaitu akad perkawinan yang dilakukan 

untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang 

panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, 

tanpa jatuh talak. Pernikahan ini kadang disebut dengan pernikahan munqaţiq 

yaitu pernikahan yang terputus, kadang juga disebut dengan pernikahan 

                                                           
27

 Tim Penyusun revisi Buku Pedoman Akademik dan Karya Ilmiyah Pasca Sarjana STAIN 

Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah, (Jember: t.p, 2012), 17 
28

  Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 410 
29

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997) , 286 
30

 Wahbah al-Zuhaylī, Uşūl al-Fiqh al-Islāmī, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),, 21 
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mu‟aqqat atau mu‟ajjal yaitu pernikahan yang berbatas waktu. Kebalikannya 

adalah nikah da‟īm yang berarti pernikahan permanen.
31

  

 

3. Perspektif 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perspektif adalah pandangan 

atau sudut pandang.
32

 Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud kata 

―perspektif‖ dalam judul penelitian ― Hukum Nikah Mut‘ah Perspektif Sunnī 

dan Shī‘ah‖ adalah status hukum nikah mut‘ah dilihat dari sudut pandang 

sunnī dan shī‘ah. 

 

4. Sunnī 

Menurut beberapa pakar seperti Siradjuddin Abbas
33

, Sa‘īd Aqil 

Siradj
34

, al-Mūsawī,
35

  dan Quraish Shihab
36

, cakupan kelompok Ahl Sunnah 

Wal Jama‘ah sangat luas sekali, tidak hanya terbatas pada empat madhhab 

saja.  Maka  pada tesis ini yang dimaksud dengan kelompok Ahl al-Sunnah 

Wa al-jama‘ah difokuskan pada kelompok al-Madhāhib al-Arba‘ah, yakni 

Madhhab Mālikīyah, Hanafīyah, Shāfi‘īyah dan Hanābilah. 

 

5. Shī’ah 

Adapun yang dimaksud Shī‘ah dalam tesis ini adalah Shī‘ah Ithnā 

‗Ashriyyah, yaitu kelompok  yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah 

Nabi SAW. adalah dua belas imam.
37

 Yakni ‗Alī Ibn Ţālib dan keturunannya 

dengan Fāţimah al-Zahrah puteri Nabi SAW sebagaimana berikut:
38

 

                                                           
31

 Amīr Muhammad al-Kāzimī  al-Quzainī, al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah wa al-Hurmah (Kuwait : 

Mu‘assasah ‗Aşr al-Zuhūr , 1997), 4. Sayyid Sābiq, Ibid, 471 
32

 Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 864. 
33

 Siradjuddin Abbas, I‟tiqad Ahlussunnah Wal jama‟ah (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), 3 
34 Sa‘īd Aqi Siradj, Ahlussunnah Wal-Jama‟ah: Buah Kritik Historis (Jakarta: Pustaka  

Cendekiamuda, 2008),  7 
35 Abd al-Husain Sharaf al-Dīn al-Mūsawī, al-Murāja‟āt  (Najf: al-Adāb, t.t.h), 9 
36 Quraish Shihab, Sunnah-Shī‟ah, Bergandengan Tangan, Mungkinkah  (Jakarta: Lintera Hati, 

2007), 57 
37

 Naşīr bin Abdillah bin ‗Alī al-Qaffārī, Mas‟alat al-Taqrīb Bain Ahl al-Sunnah Wa al-Shī‟ah 

(Riyād: Dar Ţayyibah, 2003), 171 
38

 Shihab, Ibid, 83 
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Nama     Julukan   Gelar 

1) ‗Alī bin Abī Ţālib (w.40 H)  Abū al-Hasan  al-Murtadā 

2) Al-Hasan bin ‗Alī (2- 50 H)  Abū Muhammad al-Zakī 

3) Al-Husain bin ‗Alī (3- 61 H)  Abū Abdullah   al-Shahīd 

4) Alī bin Husain (38- 95 H)  Abū Muhammad Zain al-Ābidīn  

5) Muhammad bin Ālī (57- 114 H) Abū Ja‘far  al-Bāqir 

6) Ja‘far bin Muhammad (83- 148 H) Abū ‗Abdillah  al-Şādiq 

7) Mūsā bin Ja‘far (128- 183 H)  Abū Ibrāhīm  al-Kāzīm 

8) ‗Alī bin Mūsā (148- 203 H)  Abū al-Hasan  al-Ridā 

9) Muhammad bin ‗Alī (195- 220 H) Abū Ja‘far  al- al-Jawād 

10) ‗Alī bin Muhammad (212- 254 H) Abū al-Hasan  al-Hādī 

11) Al-Hasan bin ‗Alī (232- 260 H) Abū Muhammad al-‗Askarī  

12) Muhammad bin al-Hasan (256- ? H)  Abū al-Qāsim  al-Mahdī. 

Kelompok Shī‘ah Ithnā ‗Ashriyyah ini terkenal dengan Imāmiyyah, 

Ja‟fariyyah dan terkadang juga disebut Shī‟ah al-Rāfidah.
39

 

 

6. Perbandingan  

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata perbandingan adalah kata 

benda yang bermakna perbedaan dan kesamaan.
40

 Dalam padanan kata 

bahasa arab dapat diterjemahkan dengan kata muqāranah yang juga 

bermakna perbandingan atau komparasi.
41

  

Dalam displin ilmu keislaman, terdapat displin ilmu yang bernama 

fiqh muqāran. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan istilah 

perbandingan adalah istilah yang berkaitan dengan ilmu  fiqh muqāran yang 

membandingkan pendapat hukum nikah mut‘ah antara Sunnī dan Shī‘ah. 

 

 

 

                                                           
39

 ‗Alī al-Qaffārī, Ibid, 171 
40

 Depdiknas, Ibid, 100. 
41

 Atabik Ali, Kamus Krapyak al-„Aşrī: Arab- Indonesia  (Yogyakarta: Multi karya Grafika, 

1998), 1789. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif, karena 

penelitian ini bermaksud mengeksplorasi pendapat hukum nikah mut‘ah 

menurut Sunnī dan Shī‘ah. Disebut kualitatif, karena data yang dihadapi 

berupa pernyataan verbal. Dilihat dari objeknya, penelitian ini berjenis 

penelitian pustaka (library research) murni. Di mana sumber data utama 

yang diteliti dalam penelitian ini berupa teks-teks pustaka, dan sumber 

data di luar teks dipastikan tidak ada.
42

 

 

2. Pendekatan  

Metode pendekatan yang dipakai dalam kajian ini adalah 

pendekatan uşūl al-fiqh. Namun dalam kaitannya dengan istinbāţ hukum 

tentang nikah mut‘ah, maka konsekuensinya, kajian-kajian lain juga 

tersangkut di dalamnya, di antaranya adalah kajian tafsir, hadith, fiqh dan 

historis yang mempengaruhi metodologi istinbāţ hukum kedua kelompok ini 

(Sunnī dan Shī‘ah),  sehingga melahirkan hukum tentang nikah mut‘ah.  

 

3. Sumber Data  

Karena penelitian ini adalah library research, maka semua sumber 

data berasal dari bahan-bahan tertulis yang berhubungan langsung dengan 

materi kajian yang diteliti.
43

 Adapun sumber datanya dapat diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok sebagai berikut:  

a. Sumber  Data Primer 

Untuk Kitab Tafsir, dari Sunnī kitab Tafsīr Ahkām al-Qur‟ān karya 

‗Alī al-Rāzī al-Jaşşāş dan dari Shī‘ah Tafsīr al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur‟ān 

karya Muhammad Husain al-Ţabāţabā‘ī. Adapun untuk kitab fiqhnya, dari 

Sunnī kitab Al-Majmū‟ Sharh al-Muhadhdhab Karya  al-Nawawī dan dari 

                                                           
42 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1996), 113 
43

 Moleong, Ibid, 113 
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Shī‘ah kitab al-Rawdah al-Bahiyyah Fī Sharh al-Lum‟ah al-Dimashqiyyah 

karya al-‗Āmilī. 

Demikian beberapa kitab-kitab tafsir dan fiqh yang menjadi sumber 

data primer. Namun dalam hal ini, bukan berarti penelitian ini mencukupkan 

pada kitab-kitab tersebut di atas, kitab-kitab lain yang berkenaan dengan 

nikah mut‘ah mewakili dari dua kelompok tersebut akan digunakan juga 

untuk mendukung data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 
b. Sumber Data Sekunder  

Adapun sumber data sekunder ini mencakup kajian-kajian 

terdahulu yang membahas beberapa hal dari tema penelitian ini,  ditambah 

dengan buku-buku dan karya-karya ilmiyah lainnya yang ada relevansinya 

dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. 

 

4. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dalam kajian ini, dimulai dengan 

melacak kitab-kitab fiqh karya ulama klasik dan kontemporer dari golongan 

Sunnī dan Shī‘ah yang di dalamnya terdapat pembahasan nikah mut‘ah dan 

istibāţnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelacakan kitab-kitab tafsir yang 

bernuansa fiqh dari golongan Sunnī dan Shī‘ah untuk mengetahui secara pasti 

tentang ayat-ayat yang dianggap berindikasi nikah mut‘ah. Pelacakan 

selanjutnya adalah kitab-kitab hadith dari kedua golongan tersebut untuk 

mengetahui hadith-hadith yang berkaitan dengan nikah mut‘ah. Kemudian 

pada tahap selanjutnya, kitab-kitab tersebut diklasifikasikan berdasarkan 

golongan madhhabnya.   

 

5. Analisa Data  

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh melalui penelusuran 

pustaka, maka analisis yang yang digunakan adalah analisis deskriptif  

dengan metode Induktif dan Komparatif. Analisis demikian dimaksudkan 

sebagai tahapan-tahapan pengkajian teks, pesan, petunjuk maupun informasi 
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tentang pendapat hukum nikah mut‘ah dan istinbāţnya yang keberadaannya 

berserakan di berbagai sumber, untuk kemudian dikonfirmasikan antara satu 

dengan lainnya dalam satuan sistem terpadu menjadi suatu kesimpulan secara 

umum.  

Selanjutnya, analisa dilakukan dalam dua tahapan; pertama, 

analisa dilakukan pada pendapat hukum dan istinbāţnya secara terpisah antara 

Sunnī dan Shī‘ah, kedua, analisa dilakukan secara terpadu setelah 

membandingkan kesimpulan masing-masing aliran dengan anlisis komparatif 

secara menyeluruh. 

 

6. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam kajian ini, digunakan teknik 

triangulasi sumber. Teknik triangulasi ini menurut Moeleong adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluar pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut.
44

 

Dengan demikian data kajian ini dibandingkan dan diperiksa balik 

derajat kepercayaan suatu teori atau pendapat yang terdapat dalam suatu kitab 

dengan kitab lainnya, atau dalam satu kitab tetapi beda halaman. Misalnya, 

membandingkan  pendapat suatu ulama tentang nikah mut‘ah yang terdapat 

dalam suatu kitab dengan kitab lainnya baik dala atau dalam satu kitab namun 

halamannya berbeda. Juga membandingkan pendapat seorang ulama yang 

dikutip oleh ulama lainnya dengan meninjau langsung kitab aslinya yang 

dijadikan sumber rujukan 

 

7. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan rincian 

antara satu bab dangan bab lainnya terdapat keterkaitan.  

                                                           
44

 Ibid, 178 
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Bab pertama, yaitu terdiri dari latar belakang, fokus penelitian dan 

sub fokus penelitian, tujuan penelelitian,  manfaat dan signifikansi penelitian, 

metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang akan 

menjadi acuan dalam pembahasan selanjutnya. 

Pada bab kedua, akan dipaparkan tentang  kajian kepustakaan yang 

terdiri dari kajian terdahulu hasil dari para peneliti yang terkait dengan nikah 

mut‘ah. Kemudian dalam bab ini pula dipaparkan tentang kajian teori nikah 

mut‘ah dan hukumnya secara umum dan kajian metode istinbāţ hukum 

beserta sumber-sumber hukum dari masing-masing madhhab Sunnī dan 

Shī‘ah. Pembahasan Istinbāţ ini menjadi acuan untuk menganalisis 

perbandingan cara istinbāţ yang menentukan hasil kajian yang dapat dijadikan 

produk hukum dari masing mazhab. 

Adapun bab ketiga, menyajikan data-data penelitian yang berupa 

pendapat-pendapat hukum tentang nikah dari masing-masing golongan Sunnī 

dan Shī‘ah. Disusul dengan pemaparan data tentang dasar-dasar istinbāţ 

hukum tentang nikah mut‘ah perspektif Sunnī dan Shī‘ah. 

Sedangkan pada bab empat, bab ini merupakan bab pokok analisis 

data yang mengkaji, menganalisis, dan menyimpulkan data yang ada di bab 

tiga. Kemudian membandingkan kesimpulan-kesimpulan hukum antara Sunnī 

dan Shī‘ah  tentang nikah mut‘ah dan istinbāţnya. Untuk mendukung 

penegasan analisis perbandingan, maka pada bab ini disertai dengan tabel 

perbandingan. 

Dan selanjutnya yang terakhir adalah bab lima, bab ini merupakan 

penutup. Dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan hasil dari bab tiga 

dan bab empat sebagai jawaban dari fokus kajian, dan kemudian diakhiri 

dengan saran-saran yang relevan. 
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BAB II 

 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Dalam penelitian akademis sangat mungkin ditemui bahwa 

sebelumnya telah ada beberapa penelitian dan kajian terdahulu yang mengupas 

tentang tema atau topik yang serupa, baik penelitian yang sudah terpublikasikan 

atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Begitu juga 

dengan topik tentang nikah mut‘ah, banyak akademisi yang telah meneliti dan 

mengkaji tentang nikah mut‘ah baik itu penelitian lapangan maupun penelitian 

kepustakaan. 

Sebagai contoh untuk bahan perbandingan dalam penelitian lapangan 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Skripsi Selvi Oktaviani, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah tahun  2009 yang berjudul “Problem Nikah 

Mut‟ah Di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur”. 

Penelitian ini bersifat sosial, Ia mengeksplorasi latar belakang fenomena 

praktek nikah mut‘ah di Desa Cimacan yang hasilnya, perempuan- 

perempuan yang melakukan nikah mut‘ah sebagian besar bermotif 

ekonomi. Selain itu sebagian kecil dilatar belakangi oleh nafsu dan 

kebutuhan biologis semata. Adapun laki-laki yang sering melakukan nikah 

mut‘ah di desa ini kebanyakan dari Timur Tengah, hanya sebagian kecil 

berasal dari penduduk asli yang motifnya hanya nafsu belaka dan tidak 

mampu melakukan kawin biasa (dā‟im). Praktek nikah mut‘ah di desa ini 

tidak sepih dari masalah, diantaranya adalah terlantarnya anak hasil 

pernikahan mut‘ah karena tidak ada payung hukum yang mengaturnya.
45

 

2. Tesis Suwartini, mahasiswa pasca sarjana Universitas Diponegoro tahun 

2007 yang berjudul “Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi 

                                                           
45

 Selvi Oktaviani, Problem Nikah Mut‟ah Di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten 

Cianjur, ( Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009) 
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Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin 

Kontraknya”. Penelitian ini juga bersifat penelitian sosial yang dilakukan 

di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kota Kabupaten Jepara. Temuan 

dari penelitiannya di antaranya, perempuan pelaku kawin kontrak 

mayoritas dilatar belakangi oleh motif ekonomi keluarga walaupun 

sebagian dari mereka mengerti bahwa kawin kontrak itu haram dilakukan. 

Permasalahan muncul dari praktek kawin kontrak ini pada isi surat 

perjanjiannya, di mana isi surat perjanjiannya ditentukan oleh pihak laki-

laki dan sangat memberatkan pada perempuan calon pasangannya, diantara 

isinya adalah perempuan yang dinikahi dengan kawin kontrak tidak boleh 

hamil dan semua gerak kehidupan sehari-harinya diatur oleh pihak laki-

laki.
46

 

Adapun penelitian kepustakaan sebagai kajian pendahuluan yang 

relevan di antaranya sebagai berikut :  

1. Skripsi Sifah Fauziah, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2009 yang berjudul ―Hukum Nikah 

Mut‘ah Dengan Alasan Menghindari Zina‖. Pendekatan yang 

dilakukannya adalah pendekatan normatif dan tekstual yang bersumber 

teks al-Qur‘an, Sunnah dan produk-produk  fiqh hasil ijtihad ulama Sunnī. 

Kajiannya ini hanya terfokus pada satu madhhab, yaitu Madhhab Sunnī 

khususnya madhhab Shafi‘iyyah.
47

 

2. Skripsi Rano Karno, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

tahun 2009 yang berjudul ―Nikah Mut‘ah, Studi Perbandingan Madhab 

Sunnī dan Shī‟ah Imamiyyah‖ . Penelitian ini menggunakan pendekatan 

perbandingan Madhab Sunnī dan Shī‟ah Imamiyyah dengan dua metode, 

yaitu metode isţislahī dan ta‟līlī . Metode isţislahī digunakan untuk 

membandingkan kedua pendapat  Sunnī dan Shī‟ah Imamiyyah guna 

mencari pendapat yang lebih besar kemaslahatannya. Sedangkan metode 

                                                           
46

 Suwartini, Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi 

Surat Perjanjian Kawin Kontraknya, (Tesis, Universitas Diponegora, Semarang, 2007) 
47

 Sifah Fauziah, Hukum Nikah Mut‟ah Dengan Alasan Menghindari Zina, (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 2009( 
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ta‟līlī untuk menganalisis dalam mencari ‗illat hukum yang terdapat dalam 

penetapan hukum nikah mut‘ah.
48

 

3. Skripsi Ridwan, mahasiswa SI IAIN Sunan Kali Jaga tahun 2001 yang 

berjudul ―Kehalalan Nikah Mut‘ah menurut pandangan Shī‘ah‖, Dalam 

skripsinya ini, Ridwan mengeksplorasi tentang nikah mut‘ah dan mengkaji 

argumentasi kehalalannya menurut Shī‘ah. Kajiannya ini hanya terfokus 

pada pandangan Shī‘ah tanpa membandingkannya dengan madhab lain. Ia 

mencoba untuk memberikan penyadaran pada pembaca, supaya nikah 

mut‘ah tidak dipandang suatu perkawinan nyeleneh yang berbeda dengan 

perkawinan biasa (permanen). Menurutnya, nikah mut‘ah yang dipraktek 

masyarakat penganut Shī‘ah tidak dilakukan asal-asalan atau 

sembarangan, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga 

pertanggung jawabannya jelas. 

4. Skripsi Muhammad Arif Slamet Raharjo, mahasiswa SI STAIN Salatiga 

Fakultas Tafsir Hadith tahun 2010 yang berjudul ― Tela‘ah Kebolehan 

Hadith Nikah Mu‘ah‖. Dalam skripsinya ini, Muhammad Arif meneliti 

dan membahas hadith yang berindikasikan membolehkan nikah mut‘ah di 

Sahih Bukhari dan Muslim dengan metode takhrīj hadith. Hasilnya, 

hadith-hadith yang berindikasikan membolehkan nikah mut‘ah terdapat 

gharīb pada sanad dan matannya. Hal ini karena terdapat tiga perawi yang 

menyendiri terhitung pada generasi Tābi‘i al-tābi‘īn. Sedangkan gharīb 

pada matan, dikarenakan hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari tanpa 

dibubuhi kata ilā ajal setelah kata bi al-thawb. 

 

Sedangkan tulisan dan kajian dari akademisi dan para ulama yang 

membahas nikah mut‘ah secara khusus dan dapat dijadikan pijakan awal oleh 

penulis dalam melakukan penelitian, diantaranya yang mengharamkan sebagai 

berikut: 

1. Tulisan Abu al-Qāsim al-Ghurjī  dalam bukunya ― al-Nikāh al-Mu‟aqqat 

„ind al-Shī‟ah‖ diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Sachiko Murata 

                                                           
48

 jiptummpp-gdl-s1-2009-ranokarno0-16688, diunduh tanggal 18 Juli 2013  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

19 

 

dengan judul “ Temporary Marriage (Mut‟a) In Islamic Law” dan 

diterjemah dalam bahasa Indonesia oleh Tri Wibowo Budi Santoso dengan 

judul ―Lebih Jelas tentang Mut‟ah, Perdebatan Sunnī dan Shī‟ah‖. Abu al-

Qāsim Ghurjī menjelaskan perbedaan pendapat perspektif Shī‘ah dan 

Sunnī dengan mengkaji perbedaan argumentasi keduanya. Namun, beliau 

lebih cenderung mengharamkan nikah mut‘ah karena latar belakang beliau 

adalah Sunnī. Beliau mengungkapkan bahwa nikah mut‘ah merupakan 

salah satu pernikahan yang unik dalam hukum Islam, karena ketentuannya 

diubah hingga tujuh kali sebelum akhirnya dilarang sama sekali.
49

 

2. Tulisan Muhammad Malullah, ulama sunnī dari Baghdād, terbit pada 

tahun 1986 dengan judul ―al-Shī‟ah wa al-Mut‟ah‖. Dalam tulisannya, 

beliau menyingkap kebobrokan praktek pernikahan mut‘ah. Pendekatan  

yang digunakannya dengan menganalisa teks-teks al-Qur‘an, hadith dan 

pendapat sahabat yang dijadikan pijakan oleh ulama shī‘ah dalam 

menghalalkan pernikahan mut‘ah. Beliau dengan sinis membantah dan 

melemahkan argumentasi ulama shī‘ah.
50

 

3. Tulisan Ahmad ‗Awad Abū al-Shabāb, seorang sunnī, terbit tahun 2007 

dengan judul ―Nikāh al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm‖. Dalam 

tulisannya beliau banyak mengeksplorasi pandangan dan argumen dari 

golongan ulama sunnī dan shī‘ah, mulai dari al-Qur‘an, hadith, dan 

pendapat para sahabat Nabi. Pendekatan yang digunakannya sama seperti 

Muhammad Malullah. Namun, dalam hal ini beliau agak berat sebelah, 

lebih cenderung pada pendapat kelompoknya sendiri (sunnī).
51

  

Adapun tulisan yang menghalalkan diantaranya sebagai berikut : 

1. Tulisan Ja‘far Murtadha al-‗Āmilī (Ulama Shī‘ī Iran) yang berjudul ―al-

Zawwāj al-Mu‟aqqat Fī al-Islām‖ diterjemah dalam bahasa Indonesia oleh 

Hidayatullah Husain al-Habsyi dengan judul ― Nikah Mut‘ah Dalam 

                                                           
49

 Sachiko Murata, Temporary Marriage (Mut‟a) In Islamic Law, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso 

dengan judul ―Lebih Jelas tentang Mut‟ah, Perdebatan Sunnī dan Shī‟ah‖. (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2001), 71 
50

 Muhammad Malullah, al-Shī‟ah wa al-Mut‟ah  (Baghdād: Dar al-Şakhwah al-Islāmiyyah, 1986) 
51

 Ahmad ‗Awad Abū al-Shabāb, Nikāh al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm  (Beirut: Dar al-

Kutub, 2007) 
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Islam‖. Tulisannya sebagai jawaban atas pengharaman nikah mut‘ah oleh 

para penulis ulama Sunnī. Beliau menyangkal atas pengharaman nikah 

mut‘ah dengan mengajukan argumentasi dari al-Qur‘an, Hadith, dan athar 

para sahabat. Beliau juga membandingkan pemahaman ulama Sunnī 

dengan ulama Shī‘ah disertai argumentasi masing-masing. Menyangkal 

kalau nikah mut‘ah disamakan dengan perzinahan yang terselubung, 

karena nikah mut‘ah mempunyai syarat-syarat yang tidak mudah dan hak 

periogatif pernikahan ada di perempuan. Di samping itu beliau juga 

menerangkan keutamaan nikah mut‘ah sebagai solusi alternatif hukum 

masyarakat modern yang sebagian cenderung memilih sex bebas dalam 

memenuhi kebutuhan biologisnya.
52

 

2. Tulisan Amīr Muhammad al-Quzainī, seorang Shī‘ī, Guru Besar Fakultas 

Shari‘ah Universitas Kuwait dalam bukunya ―al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah 

wa al-Hurmah‖. Beliau memaparkan tentang perbedaan dan persamaan 

antara nikah mut‘ah dan nikah dā‟im (permanen/ biasa) mulai dari 

ketentuan dan syarat-syaratnya serta dalil-dalil dari al-Qur‘an, Sunnah dan 

pendapat para sahabat. Buku ini merupakan jawaban dari buku-buku yang 

mengharamkan nikah mut‘ah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Sunnī.
53

 

3. Tulisan Şālih al-Wardānī (1952), Seorang Sunnī dari madhhab Shafi‘ī 

yang kemudian berpindah pada madhhab Shī‘ī.
54

 Bukunya berjudul ― 

Zawāj al-Mut‟ah Halāl Fī al-Kitāb wa al-Sunnah‖. Tulisannya mengupas 

tentang kehalalan nikah mut‘ah dari teks-teks al-Qur‘an dan al-Sunnah. 

Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin perlu mengetahui tentang 

seluk-beluk nikah mut‘ah yang telah menjadi kebutuhan mendasar dalam 

kehidupan sosial.
55

  

                                                           
52

 Ja‘far Murtadha al-‗Āmilī, al-Zawwāj al-Mu‟aqqat Fī al-Islām, Terj. Hidayatullah Husain al-

Habsyi dengan judul ―Nikah Mut‟ah Dalam Islam‖. (Surakarta: Yayasan Abna‘ al-Husain, 

2002) 135 
53

 Amīr Muhammad al-Quzainī, al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah wa al-Hurmah  (Kuwait : 1997) 
54

 http://www.aqaed.com/mostabser/biography/117/ 
55

 Şālih al-Wardānī, Zawāj al-Mut‟ah Halāl Fī al-Kitāb wa al-Sunnah  (Qum : Dar al-Ghadīr, 

2003). 
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Berdasarkan penelusuran data yang berkaitan dengan skripsi dan tesis 

sebagaimana di atas, judul penelitian ini hampir mempunyai kesamaan dengan 

judul-judul penelitian di atas karena sama-sama membahas tentang nikah 

mut‘ah. Di samping itu, walaupun ada yang mencoba untuk 

mengkomparasikannya antara pandangan sunnī dan Shī‘ah seperti hasil 

penelitian milik Rano Karno. Namun hal itu hanya sebatas pada aspek maslahah 

sosial dan ‗illat hukumnya saja. Letak perbedaan mendasar penelitian ini 

dibandingkan dengan penelitian- penelitian skripsi dan tesis sebagaimana di atas, 

yaitu terletak pada aspek perbandingan istinbaţ hukumnya. Di mana penulis, dari 

sisi tafsir membandingkan kitab tafsir Sunnī dengan kitab tafsir Shī‘ah. 

Demikian juga, dari sisi hadith dan fiqh, penulis membandingkan kitab hadith 

dan fiqh Sunnī dengan miliknya Shī‘ah sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam sumber data primer. 

Adapun tulisan-tulisan lepas dari kedua kelompok penulis sunnī dan 

shī‘ah di atas tersebut, merupakan awal ketertarikan penulis untuk meneliti lebih 

jauh, dengan cara melacak langsung kitab-kitab induk dari sunnī dan shī‘ah yang 

terdiri dari kitab-kitab tafsir, hadith dan fiqhnya, yang hal itu oleh peneliti 

dijadikan objek penelitian sebagai sumber data utama. Dalam usahanya, pada 

waktu melaksanakan penelitian, peneliti berusaha untuk bersikap netral dan 

melepaskan pegangan ajaran madhhabnya. Hal ini dilakukan demi untuk 

menghasilkan penelitian yang objektif. 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Nikah Mut’ah dan Hukumnya 

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk jangka waktu selama-

lamanya sampai maut memisahkan, akan tetapi dalam prakteknya sering kali 

orang melakukan perkawinan yang bersifat sementara yang disebut dengan kawin 

kontrak. Istilah kawin kontrak sama saja dengan nikah mut‘ah da;am agama 

Islam. Dalam hal ini istilah mut‘ah sering digunakan oleh pemuka agama Islam, 

sedangkan masyarakat umum sering digunakan istilah kawin kontrak. 
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Definisi mut‘ah secara bahasa dalam kamus Lisan al-‗Arab, Ibn Manzur 

mengatakan bahwa, ―mut‘ah‖ عة ت م  adalah bersenang-senang dengan ال

perempuan. Al-Azhari mengatakan al-matā‟ انًخاع  adalah setiap apa yang 

bermanfaat.
56

 

Ja‘far Murtadha al-‗Āmilī  memberikan definisi nikah mut‘ah dengan 

ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan mahar 

yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang 

telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan 

pengurangan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan 

pernikahan tanpa perlu ditalak.
57

 Pernikahan ini kadang disebut dengan 

pernikahan munqaţiq yaitu pernikahan yang terputus, kadang juga disebut dengan 

pernikahan mu‟aqqat atau mu‟ajjal yaitu pernikahan yang berbatas waktu. 

Kebalikannya adalah nikah da‟īm yang berarti pernikahan permanen.
58

 

Dengan demikian, nikah mut‘ah adalah nikah yang di lakukan seseorang 

dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang 

untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang karena di lakukan untuk waktu 

yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang di 

syari‘atkan melainkan semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang. 

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan 

yang baik. Semua itu jelas tidak tidak akan tercapai karena nikah mut‘ah memang 

tidak pernah bertujuan untuk mendapat keturunan, tetapi untuk sekedar 

kenikmatan seksual sesaat. 

Nikah muth'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum 

stabilitasnya syari'at islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu berpergian dan 

peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan. Menurut Yusuf al-Qardawī, 

rahasia diperbolehkan nikah muth'ah waktu itu adalah karena masyarakat islam 

pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari jahiliyah kepada islam). 

                                                           
56

 Fachruddin, Kawin Mut‟ah :Dalam Pandangan Islam (Jakarta: Ilmu Jaya, 1992), 12 
57

 Ja‘far Murtadha al-‗Āmilī, al-Zawwāj al-Mu‘aqqat Fī al-Islām, Terj. Hidayatullah Husain al-

Habsyi dengan judul ―Nikah Mut‟ah Dalam Islam‖. (Surakarta: Yayasan Abna‘ al-Husain, 

2002), 25 
58

 Amīr Muhammad al-Kāzimī  al-Quzainī, al-Mut‟ah Bain al-Ibāhah wa al-Hurmah, (Kuwait : 

Mu‘assasah ‗Aşr al-Zuhūr , 1997), 4. Sayyid Sābiq, Ibid, 471 
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Sedang perzinaan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah islam 

datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya 

mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka 

ada yang kuat imannya dan adapula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang 

lemah imannya akan mudah untuk berbuat zina yang merupakan sebagai 

berbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan 

untuk mengkebiri dan mengipoternkan kemaluannya.
59

 Seperti apa yang 

dikatakatan oleh Ibn Mas'ud : 

ألا َٔزقظٝ؟ :  ١ٌٌٚ ِؼٕب َٔب   مٍٕب صاووٕب ٔغيٚا ِغ هٍٛي الله : ػٓ ثٓ َِؼٛك لبي 

 .ٚهفض ٌٕب اْ ٕٔىؼ اٌّوأح اٌضٛة إٌٝ أعً.  ٕٙبٔب هٍٛي الله طبَ ػٓ ماٌه

"Dari Ibn Mas'ud berkata : waktu itu kami sedang perang bersama 

Rasulullah SAW dan tidak bersama kami wanita, maka kami berkata : 

bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Raulullah SAW 

melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan keringanan 

kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu 

waktu." 

Tetapi rukhshah yang diberikan Nabi kepada para shabat hanya selama 

tiga hari setelah itu Beliau melarangnya, seperti sabdanya : 

هفض هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػبَ أٚؽبً  ٝ : ٚػٓ ٍٍّخ ثٓ الأوٛع لبي 

 (هٚاٖ ٍَُِ )صُ ٔٙٝ ػٕٙب , صلاصخ أ٠بَ, اٌّطؼخ

―Dari Salamah bin Akwa' berkata : Rasulullah SAW memberikan 

keringanan nikah muth'ah pada tahun authas (penaklukan kota Makah) 

selama 3 hari kemudian beliau melarangnya" (HR Muslim) 

 

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, Pandangan para Fuqahā‘ tetang 

pernikahan mut‘ah dan perkawinan berjangka waktu Madzhab yang empat dan 

mayoritas sahabat bersepakat bahwa pernikahan mut‘ah dan semisalnya itu 

dilarang dan batil. Al-Khattabi bahwa pengharaman mut‘ah boleh dibilang seperti 

ijma‘, kecuali dalam madzhab sebagian kaum Shī‘ah. 

                                                           
59

 Fachruddin, Ibid, 14 
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Adapn kelompok Shī‘ah Imāmīyah berpendapat bahwa hukum nikah 

mut‘ah dengan wanita muslim dan wanita ahlul kitab itu boleh dengan syarat 

adanya penyebutan mahar dan penentuan batas waktu. Sementara bermut‘ah 

dengan wanita pezina itu makhruh. Akad mut‘ad itu bisa terjadi dengan 

menggunakan lafad-lafad yang tiga: zawwajtuka, ankahtuka, matta‟tuka. 

Beberapa hukum yang melingkari mut‘ah: 

1. Adanya pelanggaran dengan menyebutkan mahar yang dibersamakan 

dengan penentuan batas waktu itu bisa membatalkan akad. Sementara 

menyebutkan mahar dengan tanpa menyebutkan batas waktu itu bisa 

membalik status mut‘ah menjadi nikah daim. 

2. Tidak ada ketentuan hukum terhadap suatu syarat yang diucapkan sebelum 

akad. Hal itu menjadi wajib jika disbutkan dalam akad. 

3. Boleh mensyaratkan adanya persetubuhan itu di malam atau siang hari 

atau mensyaratkan bahwa kemaluan si wanita tidak boleh disentuh. Nasab 

si anak dihubungkan kepada bapaknya walaupun si bapak berazl. Namun 

jika si bapak mengingkari anaknya maka tidak butuh kepada li‘an. 

4. Dalam mut‘ah itu tidak ada talak sesuai dengan ijma‘ Shī‘ah. Pun tidak 

ada li‘an menurut pendapat yang lebih dhahir. Dhihar bisa terjadi kalau 

ada keraguan. 

5. Hak waris tidak berlaku bagi suami istri yang berada dalam bingkai 

mut‘ah. Sementara anaknya bisa mewarisi ibu dan bapaknya tanpa ada 

perselisihan. 

6. Jika batas waktunya sudah sampai maka iddahnya si wanita adalah dua 

kali haid menurut pendapat yang paling populer. Sementara wanita yang 

tidak haid maka iddahnya adalah 45 hari. Dan iddah wafat dalam mut‘ah 

itu sebanyak 4 bulan 10 hari. 

7. Tidak boleh memperbaharui akad sebelum batas waktu yang ditenyukan 

itu selesai. Kalau si laki-laki memang ingin memperbaharui akad maka si 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

25 

 

laki-laki itu harus memberikan (menghibahkan) sisa waktu yang ada dan 

dia memulai lagi dengan masa kontrak yang baru.
60

 

 

Kelompok Shī‘ah menghalalkan nikah mut‘ah secara mutlak dengan 

bersandar pada firman Allah dalam surat al-Nisa‘ ayat 24: 

هُنَّ فَآتُوىُنَّ أُجُورَىُنَّ فَريِضَةً   { 24: النساء{فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بِوِ مِن ْ

―Maka perempuan-perempuan  yang telah kamu nikmati di antara mereka, 

maka berikanlah kepada mereka mahar (mas kawin) mereka dengan 

sempurna sebagai suatu kewajiban.‖ (Al-Nisā‘ ayat 24) 

 

Menurut Shī‘ah, Allah menggunakan redaksi istimta‟ bukan 

pernikahan (zawaj), dan juga kata ujȗr bukan muhȗr, hal ini jelas menunjukkan 

atas mut‘ah. Istimta‟ dan tamattu‟I itu satu makna. Adanya pemberian upah 

setelah istimta‟ itu hanya ada dalam akad ijarah (sewa-menyewa). Dan hakikat 

mut‘ah adalah akad sewa-menyewa atas manfaatnya budhu‟ (farji). Sementara 

mahar itu memang wajib dengan adanya akad yang dilangsungkan sebelum 

adanya istimta‟ 

Di samping itu menurut Shī‘ah, kebolehan mut‘ah itu telah ditetapkan 

secara jelas di dalam sunnah Rasul pada saat kaum muslimin ketika itu terlibat 

berbagai aksi peperangan. Di antaranya pada saat ‗amul authas, dalam umrah 

qada‘, pada peperangan khaibar, pada saat penaklukan mekah, pada saat perang 

tabuk.
 61

 

 

2. Istinbāţ al-Ahkām  

Kata Istinbāţ al-Ahkām terdiri dari dua kata, Istinbāţ dan al-Ahkām. 

Kata Istinbāţ adalah masdar dari kata kerja Istanbaţa yang bermakana 

menemukan, menciptakan, dan mengeluarkan.
62

  

Al-Jauharī memaknakan Istinbāţ secara bahasa dengan perkataannya:  
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 al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh, Jilid VII,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 64-65 
61

 al-Zuhaylī , Ibid, 66 
62

 Munawwir, Ibid, 1379 
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63الاٍزٕجبؽ وبلاٍزقواط
 

―Kata ―Istinbāţ‖ sama seperti kata ―mengeluarkan‖ 

 

Ibn Hazm dalam kitab al-Ihkāmnya, mengartikan Istinbāţ secara 

bahasa sebagai berikut:   

64الاٍزٕجبؽ افواط اٌش١ئ اٌّغ١ت ِٓ  ١ئ أفو وبْ  ١ٗ
 

―Istinbāţ adalah mengeluarkan sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu 

yang lain yang terdapat di dalamnya‖. 

 

Adapun kata al-Ahkām adalah bentuk jamak dari kata al-Hukm yang 

berarti hukum atau putusan.
65

 Yang dimaksud hukum di sini adalah hukum 

shara‟, yaitu khitāb (doktrin)nya Allah yang berhubungan dengan perbuatan 

mukallaf baik yang berupa tuntutan, pilihan ataupun ketetapan.
66

 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Istinbāţ al-Ahkām bermakna proses penggalian hukum shara‟ 

dari sumber-sumbernya, seperti perkataan : 

67اٍزقوعزٗ ثبلاعزٙبك: اٍزٕجطذ اٌؾىُ 
 

―Saya men-Istinbāţ-kan hukum, maksudnya adalah ―saya mengeluarkan 

hukum dengan berijtihad‖. 

 

Secara terminologi, pengertian Istinbāţ sebagai berikut : 

68الاٍزٕجبؽ ٘ٛ  ؼً اٌّغزٙل  ٝ أكٌخ ٌلاٍزفبكح ِٕٙب  ٝ اٍزقواط ؽىُ  وػٟ
 

―Istinbāţ adalah pekerjaan seorang mujtahid untuk mengambil faedah dari 

dalil-dalil hukum dalam mengeluarkan hukum shara‘.‖ 
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 Al-Jauharī dalam Abū Sahl Khālid Ibn Ramadān Hasan, Mu‟jam Uşūl al-Fiqh  (Mesir: Dar al-

Harābish), 36 
64

 Ibn Hazm, al-Ihkām, dalam Ramadān Hasan, Ibid, 35 
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Munawir,  Ibid, 286 
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 al-Khallāf, Ibid, 100  
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 Ramadān Hasan, Ibid, 36 
68

 Al-Zuhaylī, Uşūl al-Fiqh al-Islāmī  (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1039 
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Dari definisi di atas, Term Istinbāţ al-Ahkām sangat erat sekali dengan 

pengertian ijtihad. Hal ini dapat dilihat dari definisi ijtihad dari beberapa pakar 

usul fiqh sebagai berikut :  

Abū Hāmid al-Ghazālī  mendefinisikan:  

69ثني اٌّغزٙل ٍٚؼٗ  ٟ ؽٍت اٌؼٍُ ثأؽىبَ اٌشو٠ؼخ
 

―Pencurahan kemampuannya mujtahid dalam mencari pengetahuan 

hukum shar‘ī‖ 

 

al-Shaukāni (1172-1250) : 

70ثني اٌٍٛغ  ٟ ١ًٔ ؽىُ  وػٟ ػٍّٟ ثطو٠ك الاٍزٕجبؽ
 

―Mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum shar‘ī amali 

dengan cara melakukan istinbat‖. 

 

Wahbah al-Zuhailī kemudian merangkum definisi-definisi ijtihad yang 

dikemukakan para ulama uşūl dengan perkataannya :  

 إْ الاعزٙبك ٘ٛ ػ١ٍّخ اٍزٕجبؽ الأؽىبَ اٌشوػ١خ ِٓ أكٌزٙب اٌزفظ١ٍ١خ  ٝ اٌشو٠ؼخ
71

 

―Ijtihad adalah perbuatan penggalian hukum shar‘ī dari dalil-dalil shar‘ī 

yang terperinci‖ 

 

Dari pemaparan definisi-definisi di atas, bahwa pengertian istinbāţ al-

ahkām tidak dapat dipisahkan dengan pengertian ijtihād, karena penggalian 

hukum shara‘ dari sumbernya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, 

kecuali oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas mujtahid sebagaimana yang 

ditentukan syarat-syaratnya oleh para ulama‘ uşūl dari masing-masing madhhab. 

Adapun bentuk-bentuk istinbāţ al-ahkām, para Uşūliyūn dalam kajian 

ushul fikih membaginya menjadi tiga bagian. Yaitu, metode bayānī, metode 

Ta‟līlī, dan metode istişlāhī. 
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Metode  bayānī adalah metode  istinbāţ al-ahkām melalui penafsiran 

terhadap kata yang digunakan dalam nash  dan susunan kalimatnya sendiri. 

Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama 

pakar bahasa arab.  Metode Bayaānī sering disebut dengan al-qawā‟id al-uşūlīyah 

al-lughawīyah atau disebut dalālah al-lafz.  

Para ulama membagi pembahasan makna lafaz ke dalam empat bagian 

yaitu: 
72

 

1. dari segi cakupan artinya, terbagi menjadi āmm, khāş, dan mustarak. 

2. dari segi artinya dalam pemakaian, terbagi menjadi haqīqat, majaz, dan 

kināyah. 

3. dari segi kemudahan dan kesulitan memahaminya, terbagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Dalil yang jelas terbagi menjadi tiga : zahir (menghendaki makna 

dari lafaz itu sendiri), naş (maknanya menunjuk kepada yang 

dikehendaki baik secara lafzi maupun ta‟wīl), mufassar (maknanya 

menunjuk kepada yang dikehendaki secara lafzi, tidak bisa ditakwil), 

dan muhkam (menunjuk kepada suatu makna secara lafzī, tidak bisa 

ditakwil, ditafsir dan di-naskh pada masa Rasulullah.  

b. Dalil yang samar terbagi menjadi khafī (maknanya jelas, akan tetapi 

terdapat kekaburan dalam penerapan maknanya), mushkil (sighat-

nya tidak menunjukkan kepada suatu makna, akan tetapi harus ada 

qarīnah dari luar), mujmal (sighat-nya tidak menunjukkan makna 

yang dikehendaki dan tidak ada qarīnah yang menjelaskannya), dan 

mutashābih (shighat-nya tidak menunjukkan kepada makna yang 

dikehendaki dan tidak didapati pula qarīnah dari luar),  

4. dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks terbagi menjadi 

‗ibarah al-naş  (penunjukan lafaz kepada makna yang segera dapat 

dipahami), ishārah al-naş  (penunjukan suatu lafaz kepada makna yang 

tidak segera dipahamkan, atau disebut mafhūm al-muwāfaqah, dalālah al-
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iqtidā‟ (penunjukan lafaz kepada suatu yang tidak disebut oleh naş, tetapi 

pengertian naş itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu 

dinyatakan dalam perkiraan yang tepat). 

Metode ta‟līlī  merupakan metode yang berusaha menemukan ‗illat 

(alasan) dari pensyariatan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan 

bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku 

manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Sebab Allah tidak 

menurukan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-

apa.
73

 

Metode istişlāhī merupakan perpanjangan dari metode ta‟līlī,  karena 

sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT menurunkan aturan 

dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat. 

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, 

yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqāşid) yang ingin dicapai dan 

dipertahankan oleh syari‘at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada 

manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu darūrīyah, hājīyyah dan 

tahsīnīyah. Kategori kedua, persyaratan penggunaan metode istişlāhī. Seperti 

telah disebutkan, bahwa metode ini digunakan ketika suatu dalil khusus tidak 

ditemukan. Masalah yang ingin diketahui kedudukan hukumnya, dikembalikan 

kepada dalil-dalil umum yang biasanya merupakan gabungan makna dari 

beberapa ayat al-Qur'an, hadith atau kedua-duanya.
 74

 

 

3. Metodologi Istinbāt al-Ahkām Madhhab Sunnī dan Shi’ah Ithnā 

‘Ashariyyah 

a. Madhhab Sunnī (al-Madhāhib al-Arba’ah) 

a.1. Metodologi Istinbāt al-Ahkām Madhhab Hanafīyah  

 

Madhhab Hanafīyah dibangun oleh Imam Abū Hanīfah, beliau 

terkenal dengan salah satu fuqahā‟ yang beraliran rasional (ra‟y). Banyak produk-

produk hukumnya dihasilkan dari ijtihad. Namun demikian, bukan berarti beliau 
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mengesampingkan Nash sebagai sumber utama dalam penetapan hukum, beliau 

hanya mengetatkan pengambilan Sunnah terkait keabsahannya untuk digunakan 

sebagai landasan hukum. Untuk lebih jelasnya, beliau dalam beristinbāţ dan 

menetapkan hukum dapat dilihat dari perkataannya sebagai berikut:
75

 

 بْ ٌُ أعل  ٝ وزبة الله , أفن ثىزبة الله  بْ ٌُ أعل  جَٕخ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ 

أفن ثمٛي ِٓ  ئذ , أفند ثمٛي أطؾبثٗ,  رؼبٌٝ ٚلا ٍٕخ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ 

 أِب اما أزٙٝ الاِو اٌٝ , ٚلا أفوط ِٓ لٌُٛٙ اٌٝ لٛي غ١وُ٘ , ٚاكع ِٓ  ئذ ُِٕٙ , ُِٕٙ 

 مَٛ , ٚاٌشؼجٟ ٚاثٓ ١ٍو٠ٓ ٚاٌؾَٓ ٚػطب  ٍٚؼ١ل ثٓ ا١ٌَّت  (أٞ إٌقؼٟ)اثوا١ُ٘ 

.  أعزٙل وّب اعزٙلٚا , اعزٙلٚا 

―Saya menetapkan hukum berdasarkan al-Qur‘an. Apabila saya tidak 

menemukannya, maka saya menggunakan Sunnah Rasulullah SAW, dan 

jika tidak saya temukan dalam keduanya, maka saya mengambil pendapat 

para sahabat Nabi SAW, saya berpegang kepada pendapat siapa saja para 

Sahabat yang saya kehendaki, dan saya meninggalkan pendapat siapa saja 

dari para Sahabat yang tidak saya kehendaki dan tetap berpegang kepada 

satu pendapat saja. Adapun jika permasalahan berhenti kepada Ibrāhīm al-

Nakha‘ī, al-Sha‘bī, Ibn Sīrīn, al-Hasan, ‗Aţā‘ dan Sa‘īd bin Musayyab 

(generasi tabi‘īn)... Suatu kaum berijtihad, maka saya pun berijtihad 

sebagaimana mereka berijtihad.‖ 

 

Dari pernyataan beliau di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum 

yang dijadikan pijakan dalam beristinbāţ dan menetapkan hukum adalah al-

Qur‘an, Sunnah, mengambil pendapat Sahabat (bukan pendapat tabi‟īn), dan 

terakhir adalah Ijtihad.  

Abū Zahrah dalam Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah menyebutkan 

bahwa Imam Abū Hanīfah meletakkan dasar-dasar hukum yang dijadikan 
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landasan dalam beristinbāţ dan menetapkan hukum disebutnya dengan Uşūl al-

Sab‟ah sebagai berikut :
76

 

a) Al-Qur‘an 

Al-Qur‘an adalah penyangga sharī‘ah dan tali Allah yang sangat kuat, 

ia merupakan cahaya yang menerangi umat sampai hari kiamat. Setiap hukum 

akan dirujukkan kepadanya, karena al-Qur‘an adalah sumber dari segala sumber 

hukum. 

b) Al-Sunnah 

Sunnah menurut Imam Abū Hanīfah merupakan bayān bagi al-Qur‘an 

yang merinci ayat-ayat yang bersifat global. Beliau sangat selektif dalam 

menerima hadith baik secara periwayatan maupun terhadap matannya. Khabar 

dari Rasulullah tidak akan diterimanya kecuali diriwayatkan secara berjema‘ah  

oleh banyak orang, atau khabar tersebut telah disepakati para fuqahā‟ di masa 

itu.
77

 

Oleh karena itu Imam Abū Hanīfah tidak menerima hadith Ahad. Bagi 

beliau hadith ahad dapat diterima dengan beberapa syarat tertentu, yaitu (1) orang 

yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan 

hadith yang diriwayatkannya, (2) hadith ahad tidak boleh menyangkut persoalan 

umum dan sering terjadi, sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering 

terjadi, mestinya hadith itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak seorang saja, 

(3) hadith ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-

dasar kulliyat. 

Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abū Hanīfah lebih 

mengutamakan hadith yang diriwayatkan oleh Fuqahā‟‟ daripada seorang Ahli 

hadith. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui seluk 

beluk hadith, apalagi menyangkut masalah umum. Karenanya, Abū hanīfah lebih 

memprioritaskan hadith yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti 

permasalahan fiqhiyyah.
78
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Secara faktual, dalam pemikiran fiqh Abū Hanīfah memang sangat 

ketat dalam menyelektif hadith ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk 

mengukuhkan validitas periwayatan hadith. Hal ini dimaklumi, karena beliau lahir 

dan dibesarkan di Kufah, Irak, tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, 

tempat tumbuhnya hadith dan tempat tinggal sebagian besar para Sahabat. Para 

Ahli Fiqh di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadith dari 

Fuqahā‟, bukan dari Muhaddithīn.
79

 Selain itu, kondisi umat Islam pada waktu itu 

berkembang firqah-firqah politik yang merembet kepada permasalahan 

keagamaan, yang kadangkala masing-masing dari pendukungnya cenderung 

memalsukan hadith demi kepentingan kelompoknya.
80

 Sudah barang tentu Abū 

Hanīfah dituntut untuk menyeleksi hadith yang sampai ke Kufah, atau minimal 

menyangsikan validitas hadith atau perawinya yang tidak memenuhi syarat. Hal 

ini bukan berarti Abū Hanīfah anti terhadap Sunnah sebagaimana yang 

dituduhkan oleh sebagian ulama, dan tidaklah tepat apa yang ditulis oleh Ibn 

Khaldūn dalam kitab Muqaddimahnya bahwa Abū Hanīfah hanya meriwayatkan 

tidak lebih dari tujuh belas hadith, karena sebagian riwayat mengatakan bahwa 

Abū Mufīd Muhammad bin Yūsuf al-Khawārizmī telah mengumpulkan hadith-

hadith yang diriwayatkan oleh Abū Hanīfah dalam suatu kitab yang diberi nama 

Jāmi‟ al-Masānīd,
81

 juga beberapa hadith yang dikumpulkan oleh al-Nasā‘ī dan 

al-Turmurdhī dalam kitab Sunannya.
82

 

 

c) Pendapat Sahabat 

Imam Abū Hanīfah menetapkan pendapat Sahabat sebagai sumber 

setelah al-Qur‘an dan Sunnah. Beliau menganggap bahwa Sahabat adalah 

penyampai risalah setelah Nabi SAW, yang menyaksikan turunnya ayat-ayat al-

Qur‘an dan yang mengetahui kronologi timbulnya hadith-hadith yang 

disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat dianggap oleh beliau sebagai orang-
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orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah dan menyebarkannya ke generasi 

berikutnya. 

Adapun pendapat Tabi‘īn dalam hal ini Abū Hanīfah tidak 

menetapkannya sebagai sumber hukum seperti yang dicontohkan dalam 

perkataannya di atas. Hal ini karena Tabi‘īn tidak bertemu dan menyaksikan 

langsung sebagimana Sahabat yang bertemu, bergaul dan menyaksikan langsung 

apa yang diucap, diperbuat dan ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Pendapat 

Sahabat seperti Abū bakr, ‗Umar bin Khaţţāb, Uthmān bin ‗Affān, dan lainnya 

menurut beliau, adalah merupakan bayān terhadap Sunnah Nabi SAW. dan bukan 

semata-mata dihasilkan dari ijtihad. Walaupun dalam hal ini, sebagian para 

Sahabat terkadang tidak mendengarkan langsung hadith-hadith dari Nabi SAW, 

Namun mereka dianggap orang yang paling mengerti apa yang dimaksudkan oleh 

Nabi SAW. disebabkan mereka lama berkumpul dan bergaul dengan Nabi SAW. 

sehingga dianggap wajar para Sahabat berfatwa berdasarkan perkataan Nabi 

SAW. tanpa harus takut dikatakan berdusta terhadap Nabi SAW.
83

  

 

d) Qiyās  

Sebagaimana diketahui bahwa Kufah pada masa Imam Abū Hanīfah 

sangat sedikit perbenharaan Sunnahnya dan beliau sangat selektif dalam 

menerima. Ketika Imam Abū Hanīfah dihadapkan suatu permasalahan hukum dan 

tidak mendapatkannya di al-Qur‘an, Sunnah dan pendapat Sahabat, maka beliau 

menempuh cara dengan berijtihad dalam mengistinbāţkan dan menetapkan 

hukum. Salah satu bentuk ijtihad dalam Madhhab Hanafīyah adalah dengan qiyās. 

Qiyās adalah usaha menyamakan suatu hukum dari sesuatu yang tidak 

ada nashnya dengan sesuatu yang sudah ada nashnya, disebabkan karena ada 

kesamaan dalam hal illah hukumnya.  Hal ini karena illah merupakan esensi dari 

kandungan nash yang dimaksud, yang hal itu dapat diketahui dengan meneliti 

sebab-sebab dan sifat-sifat yang sesuai dengan sesuatu yang sudah ada nashnya, 

sehingga putusan hukumnya dapat diterapkan terhadap sesuatu yang tidak 

nashnya. Sebagian memberikan nama dengan tafsīr li al-nuşūs (penafsiran 
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terhadap nash). Sebagian lagi menyebutnya dengan fiqh taqdīrī, karena menaksir 

dan memperkirakan peristiwa yang sudah memiliki hukum dengan peristiwa yang 

tidak memiliki hukum.
84

 

 

e) Istihsān 

Salah satu bentuk ijtihad yang dijadikan landasan hukum oleh 

Madhhab Hanafīyah selain qiyās adalah istihsān. Istihsān secara bahasa adalah 

menganggap baik,
85

 memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu 

lebih baik, atau juga mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang 

disuruh untuk itu.
86

 Ihtihsān dalam Madhhab Hanafīyah adalah keluar dari 

tuntutan hukum qiyās dhahir kepada hukum lain yang berbeda dengannya. 

Adakalanya tuntutan qiyās dhahir tersebut di dalamnya dipandang tidak terdapat 

kemaslahatan juz‟iyyah. Sehingga setelah diteliti terdapat illah lain yang menjadi 

alasan untuk menggunakan dalil lain yang didalamnya terdapat kemaslahatan 

juz‟iyyah, yang dalam hal ini disebut dengan qiyās khafī. Dalil lain tersebut jika 

berupa nash, maka nashlah yang digunakannya, karena pada dasarnya qiyās tidak 

akan digunakan selama masih ada nash. Jika dalil lain tersebut berupa ijmā‟ atau 

„urf , maka keduanya digunakannya karena dipandang lebih kuat dan terdapat 

kemaslahatan juz‟iyyah.
87

 

Penggunaan istihsān oleh Madhhab Hanafīyah  , menurut Husain 

Hamid Hasan tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash al-Qur‘an. 

Kalaupun Imam Shāfi‘ī pernah mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan 

istihsān berarti telah membuat shara‘ (man istahsan faqad shara‟), hal itu 

dimungkinkan karena berbeda pemahaman dengan Imam Abū Hanīfah tentang 

konsep istihsān.
88

 

 

f) Ijmā‟ dan „Urf 
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Mahzab Hanafī  menetapkan Ijmā‟ dan „Urf sebagai salah satu dasar 

pengambilan hukum shara‘. Ijmā‘ menurut Madhhab Hanafīyah adalah 

kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu tentang suatu peristiwa 

hukum. Tetapi oleh sebagian ulama keberadaan akan ijmā‟ setelah masa Sahabat 

masih diperselis  ihkan. Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari terhadap 

terjadinya ijmā‘ setelah maa Sahabat, karena hal ini dianggap mustahil terjadi.
89

 

Adapun ‗urf secara bahasa sering diartikan dengan kata ―al-ma‟rūf”  

dengan arti ― sesuatu yang dikenal‖. Kata al-ma‟rūf juga terdapat dalam al-Qur‘an 

yang bermakna ―kebajikan‖ atau ―berbuat baik‖.
90

 Menurut Madhhab Hanafīyah, 

„urf  adalah perbuatan umat Islam yang tidak ada rujukannya dari nash al-Qur‘an, 

Sunnah dan perbuatan Sahabat. ‟Urf  ada dua, yaitu „urf şahīh dan „urf fāsid. „urf 

şahīh adalah „urf  yang tidak bertentangan dengan nash dan perbuatan Sahabat, 

„urf  jenis inilah yang dijadikan hujjah bagi Madhhab Hanafīyah. Sedangkan „urf 

fāsid adalah „urf yang bertentangan dengan nash dan ha ini tidak dapat dijadikan 

hujjah.
91

 

 

a.2.  Metodologi Istinbāţ al-Ahkām Madhhab Mālikīyah  

Madhhab ini didirikan oleh Imam Mālik. Nama lengkap beliau adalah 

Abū ʽAbdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ʽĀmir al-Aṣbaḥī al-Yamanī. 

Adapun metode istinbāţ Madhhab Mālikīyah yang dikembangkan oleh pendirinya 

(Imam Mālik) dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:  

a) Al-Qur‘an dan Sunnah 

Dalam memegang al-Qur‘an, Imam Mālik bin Anas sebagai pendiri 

Madhhab Mālikīyah menggali hukum lebih mendasarkan pada zāhir nash al-

Qur‘an atau keumumannya dari pada mafhūmnya nash yang mencakup mafhūm 

muwāfaqah, mafhūm muhkālafah, dan „illatnya. Begitu juga dengan Sunnah, 

Madhhab Mālikīyah mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada 

al-Qur‘an. Apabila dalil shar‟ī menghendaki adanya penta‟wīlan, maka yang 

dijadikan pegangan adalah arti ta‟wīl tersebut. Apabila terdapat pertentangan 
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antara makna zāhir al-Qur‘an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah 

sekalipun şarīkh (jelas), maka yang dipegang adalah makna zāhir al-Qur‘an. 

Tetapi apabila makna yang dikandung oleh Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijmā‟ 

ahl al-Madinah, maka Madhhab Mālikīyah lebih mengutamakan makna yang 

terkandung dalam Sunnah dari pada zāhir al-Qur‘an (Sunnah yang dimaksud di 

sini adalah Sunnah mutawātir dan mashhūr). Dalam periwatan hadith, Imam 

Māliki mendahulukan hadith mutawātir dari pada hadith mashhūr, hadith mashhūr 

didahulukan dari pada hadith ahad. 

 

b) Ijmā‟ Ahl al-Madinah 

Ijmā‟ ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu ijmā‟ ahl al-Madinah 

yang berasal dari dalil al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW., bukan dari 

hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, şā‟ dan yang lainnya 

terkait hasil pencontohan dari Rasulullah. Ijmā‟ semacam ini dijadikan hujjah oleh 

Madhhab Mālikīyah. Kemudian ijmā‟ ahl al-Madinah sesudah masa Rasulullah. 

Dalam Ijmā‘ yang nomer dua ini dapat dipetakan menjadi dua yaitu:  

Pertama, ijmā‟ yang berupa amalan ahl al-Madinah sebelum 

terjadinya fitnah besar, yaitu terbunuhnya khalifah yang ketiga, Uthmān bin 

‗Affān. Ijmā‟ ahl al-Madinah yang terjadi pada masa sebelum itu merupakan 

hujjah bagi Madhhab Mālikīyah. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah 

diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa lalu itu bertentangan dengan Sunnah 

Rasulullah SAW. 

Kedua, adalah ijmā‟ yang berupa amalan ahl al-Madinah sesudah 

terbunuhnya khalifah Uthmān bin ‗Affān. Ijmā‘ semacam ini tidak dijadikan 

hujjah. 

Di kalangan Madhhab Mālikīyah, ijmā‟ ahl al-Madinah lebih 

diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijmā‟ ahl al-Madinah merupakan 

pemberitaan oleh jama‘ah, sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitaan 

perorangan. Bahkan ijmā‟ ahl al-Madinah yang berupa amalan ahl al-Madinah itu 

dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. 

Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk 
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mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-

Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang 

dijadikan hujjah menurut Madhhab Mālikīyah. Begitu pula bagi Madhhab 

Shāfi‘īyah. 

 

c) Fatwa Sahabat  

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah Sahabat besar, yang 

pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini 

berarti, bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu, adalah berwujud hadith-

hadith yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mālik, para sahabat besar tersebut 

tidak akan memberikan fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari 

Rasulullah SAW. Di samping itu, para Sahabat besar dipandangnya lebih tahu 

tentang tujuan-tujuan shari‘ah dan lebih ahli dalam menafsirkan al-Qur‘an dan 

Sunnah, disebabkan kebersamaan mereka hidup dan bergaul bersama Nabi SAW. 

Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh 

bertentangan dengan hadith marfū‟ yang dapat diamalkan, dan sahabat yang 

demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyās. 

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak 

diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula dengan ijmā‟ 

sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat 

yang semata-mata hasil ijtihad mereka. 

 

d) Khabar Ahad dan Qiyās  

Madhhab Mālikīyah tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu 

yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad tersebut bertentangan dengan 

sesuatu yang sudah dikenal oleh ahl al-Madinah, kecuali khabar ahad tersebut 

diperkuat oleh dalil yang qaţ‟ī. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Mālik 

tidak selalu konsten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyās dari pada khabar 

ahad. Kalau khabar ahad itu tidak terkenal dan tidak populer di kalangan ahl al-

Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad tersebut 

tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad 
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tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan qiyās 

atau maslahah. 

 

e) Al-Ihtihsān 

al-Istihsān secara bahasa adalah menganggap baik.
92

 Menurut 

Madhhab Mālikīyah, al-Istihsān adalah: menurut hukum dengan mengambil 

maslahah yang merupakan bagian dari dalil yang bersifat kullī (menyeluruh) 

dengan maksud mengutamakan dalil lain yang yang tersirat dari pada qiyās. Sebab 

menggunakan istihsān itu, tidak berarti hanya mendasarkan pertimbangan 

perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud 

pembuat shara‘ secara keseluruhan. 

Dari ta‟rīf tersebut, jelas bahwa istihsān lebih mementingkan 

maslahah juz‟iyyah atau maslahah tertentu dibandingkan dengan dalil kullī atau 

dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsān 

adalah beralih dari satu qiyās ke qiyās lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari 

tujuan syariat diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyās 

semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata 

akan menghilangkan suatu maslahah atau mudharat tertentu, maka ketentuan 

qiyās yang demikian itu harus dialihkan ke qiyās lain yang tidak akan membawa 

kepada akibat negatif. Tegasnya istihsān selalu melihat dampak suatu ketentuan 

hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak yang 

merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau 

menghindarkan mudharat. 

Ibn ‗Arabī salah seorang di antara ulama Mālikiyyah memberi 

komentar, bahwa istihsān menurut Madhhab Mālikīyah, bukan berarti 

meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar al-Ra‟y 

semata, malainkan berpindah dari suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang 

kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu 

dapat berwujud ijmā‟ atau urf atau maslahah mursalah, atau kaidah raf‟u al-haraj 

wa al-mashaqqah (menghindarkan kesempitan dan kesulitan). 
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 Khallāf, Ibid, 79 
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Berbeda dengan Imam Shāfi‘ī, beliau menolak istihsān dalam kitab al-

Umm. Dengan panjang lebar beliau menguraikan pendapatnya, dengan alasan 

bahwa jika seseorang diperbolehkan menggunakan istihsān dalam agama, maka 

setiap orang akan dapat membuat shari‘ah sendiri, karena itu Imam Shāfi‘ī 

mengatakan:  

ِٓ اٍزؾَٓ  مل  وع 

―Barang siapa yang menggunakan istihsān sebagai dasar hukum, maka 

berarti ia telah membuat shara‘.‖ 

 

f) Al-Maşlahah al-Mursalah 

Al-Maşlahah al-Mursalah adalah maslahah yang tidak ada 

ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, 

dengan demikian, maka al-maslahah al-murasalah itu kembali kepada memelihara 

tujuan syari‘at diturunkan. Tujuan syari‘at diturunkan dapat diketahui melalui al-

Qur‘an atau Sunnah, atau ijmā‟. Dari kalangan Hanābilah ada yang menyebutnya 

dengan isţişlāh, sedang ulama lainnya menyebutnya dengan al-maşlahah al-

mursalah. Dalam hal ini, Madhhab Mālikīyah mempunyai landasan kuat, yaitu 

usaha para Sahabat Nabi untuk menghimpun Qur‘ān dalam satu mushaf dengan 

pertimbangan kemaslahatan umum. 

Para ulama yang berpegang kepada maslahah mursalah sebagai dasar 

hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut: 

(1) Maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah menurut penelitian 

seksama, bukan diperkirakan secara sepintas saja. 

(2) Maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah yang bersifat 

umum, bukan sekedar maslahah yang hanya berlaku untuk orang-orang 

tertentu. Artinya maslahah tersebut harus merupakan maslahah bagi 

kebanyakan orang. 

(3) Maslahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash. 

 

g) Sadd al-Dharā‟i‟ 
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Madhhab Mālikīyah menggunakan sadd al-dharā‘i‘ sebagai landasan 

dalam beristinbāţ dan menetapkan hukum. Sadd al-dharā‟i‟ secara bahasa adalah 

menutup jalan. Kata al-dharā‟i‟ bentuk jamak dari dharī‟ah. Al-Qarāfī dalam 

kitab al-Furūq memaknai secara bahasa adalah al-wasīlah ilā al-shay‟ (jalan/ 

peratara menuju sesuatu). Al-Shāţibī dalam kitab al-Muwāfaqātnya menta‟rīfkan, 

al-dharā‟i‟ adalah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan untuk mengerjakan 

sesuatu yang tidak dibolehkan. Secara umum kata al-dharā‟i‟ dita‘wil dengan 

makna ―ilā‖ (ke, kepada, sampai, menuju), maksudnya, sesuatu yang secara zahir 

itu boleh, dijadikan alat atau perantara untuk mengerjakan pekerjaan yang 

dilarang. Maka maksud dari Sadd al-dharā‟i‟ adalah semua jalan atau sebab yang 

menuju kepada yang haram atau terlarang, maka hukumnya juga haram atau 

terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal 

pula hukumnya. 

Esensi dari Sadd al-dharā‟i‟ adalah menolak kemudharatan dan 

kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah : dar‟ al-mafāsid muqaddam „alā jalb al-

maşālih (menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).
93

 

Madhhab Mālkī menurut al-Shāţibī dalam kitab al-I‟tişāmnya sangat menekankan 

pada penggunaan sadd al-dharā‟i‟ sebagai dasar hukum, bahkan di sebagian 

produk fiqhnya kebanyakan menggunakan dasar sadd al-dharā‟i‟ sebagai 

landasan beristinbāţ dan menetapkan hukumnya. Seperti seseorang menghibahkan 

hartanya sebelum memasuki masa haul dengan tujuan menghindari dari kewajiban 

mengeluarkan zakat. Contoh yang lain dalam fiqh mālikiyyah disebutkan bahwa 

puasa syawal itu hukumnya makruh, padahal ada hadith riwayat muslim 

meriwayatkan kebolehannya,
94

 namun mazhāb Mālikī memakruhkannya dengan 

alasan dikhawatirkan ada anggapan dari umat Islam bahwa puasa syawal adalah 

termasuk ramadhan dan wajib pula hukumnya. 

 

h) Istişhāb 
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 Mannā‘ al-Qaţţān, Tarīkh al-Tashrī‟ al-Islāmī (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), 355 
94

(هٚاٖ اٌٍَُّ).ِٓ طبَ هِؼبْ صُ أرجؼٗ ٍزب ِٓ  ٛاي وبْ وظ١بَ اٌل٘و    
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Madhhab Mālikīyah menjadikan istişhāb sebagai landasan dalam 

beriistinbāţ dan menetapkan hukum. Istişhāb adalah tetapnya suatu ketentuan 

hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan 

hukum yang sudah ada di masa lampau. Tegasnya, sesuatu yang telah diyakini 

adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini 

adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu 

pula sebaliknya. Mazahb Mālikī memberikan contoh kasus orang hilang yang 

tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Mālik berpendapat, orang 

tersebut harus tetap dipandang hidup hingga hakim di pengadilan memutuskan 

bahwa ia telah mati. 

Demikianlah metode istinbāţ hukum Madhhab Mālikīyah yang 

dicontohkan oleh pendirinya. Hal ini dimaklumi, karena Imam Mālik termasuk 

Imam madhhab fiqh yang beraliran ahl al-hadith, di mana sebagian produk-

produk fiqhnya kebanyakan berlandaskan dalil Naqliyah dari pada dalil 

„Aqliyyahnya. Namun demikian, bukan berarti Imam Mālik mengabaikan al-Ra‟y, 

karena beliau juga menggunakan al-Maşlahah al-Mursalah dan Istihsān, yang 

keduanya termasuk bagian dari al-Ra‟y. 

 

a. 3.  Metodologi Istinbāţ al-Ahkām Madhhab Shāfi’īyah  

Pendiri madhhab ini adalah Imam Shāfi‘ī. Beliau dilahirkan di Ghazah 

pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). Adapun dasar-dasar Imam Shāfi‘ī dalam 

ber-istinbāţ dan menetapkan hukum adalah al-Qur‘an, Sunnah, Ijmā‘ dan Qiyās. 

hal ini sebagaimana yang disebutkannya dalam kitab al-Risālahnya: 
95

 

لًَّ :  ٟ   ٟ ٠مٛي أْ أثلا لأؽل ١ٌٌ   ٟ اٌقجو اٌؼٍُ ٚعٙخ. اٌؼٍُ عٙخ ِٓ إلا ؽوَ ٚلا ؽ

 اٌم١بً أٚ الإعّبع أٚ إٌَخ، أٚ اٌىزبة

―Tidak boleh bagi seseorang mengatakan halal dan haram tentang sesuatu 

selamanya, kecuali ada pengetahuan tentang itu di dalam al-Qur‘an, 

Sunnah, Ijma‘, dan Qiyās.‖  

 

                                                           
95 Muhammad Idrīs al-Shāfi‘ī, al-Risālah  (Haramain: al-Aqşā, t.t.), 25 
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Pokok pikiran Imam Shāfi‘ī dapat dipahami dari perkataannya yang 

tercantum dalam kitabnya, yaitu al-Umm, sebagai berikut:
96

 

ٚاما ارظً اٌؾل٠ش ِٓ هٍٛي الله ٚطؼ . الاطً لوأْ ٍٕٚخ  بْ ٌُ ٠ىٓ  م١بً ػ١ٍّٙب

ٚالإعّبع أوجو ِٓ اٌقجو اٌّفوك ٚاٌؾل٠ش ػٍٝ ظب٘وٖ ٚاما اؽزًّ . الإٍبك  ٙٛ إٌّزٙٝ

١ٌٌٚ , اٌّؼبٟٔ  ّب أ جٗ ِٕٙب ظب٘وٖ أٚلا٘ب ثٗ ٚاما رىب أد الأؽبك٠ش  أطؾٙب إٍبكا أٚلا٘ب 

, إٌّمطغ ثش١ئ ِب ػلا ِٕمطغ اثٓ ا١ٌَّت ٚلا ل١بً أطً ػٍٝ أطً ٚلا ٠مبي لأطً ٌُ 

و١ف؟ ٚأّب ٠مبي ٌٍفوع ٌُ؟  بما طؼ ل١بٍٗ ػٍٝ الأطً طؼ ٚلبِذ ثٗ ؽغخ ؟ 

―Dasar dalam menetapkan hukum adalah al-Qur‘an dan Sunnah. Jika 

tidak, maka qiyās-kanlah kepada keduanya. Apabila sanad hadith 

bersambung sampai kepada Rasulullah dan şahīh sanadnya, maka hal itu 

sudah cukup. Ijmā‘ sebagai dalil hukum itu lebih kuat dari pada khabar 

ahad dan hadith menurut zāhirnya. Apabila hadith mengandung arti lebih 

dari satu pengertian, maka arti yang zāhir yang utama. Kalau hadith itu 

sama tingkatannya, maka yang lebih şahīhlah yang lebih utama. Hadith 

munqaţi‘ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibn al-

Musayyab. Suatu asal tidak dapat di-qiyās-kan kepada asal yang lain, dan  

terhadap asal tidak dapat ditanyakan mengapa dan bagaimana?, akan 

tetapi terhadap cabang dapat ditanyakan mengapa. Apabila sah men- 

qiyās-kan cabang kepada asal, maka qiyās itu sah dan dapat dijadikan 

hujjah.‖ 

Dari perkataan beliau, dapat diambil kesimpulan, bahwa beliau dalam 

men-istinbāţ-kan dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a) Al-Qur‘an dan al-Sunnah 

Imam Shāfi‘ī memandang al-Qur‘an dan Sunnah berada dalam satu 

martabat. Sunnah yang dimaksud oleh beliau adalah Sunnah mutawātir. Beliau 

menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur‘an, karena menurut beliau, Sunnah 

merupakan bayān dari al-Qur‘an, kecuali hadith ahad tidak sama nilainya dengan 

al-Qur‘an dan hadith mutawātir. Di samping itu, al-Qur‘an dan Sunnah adalah 

sama-sama dalil Naql, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat 

seperti al-Qur‘an, karena al-Qur‘an firman Allah dan hadith sabdanya Nabi SAW. 

Oleh karena itu, berhubung Sunnah merupakan bayān dari al-Qur‘an, maka 

menurut beliau al-Qur‘an tidak akan me-naskh al-Sunnah dan demikian juga 

                                                           
96 Al- Shāfi‘ī, al-Umm, dalam Muhammad ‗Alī Sāyis, Nash‟ah al-Fiqh al-Ijtihadī wa Aţwāruh 

(Mesir:t.p., 2001),  99 
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sebaliknya. Jika al-Qur‘an me-naskh al-Sunnah, maka pasti ada keterangan dari 

al-Sunnah itu sendiri.
97

 

Dalam prakteknya, Imam Shāfi‘ī menempuh cara, bahwa apabila di 

dalam al-Qur‘an tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadith 

mutawātir. Jika tidak ditemukan dalam hadith mutawātir, beliau menggunakan 

hadith ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka 

dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan dāhirnya al-Qur‘an dan Sunnah 

secara berturut-turut. Dengan teliti yang mencoba untuk menemukan mukhaşşiş 

dari al-Qur‘an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam 

kitabnya al-Ijtihād, Imam Shāfi‘ī jika tidak menemukan dalil dari dāhir nash al-

Qur‘an dan Sunnah serta tidak menemukan mukhaşşişnya, maka beliau mencari 

apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan 

juga, maka beliau mencari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika 

ditemukan ada ijmā‟ dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka 

hukum itulah yang digunakan.
98

 

Imam Shāfi‘ī walaupun berhujjah dengan hadith ahad, namun beliau 

tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur‘an dan hadith mutawātir, karena 

hanya al-Qur‘an dan hadith mutawātir saja yang qaţ‟ī thubūt-nya. Imam Shāfi‘ī 

dalam menerima hadith ahad mensyaratkan sebagai berikut: 

(1) Perawinya terpercaya. Beliau tidak menerima hadith dari orang yang tidak 

dipercaya. 

(2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya. 

(3) Perawinya dābiţ (kuat ingatannya) 

(4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadith itu dari orang yang 

menyampaikannya. 

(5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadith 

itu.
99

 

 

                                                           
97 Zahrah, Ibid, 430- 431 
98 Amin, Ibid, 223. Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madhhab  (Jakarta: 

Logos, 1997), 128  
99 Yanggo, Ibid, 129 
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Menurut Muşţafā al-Siba‘ī bahwa Imam Shāfi‘īlah yang meletakkan 

dasar pertama tentang kaidah periwayatan hadith, dan ia pula yang 

mempertahankan Sunnah melebihi gurunya, yaitu Mālik bin Anas. Dalam bidang 

hadith, Imam Shāfi‘ī berbeda dengan dengan Abū Hanīfah dan Mālik bin Anas. 

Imam Shāfi‘ī, apabila suatu hadith sudah sahih sanadnya dan bersambung dengan 

Nabi SAW., maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan 

Ahl al-Madinah sebagaimana yang diisyaratkan Imam Mālik dan tidak pula perlu 

ditentukan persyaratan yang terlalu banyak dalam penerimaan hadith, 

sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Abū Hanīfah. Karena itu, Imam Shāfi‘ī 

dijuluki sebagai Nāşir al-Sunnah (penolong Sunnah).
100

 

 

b) Ijmā‘  

Imam Shāfi‘ī menetapkan ijmā‘ sebagai hujjah dan beliau 

menempatkan ijmā‘ ini sesudah al-Qur‘an dan Sunnah sebelum Qiyās. 

Menurutnya, Apabila ijma‘ bertentangan dengan al-Qur‘an dan al-Sunnah, maka 

hal itu bukanlah hujjjah, Karena tidak pernah ditemukan dalam sejarah Islam 

terdapat Ijma‘ yang bertentangan dengan al-Qur‘an dan al-Sunnah. Beliau 

menerima Ijma‘ sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang berlandaskan nash 

dan yang tidak diterangkan dalam nash.  

Imam Shāfi‘ī mengakui, Ijma‘ sahabat merupakan ijma‘ yang paling 

kuat. Karena Sahabat pernah melihat dan mendengar langsung Nabi SAW, 

walupun hal itu berasal dari ijtihad mereka sendiri. Hal ini bukan berarti Ijma‘ 

selain para Sahabat dianggap tidak dapat dijadikan dalil. Karena Ijma‘ menurut 

Imam Shāfi‘ī adalah ijma‘ ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan 

ijma‘ suatu negeri saja. 

Di samping itu, Imam Shāfi‘ī menyadari, bahwa dalam praktek, tidak 

mungkin membentuk atau atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak 

Islam meluas keluar dari batas-batas Madinah. Dengan demikian, ajarannya 

tentang ijma‘ ini hakikatnya bersifat negatif. Artinya, ia dirancang untuk menolak 

                                                           
100 Ibid, 124. Muhammad Khudarī Bik, Tārīkh al-Tashrī‟ al-Islāmī (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 216 
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otoritas kesepakatan yang hanya dipakai pada suatu tempat tertentu seperti yang 

dipahami oleh gurunya Imam Mālik.
101

 

Ijma‘ yang dipakai Imam Shāfi‘ī sebagai dalil hukum itu adalah ijma‘ 

yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah. Secara 

tegas ia mengatakan, bahwa ijma‘ yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma‘ 

sahabat. 

Imam Shāfi‘ī hanya mengambil ijma‘ şarīkh sebagai dalil hukum dan 

menolak ijma‟ sukūtī menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma‘ şarīkh, 

karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid 

secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya 

menolak ijma‘ sukūtī, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid.  

Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.
102

 

 

c) Fatwa Sahabat 

Mannā‘ al-Qaţţān memasukkan fatwa Sahabat sebagai dalil hukum 

setelah al-Qur‘an, al-Sunnah dan Ijma‘ bagi Madhhab Shāfi‘īyah. Menurutnya, 

Imam Shāfi‘ī memandang bahwa fatwa Sahabat dapat dijadikan dalil hukum jika 

didalamnya tidak terdapat perselisihan dengan Sahabat Nabi yang lain. Jika di 

dalamnya terdapat perselisihan, maka Imam Shāfi‘ī mengambil pendapat Sahabat 

yang lebih dekat dengan al-Qur‘an dan al-Sunnah dan tidak melampaui 

keduanya.
103

 

  

d) Qiyās 

Imam Shāfi‘ī menjadikan qiyās sebagai hujjah dan dalil keempat 

setelah al-Qur‘an, Sunnah, dan ijma‘ dalam ber-istinbāţ dan menetapkan hukum. 

Imam Shāfi‘ī adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyās 

dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid 

sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyās dalam ber-istinbāţ, namun dalam 

membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad 

                                                           
101 Zahrah, Ibid, 435-436. Al-Qaţţān, Ibid, 374-375 
102 Yanggo, Ibid, 130 
103 Al-Qaţţān, Ibid, 375 
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secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui 

mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.
104

 

Sebagai dalil penggunaan qiyās, Imam Shāfi‘ī mendasarkan pada 

firman Allah dalam al-Qur‘an :  

نْْ  نُْ   وَئمِ زكُ ػنْ وَبىوَ نْٟ ءٍ   مِٟ روَٕ ٖٚكُ   وَ كبُّ وَٝ  وَوكُ مِ  إمٌِ كٍُٛي اللهلَّ اٌولَّ  )59: إٌَب (وَٚ

―Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‘an) dan Rasulnya (al-Sunnah)‖ 

 

Imam Shāfi‘ī  menjelaskan, bahwa maksud ―kembalikan kepada Allah 

dan Rasulnya‖ adalah qiyās-kanlah pada salah satunya, dari al-Qur‘an dan 

Sunnah. Di samping itu, Imam Shāfi‘ī mendasarkan qiyās dengan hadithnya 

mu‘adh bin Jabal ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW. 

 ئْ ٌُ رغل  ٟ وزبة الله ؟ " لبي ألؼٟ ثىزبة الله لبي " و١ف رمؼٟ إما ػوع ٌه لؼب  ؟ 

 ئْ ٌُ رغل  ٟ ٍٕخ هٍٛي الله طٍٝ الله " لبي  جَٕخ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ لبي " 

(ٍٕٓ أثٟ كاٚك  )لبي أعزٙل هأ٠ٟ ٚلا آٌٛ " ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ٚلا  ٟ وزبة الله ؟   

―Bagaimana caramu memutuskan perkara bila diajukan kepadamu?‖, 

Mu‘adh menjawab, ―Saya putuskan berdasarkan Kitabullah.‖ Rasulullah 

bertanya lagi, ―Jika tidak kamu temukan dalam Kitabullah? Mu‘adh 

menjawab, ―Jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah.‖ Rasulullah 

bertanya lagi, ―Jika tidak kamu temukan dalam Sunnah?‖. Mu‘adh 

menjawab lagi, ―Jika tidak ditemukan dalam Sunnah, maka saya berijtihad 

dengan pendapatku dan tidak mengabaikan perkara tersebut.‖ 

 

Kata ٟأعزٙل هأ٠ dalam hadith di atas, merupakan suatu usaha maksimal 

yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu perkara, yang 

dalam istilah ahli uşūl al-fiqh disebut dengan ijtihad.   Men-istinbāţ-kan dan 

menetapkan hukum dengan cara menganalogikan, adalah salah satu metode dalam 

berijtihad. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadith tersebut adalah termasuk cara 

menetapkan hukum dengan qiyās, dan rupanya Imam Shāfi‘ī memberikan 
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konotasi yang sama antara ijtihad dengan qiyās sebagaimana ungkapannya  ّ٘ب

.(keduanya, ijtihad dan qiyās adalah dua nama untuk satu arti) اٍّبْ ٌّؼٕٝ ٚاؽل 
105

 

Hal ini dipertegasnya lagi dengan ungkapannya bahwa apapun yang dihadapi 

kaum muslimin, pasti didapatkan petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur‘an, 

sebagaimana dikatakannya dalam kitab al-Risālah sebagai berikut: 
106 

  ١ٙب اٌٙلٜ ٍج١ً ػٍٝ اٌل١ًٌ الله وزبة ٚ ٟ إلا ٔبىٌخ الله ك٠ٓ أً٘ ِٓ أؽل  ٟ رٕيي  ١ٍَذ

―Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi pada penganut agama Allah 

(yang tidak terdapat ketentuan hukumnya) melainkan didapatkan petunjuk 

tentang cara pemecahannya dalam Kitabullah.‖ 

 

a. 4.  Metodologi Istinbāţ al-Ahkām Madhhab Hanābilah  

Madhhab ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam 

Ahmad bin Hanbal dilahirkan di Baghdād pada bulan Rabī‘ al-Awal taun 164 H/ 

780 M dan meninggal di kota ini pula pada tahun 241 H/ 855 M.  

Dalam tradisi dunia Islam  klasik, Imam Ahmad bin Hanbal terkenal 

sebagai Ahli Hadith dan Faqīh. Namun sebagian para ulama seperti Ibn Jarīr al-

Ţabarī dan Ibn Qutaybah  mengkategorikan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai 

Ahli Hadith saja, dan menolaknya menyebut Imam Ahmad bin Hanbal sebagai 

faqīh. Hal ini disebabkan karena praktek amalan dan ajaran beliau lebih 

menekankan pada Sunnah dari pada al-Ra‟y.
107

 

Dalam mengistinbāţkan dan menetapkan hukum, Ibn al-Qayyim 

meringkas dasar-dasar yang digunakan Madhhab Hanābilah yang disebutnya 

dengan ―„Uşūl al-khamsah‖. Adapun Uşūl al-khamsah yang dimaksud adalah:
108

 

a) Al-Nuşūş 

Yang dimaksud al-Nuşūş adalah al-Qur‘an dan Sunnah. Dalam hal ini, 

metode yang ditempuh oleh Imam Ahmad bin Hanbal hampir sama dengan Imam 
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Shāfi‘ī.
109

 Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa keduanya sama-sama berisi 

tentang hukum-hukum perbuatan manusia. Teks Al-Qur‘an berisi tentang kaidah-

kaidah umum yang di dalamnya terdapat banyak cabang dan  aspek permasalahan 

hukum. Begitu juga dengan teks-teks Sunnah yang disampaikan oleh Nabi dengan 

kata-kata yang ringkas, di dalamnya terdapat banyak makna yang mencakup 

banyak aspek permasalahan hukum. 

Secara esensial, Imam Ahmad memposisikan Sunnah sama dengan al-

Qur‘an dalam satu martabat, walaupun secara hirarki Sunnah berada setelah posisi 

al-Qur‘an. Hal ini karena Sunnah dipandangnya sebagai bayān dari al-Qur‘an. 

Oleh karena itu Sunnah yang sahih dipandangnya mempunyai posisi yang sama 

dengan al-Qur‘an dalam hal kehujjahannya dijadikan landasan dalam menetapkan 

hukum.
110

 

 Dalam praktek penggunaannya, Imam Ahmad bin Hanbal 

menetapkan hukum berdasarkan nash al-Qur‘an dan Sunnah tanpa bergeming 

sedikitpun walaupun ada pendapat sahabat Nabi SAW yang dipandangnya 

bertentangan dengan nash, walaupun pendapat itu datang dari Sahabat senior 

seperti ‗Umar bin Khaţţāb. Seperti ketidaksetujuan ‗Ūmar ibn Khaṭṭâb terhadap 

(a) hukum perempuan yang ditalak tiga (mabtûtah) dalam hadith Fâṭimah binti 

Qays, (b) hukum bertayammum bagi orang junub dalam hadith ‗Ammâr ibn 

Yâsir, dan (c) hukum memakai wangi-wangian bagi orang yang ihram dalam 

hadith ‗Ā‘ishah binti Abû Bakr, serta tentang terhalangnya orang yang 

melaksanakan haji ifrad, qiran dan tamattu‘  karena terdapat hadith-hadith sahih 

yang membatalkannya  

 

b) Fatwa Sahabat 

Menurut Ibn al-Qayyim, Imam Ahmad dalam beristinbāt dan 

menetapkan hukum, apabila tidak terdapat di dalam nash, maka beliau 

menetapkan berdasarkan fatwa Sahabat Nabi SAW, dengan ketentuan tidak fatwa 
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tersebut tidak diperselisihkan di kalangan Sahabat. Namun demikian, Imam 

Ahmad bin Hanbal enggan menyebutnya sebagai sebuah ijmā‟ karena kehati-

hatiannya, walaupun dalam hal ini sebagian ulama uşūl al-fiqh menyebutnya 

sebagai ijma‟ sukūtī, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih senang mengatakan ― 

sepengetahuanku, pendapat ini (fatwa Sahabat) tidak ada yang menentangnya‖. 

Hal ini terlihat sebagaimana pandangannya tentang diterimanya persaksian 

seorang budak, yang mengenai hal ini, tidak ada yang menentang pendapatnya Ibn 

‗Abbās dan Ibn ‗‗Umar serta 11 Tābi‘īn.
111

 

Imam Ahmad bin Hanbal mendasarkan fatwanya pada fatwa Sahabat, 

karena para Sahabat dipandang sebagai orang yang paling mengerti tentang 

Sunnah Nabi dan maksud-maksud kandungan teks al-Qur‘an, hal ini disebabkan 

karena para Sahabat menyaksikan sendiri turunnya ayat al-Qur‘an kepada Nabi 

SAW dan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Oleh karena itu, beliau 

menganggap bahwa peran fatwa Sahabat seperti perannya Sunnah yang 

menjelaskan dan menafsirkan  al-Qur‘an, walaupun dalam hal ini tidak sederajat 

dengan Sunnah.
112

 

Fatwa Sahabat dalam Madhhab Hanābilah, dapat dikelompokan 

menjadi dua, pertama adalah fatwa Sahabat yang tidak berdasarkan ijtihad, maka 

fatwa sahabat  ini statusnya sama dengan hadith marfū‟. Yang kedua adalah fatwa 

Sahabat yang berdasarkan ijtihad mereka. Jenis fatwa yang kedua ini dapat dibagi 

menjadi dua: 

(1) Fatwa Sahabat yang populer dan tersebar di kalangan Sahabat, dan 

tidak satu pun dari sahabat lain menentangnya. Fatwa seperti ini 

menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah dalil yang pasti yang wajib 

diikuti dan haram menentangnya. Namun dalam hal ini, Imam Ahmad 

enggan menyebutnya dengan ijmā‟ , sebagaimana perkataannya 

―Barang siapa yang mendakwakan sesuatu itu merupakan  ijmā‟, maka 

orang itu telah berbohong,  karena manusia cenderung untuk berbeda 

pendapat‖. 
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(2) Fatwa sebagian Sahabat yang tidak terkenal dan tidak tersebar di 

kalangan sebagian  Sahabat, akan tetapi diketahui tidak ada sahabat 

yang menentangnya. Jika ini menunjukkan atas pengqiyāsannya 

Sahabat (maksudnya ijtihad Sahabat), maka ini adalah hujjah yang 

wajib diamalkan.
113

 

 

c) Memilih fatwa Sahabat yang Diperselisihkan 

Menurut Ibn al-Qayyim, dasar ketiga dari penetapan hukum dalam 

madhhabnya Imam Ahmad adalah, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan 

Sahabat, maka pendapat yang dipilih adalah pendapat yang lebih dekat dengan 

nash al-Qur‘an dan Sunnah. Jika nampak tidak ada pendapat Sahabat yang lebih 

dekat dengan nash, maka Imam Ahmad bin Hanbal menganggap pendapat ini 

adalah khilāf (masih diperselisihkan) dan tidak boleh digunakan salah satunya.  

Dalam sebagian riwayat yang lain, menurut Ibn al-Qayyim, pemilihan 

pendapat Sahabat ini kadangkala tidak selalu harus ditarjīh dengan mana yang 

lebih dekat dengan nash al-Qur‘an dan Sunnah, akan tetapi adakalanya ditarjīh 

dengan pendapat Sahabat Nabi yang dinilai lebih mengerti dari Sahabat yang lain 

seperti pendapatnya Khulafa‘ al-Rashidīn, atau dipilih pendapat Sahabat yang 

lebih populer dalam berfatwa seperti Ibn ‗Abbās, Ibn Mas‘ūd dan Zaib bin Thābit 

dan lainnya.
114

 

Di sinilah terlihat perbedaannya Imam Ahmad bin Hanbal dengan 

Imam Shāfi‘ī, Adapun Imam Shāfi‘ī memilih dan mentarjīh pendapat Sahabat 

walaupun dengan  qiyās. Jika dipandangnya qiyās lebih kuat, maka qiyāslah yang 

digunakan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mentarjīh pendapat Sahabat 

yang diperselisihkan dengan kedekatannya dengan Nash, bukan dengan qiyās, 

karena qiyās dalam pandangan beliau tidak boleh didahulukan dari pendapat 

Sahabat. 

Demikianlah kegetolannya Imam Ahmad bin Hanbal terhadap 

pendapat Sahabat, beliau jarang sekali berbeda pendapat dengan fatwa-fatwa 
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sahabat. Dalam hal ini Ibn al-Qayyim mengomentari ― seakan-akan pendapat 

mereka (golongan Hanābilah) keluar dari satu penerangan.
115

 Hal ini digambarkan 

oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dengan perkataannya: ― dasar-dasar Sunnah 

menurut kami, adalah berpegang teguh kepada sesuatu yang dipegangi oleh para 

Sahabat Nabi SAW dan mengikuti jejak mereka serta meninggalkan bid‘ah‖.
116

 

 

d) Hadith Mursal dan Da‟īf  

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Qur‘an dan Sunnah 

yang sahih serta fatwa-fatwa Sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka 

beliau dalam beriistinbāţ dan menetapkan hukum berdasarkan hadith mursal dan 

da‟īf. Menggunakan hadith mursal dan da‟īf dalam Madhhab Hanābilah sangat 

didahulukan daripada menggunakan qiyās.  

Hadith mursal dalam istilah Muhaddithīn adalah hadith yang gugur 

pada generasi Sahabat. Seperti perkataan seorang Tabi‘īn ― Nabi SAW berkata 

...‖, hal ini berbeda dengan hadith munqaţi‟ dan mu‟dal. Hadith mursal şahābī 

jenis ini oleh Muhaddithīn dihukumi mauşūl, sebab adakalanya sebagian sahabat 

meriwayatkan dari sahabat yang lain, sementara semua sahabat dinilai bersifat 

adil. Sedangkan hadith mursal dalam istilah Uşūliyūn adalah hadith yang 

periwayatnya adil dan thiqah baik itu mursal şahābī maupun mursal ghair al-

şahābī (tābi‟īn), dan hadith ini termasuk dalam kategori hadith munqaţi‟ dan 

mu‟dal.
117

 

Dalam menetapkan hukum, Imam Ahmad bin Hanbal menerima 

hadith mursal secara mutlak dijadikan sebagai landasan hukum, baik itu mursal 

şahābī maupun mursal ghair al-şahābī. Beliau mendahulukannya dari pada qiyās, 

tetapi mendahulukan fatwa Sahabat dari pada hadith mursal. 
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Adapun hadith da‟īf, Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan sebagai 

landasan hukum dengan syarat hadith tersebut bukan hadith munkar dan bāţil. 

Maka hadith da‟īf  tersebut dalam pandangan Muhaddithīn mendekati status 

hadith hasan. Ibn al-Qayyim sebagai pengembang Madhhab Hanābilah 

menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hadith da‟īf dalam pandangan Imam 

Ahmad bin hanbal adalah bukan hadith munkar, hadith bāţil,  dan periwayatnya 

tidak thiqah yang hal ini tidak dibenarkan mengambil dan menggunakannya 

sebagai landasan hukum, tetapi hadith da‟īf menurut Imam ahmad bin Hanbal 

termasuk bagian dari hadith sahih, yaitu hadith hasan. Hal ini disebabkan karena 

Imam Ahmad bin Hanbal tidak membagi hadith menjadi sahih, hasan, dan da‟īf 

sebagaimana pemahaman jumhur ulama‘, akan tetapi beliau membagi hadith 

menjadi sahih dan da‟īf. Oleh karena, selama hadith da‘īf tidak bertentangan 

dengan athar, fatwa Sahabat dan ijmā‘, maka Imam Ahmad bin Hanbal 

mendahulukan hadith da‘īf tersebut dari pada menggunakan qiyās.
118

 

 

 

e) Qiyās  

Apabila Imam Ahmad dihadapkan permasalahan yang tidak jelaskan 

oleh nash, fatwa-fatwa Sahabat, Athar, hadith mursal dan da‟īf, maka beliau 

menggunakan dalil yang kelima dari uşūl al-khamsahnya, yaitu qiyās. Beliau 

menggunakannya karena dalam keadaan darurat.
119

 

Imam Ahmad bin Hanbal terkadang menggunakan qiyās ketika 

tepaksa tidak dalil dari dalil yang empat sebagaimana di atas, hal ini terlihat dari 

produk-produk fiqhnya khususnya dalam bidang mu‟āmalah seperti beliau 

membenarkan pengharaman riba fadl, beliau mengqiyāskan besi dan timah 

dengan emas dan perak seperti hadith yang diriwayatkan ‗Ubādah bin Şāmit.
120
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  Demikianlah dasar-dasar fiqh Madhhab Hanābilah sebagaimana yang 

disebutkan oleh Ibn al-Qayyim, yaitu al-Nuşūş, fatwa Sahabat dan fatwa Sahabat 

yang terpilih, hadith mursal dan da‘īf, dan qiyās. Akan tetapi Ibn al-Qayyim di 

sini tidak menyebutkan ijmā‟, maşlahah mursalah, istihsān, zarī‟ah, dan istişhāb 

yang semua ini termasuk dasar-dasar fiqh Madhhab Hanābilah sebagaimana yang 

tercantum dalam kitab-kitab ulama pengikutnya. 

Tentang ijma‟ sebenarnya masuk pada fatwa Sahabat yang tidak 

diperselisihkan sebagaimana pembahasan fatwa Sahabat di atas, beliau secara 

halus menyebutnya ― setahu saya, fatwa ini tidak diperselisihkan‖, walaupun hal 

ini masuk pada pengertian ijmā‟ sukūtī menurut jumhur ulama. Adapun tentang 

maşlahah mursalah, istihsān, zarī‟ah, dan istişhāb yang tidak disebutkan oleh Ibn 

al-Qayyim, hal ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dikelompokkan pada pengertian  

qiyās secara luas yang mencakup semua metode penggalian hukum dari dalil yang 

tidak ada nashnya.
121

 Hal ini dapat dipahami bahwa pengertian qiyās dalam 

Madhhab Hanābilah serupa dengan pengertian ijtihad dalam mengistinbāţkan 

hukum dari sumber nash dan athar.
122

 

 

b.  Metodologi Istinbāţ al-Ahkām Madhhab Shī’ah Itnā ‘Ashariyyah  

Adapun metode istinbāţ madhhab Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah hampir 

sama dengan madhhab Sunnī walaupun pengembangan maknanya berbeda. Para 

ulama Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah bersepakat bahwa dalam menggali hukum islam, 

madhhab Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah berlandaskan al-Qur‘an, al-Sunnah, Ijmā‘, dan 

akal.
123

 

Keempat landasan yang dijadikan sumber hukum di atas dalam istilah 

fuqahā‘ Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah disebut dengan ―al-adillah al-arba‟ah‖ (bukti 

atau dalil yang empat). Pada umumnya mereka mengatakan bahwa studi fiqh 
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terpusat pada empat dalil ini.
124

 Untuk lebih jelasnya dapat dikupas sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’ān 

Al-Qur‘an menurut pandangan Shī‘ah adalah sumber hukum pertama 

dan utama dalam penggalian hukum-hukum uşūl dan furū‟. Hanya saja mereka 

berbeda pemahaman dengan kelompok sunnī. Shī‘ah memahami makna al-Qur‘an 

dengan pemahaman makna para Imam mereka yang terdiri dari Ahl al-Bait. 

Hanya para Imamnya saja yang dianggap paling benar dalam memahami ilmu al-

Qur‘an. Shī‘ah memandang Nash al-Qur‘an adalah al-Qur‟an al-Şāmit (al-Qur‘an 

yang bisu/ diam), sedangkan Imam mereka yang terdiri dari Ahl al-Bait 

dipandangnya sebagai al-Qur‟an al-Nāţiq (al-Qur‘an yang dapat berbicara). 

Shī‘ah memposisikan para Imamnya seperti posisi Nabi Muhammad SAW 

terhadap nash al-Qur‘an. Oleh karenanya, hanya para Imamnya saja yang 

mempunyai otoritas menginterprestasikan nash al-Qur‘an, me-mutlaq-an dan 

men-taqyīd-nya, menentukan „āmm dan khāşş, muhkam dan tashbīh, bahkan me-

naskh-nya.
125

 

Dari pemahaman inilah, Shī‘ah menganggap bahwa akal manusia 

terbatas dan tidak akan mungkin mampu menangkap makna al-Qur‘an. Oleh 

karena itu, sudah sepantasnya manusia menyandarkan pemahamannya kepada 

pemahaman orang yang ma‟şūm (terpelihara), yang hal itu tidak terdapat kecuali 

para Imam mereka yang merupakan wakil dari kedudukan Nabi Saw.
126

 

Shī‘ah juga meyakini bahwa al-Qur‘an mempunyai makna dhahir dan 

batin, dhahirnya menerangkan tentang tauhid dan keNabian, batinnya 

menerangkan tentang kepemimpinan dan Imāmah.
127

 Selain itu, manusia biasa 

hanya mampu menangkap makna dhahirnya saja, sedang yang batin hanya dapat 

diketahui oleh para Imam mereka. Dalam hal ini, mereka membagi pemahaman 

al-Qur‘an pada empat tingkatan, yaitu: (1) fahm al-„ibārah, yakni pemahaman 

                                                           
124

 Murtadā Muţahharī, al-Uşūl  (Beirut: Dar al-Walā‘, 2009), 19 
125

 Alī Ahmad al-Sālūs, Ma‟a al-Ithnā „Ashariyyah Fī al-Uşūl wa al-Furū‟  (Mesir: Dar al-Qur‘an, 

2003), 881. Muhammad Ibrāhīm al-‗Asāl, al-Shī‟ah al-Ithnā „Ashariyyah wa Manhajuhum Fī 

Tafsīr al-Qur‟an al-Karīm  (Mesir: Jāmi‘ah al-Azhar, 2006), 98 
126

 Al-‗Asāl, Ibid,.99. al-Sālūs, Ibid, 882 
127

 al-Sālūs, Ibid, 882. Al-‗Asāl, Ibid, 99 
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oleh orang awam, (2) fahm al-ishārah, yakni pemahaman oleh para ulama yang 

mendalami ilmu termasuk fuqahā‘, (3) fahm laţā‟if al-„ibārah, yakni pemahaman 

oleh para wali, dan (4) fahm al-haqā‟iq, yakni pemahaman terhadap apa yang 

sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan hanya dapat dicapai oleh para Imam.
128

 

Di samping itu, Shī‘ah meyakini bahwa al-Qur‘an yang beredar di 

tengah-tengah umat Islam sekarang tidak sempurna, karena di dalamnya terdapat 

perubahan dan penyimpangan (tahrīf) sejak dibukukannya pada era khalifah 

Uthmān Ibn ‗Affān. Shī‘ah berpendapat bahwa ada ayat-ayat al-Qur‘an yang 

disembunyikan dan luput dari pembukuan. Ayat-ayat tersebut berisi tentang 

kepemimpinan para Imam ahl al-Bait. Namun, sebagian dari mereka menarik 

pendapatnya tentang pen-tahrīf-an al-Qur‘an seperti al-Ţūsī dan al—Murtadā  

dengan alasan yang belum jelas, apakah karena pengetahuannya atau ber-taqiyyah 

(berpura-pura).
129

 

Sebagian ulama Shī‘ah yang berpendapat dengan adanya pen-tahrīf-an 

al-Qur‘an, mendasarkan argumennya pada kitab al-Kāfī di antaranya sebagai 

berikut:
130

 

 عّغ أٔٗ إٌبً ِٓ أؽل اكػٝ ِب: ٠مٛي اٌَلاَ ػ١ٍٗ عؼفو أثب ٍّؼذ: لبي عبثو اٌغؼفٟ ػٓ

 ؽبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ إلا رؼبٌٝ الله ٔيٌٗ وّب ٚؽفظٗ عّؼٗ ِٚب وناة، إلا أٔيي وّب وٍٗ اٌموآْ

 اٌَلاَ ػ١ٍُٙ ثؼلٖ ِٓ ٚالائّخ اٌَلاَ ػ١ٍٗ

―Dari Ja‘far al-Ja‘fī berkata: saya pernah mendengar Abū Ja‘far a.s. 

berkata: tidak ada seorang manusia pun yang mampu menghimpun al-

Qur‘an seluruhnya selengkap ketika ia diturunkan Allah, kecuali seorang 

pendusta. Tidak ada yang mampu menghimpun dan menghafalkannya 

selengkap ketika ia diturunkan Allah, kecuali ‗Alī bin Abī Ţālib dan para 

Imam sesudahnya‖. 

 

b. Al-Sunnah  

Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah merumuskan hadith sebagai berikut :  

                                                           
128

 Asymuni Abdurrachman, Usul Fiqh Shi‟ah Imāmiyyah  (Yogyakarta: Bina Usaha, 1985), 16 
129

 Muhammad Babul Ulum, Merajut Ukhuwah, Memahami Shī‟ah  (Bandung: Marja, 2008), 121 
130

 Ya‘qūb al-Kullaynī, al-Kāfī, Jilid I  (Beirut: al-Fajr, 2007 ), 135 
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لٛي اٌّؼظَٛ اٚ  ؼٍٗ اٚ رمو٠وٖ 

―Perkataan, perbuatan dan ketetapan orang-orang ma‘şūm (suci/ 

terpelihara)‖.
131

 

Kalau ulama Sunnī menganggap ma‟şūm hanyalah Nabi Muhammad 

Saw. Saja, lain halnya dengan Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah, menurut mereka adalah 

Nabi Muhammad Saw. Dan para Imam mereka yang dua belas sebagai yang 

diungkapkan:  

ٚاٌّمظٛك ِٓ اٌّمظَٛ ٕ٘ب إٌجٟ ٚالائّخ الاصٕٝ ػشو ِٓ اً٘ ث١زٗ ؽ١ش لبَ اٌجو٘بْ ػٍٝ 

  ػظّزُٙ

―Yang dimaksud ―al-Maqşūm‖ disini ialah Nabi Muhammad dan para 

Imam yang dua belas dari ahl al-bayt yang mempunyai bukti atas 

kemaqşūman mereka‖ 

 

Dalam  melakukan Istinbāţ al-Ahkām, mereka menggunakan Sunnah 

mutawātir dan ahad. menurutnya, Sunnah diklasifikasikan menjadi empat, yaitu 

şahīh, hasan, mauthuq, dan da‟īf.  

Sunnah sahih adalah sunnah yang bersambung sanadnya dengan 

orang-orang ma‟şūm dan perawinya adalah seorang perawi Imamī (Shī‘ah) yang 

adil. Sunnah hasan adalah sunnah yang bila perawinya seorang Imamī yang tidak 

tercela tapi tidak terpuji. Sunnah mauthuq adalah sunnah yang perawinya adalah 

bukan seorang Imamī tapi terkenal thiqah dikalangan Shī‘ah. Sedangkan sunnah 

da‘īf adalah sunnah yang tidak memenuhi persyaratan ketiga sunnah tersebut, 

perawinya fasik dan tidak thiqah.
132

 

Di samping mencari kebenaran sanad penyampaian hadith, Shī‘ah 

juga menganggap hubungan antara teks hadith dengan al-Qur‘an sebagai salah 

satu syarat mutlak untuk menilai kesahihan hadith dalam digunakannya sebagai 

                                                           
131

 Abd al-Hādī al-Fudalī, Ţarīq Istinbāţ al-Ahkām (Najf: Maktabah al-Şādiq, 1981),  17.  al-

Qā‘ainī, Ibid, 23 
132

 al-Fudalī, Ibid, 17-18.  
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dalil hukum. Para ulama Shī‘ah mereka menetapkan bahwa teks hadith yang 

berlawanan dengan al-Qur‘an tidak mempunyai nilai.
133

 

Dari sumber hukum pertama dan kedua, yakni al-Qur‘an dan Sunnah, 

kelompok Akhbāriyyūn mencukupkan diri pada kedua sumber ini. Adapun 

sumber yang lain (ijmā‘ dan akal) tidak dianggap sebagai sumber hukum. Lain 

halnya kelompok Uşūliyyūn, kelompok ini meletakkan ijmā‘ dan akal sebagai 

dasar istinbāţnya jika tidak ada kedua nash tersebut.
134

 

Dalam memahami al-Qur‘an dan Sunnah dan menggali hukum-hukum 

dari keduanya,  kelompok Uşūliyyūn menggunakan kaidah-kaidah uşūliyyah 

lafziyyah seperti „amm dan khāşş, mutlaq dan muqayyid, dan lain-lainnya. 

Sebagian ulama Shī‘ah mengelompokkan kaidah uşūliyyah lafziyyah ke dalam 

dalil akal.
135

 Adapun kelompok Akhbāriyyūn, merasa tidak membutuhkan 

uşūliyyah lafziyyah, mereka sepenuhnya menyandarkan pemahamannya kepada 

para Imamnya. Begitu juga dengan sanad hadith yang terdapat dalam al-Kāfī, 

Man Lā Yakhduruh al-Faqīh, al-Istibşār, dan al-Tahdhīb, kelompok Akhbāriyyūn 

meyakini bahwa semua sanadnya qaţ‟ī dan tidak perlu dikelompokkan menjadi 

şahīh, hasan, mauthuq, dan da‟īf.
136

  

Selain itu, Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah mengakui bahwa di dalam al-

Qur‘an dan Sunnah juga terdapat nāsikh-manşūkh, Namun adanya nāsikh-

mansūkh disyaratkan adanya nash yang qaţ‘ī yang menunjukkannya. Karena 

menurut pandangan Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah pada dasarnya hukum naskh itu 

tidak ada sebagaimana kaidah yang mereka buat yaitu : al-aşl „adam al-naskh 

(asal sesuatu, tidak ada naskh). Oleh karena itu, nash yang manşūkh harus 

terdapat dalil qaţ‟ī yang menerangkannya.
137
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 Muhammad Husain Ţabāţaba‘ī, Shī‟ī Islām, Terj. Djohan Effendi, (Jakarta: Grafiti, 1989), 112 
134

 Abū Zahrah, Ibid, 285 
135

 Al-‗Asāl, Ibid, 104 
136

 Abū Zahrah, Ibid, 285 
137

 Muhammad Ridā al-Muzaffar, Uşūl al-Fiqh, (Qum: Maktabah al-‗Azīzī, 2007), 313 
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c. Al-Ijmā’ 

Ijma‘ sebagaimana pemahaman mayoritas fuqahā‟ berbeda dengan 

pemahaman Shī‘ah. Menurut shī‘ah, Ijma‘ mayoritas fuqahā‘ tidak dapat 

dijadikan hujjah atau dasar Istinbāţ al-Ahkām bila tanpa kehadiran atau  pendapat 

para Imam mereka. Sebagaimana mereka mendefinisikannya sebagai berikut:
138

 

  وشفب لطؼ١ب ػٓ لٛي اٌّؼظَٛ ارفبق عّبػخ ٠ىشف ارفبلُٙ

―Ijma‘ adalah Kesepakatan sekumpulan ulama, yang kesepakatannya   

secara pasti terungkap dari pendapatnya orang ma‘şūm (Imam Shī‘ah).‖ 

 

Oleh karena itu, Ijma‘ menurut shī‘ah dapat dijadikan sumber hukum 

jika kesepakatannya bersumber dari pendapat Imam mereka, baik itu dihadiri 

banyak ulama ataupun sedikit, asalkan mengacu pada pendapat para Imamnya, 

maka ijma‘ semacam ini dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian, ijma‘ menurut 

mereka terbatas pada pendapat Imamnya, bukan pada ijma‘nya itu 

sendiri.
139

Pengertian ijma‘ semacam ini menurut kalangan Sunnī ini, masih rancau 

dengan pengertian sunnah yang dikemukakan mereka sendiri, karena masih 

melibatkan peran aktif atau pasif seorang Imam.
140

  

 

d. Al-‘Aql  

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penggunaan akal 

dalam menggali hukum Islam sangat ditentang keras oleh kelompok Akhbāriyyah, 

menolak akal dijadikan dalil hukum setelah nash. Kelompok ini mencukupkan diri 

dengan riwayat para imamnya dan sangat menolak adanya ijtihad. sebab perkataan 

imam bukanlah ijtihad. Sementara  kelompok Uşūliyyīn, setelah berakhirnya masa 

para Imamnya sangat menggalakkan ijtihad dan berpendapat bahwa ijtihad tetap 

terbuka. Kelompok Uşūliyyīn ini menjadikan akal sebagai dalil pokok setelah al-

Qur‘an, al-Sunnah dan ijma‘.
141

 

                                                           
138

 Ibid, 343  
139

  Ibid, 343. ‗Alī al-Qaffārī, Ibid, 283-284. Al-‗Asāl, Ibid, 102- 103 
140

 Asymuni, Ibid, 23 
141

 Al-Sālūs, Ibid, 894 
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Menurut kelompok Uşūliyyīn dalil akal adalah :
142

 

صلوً ؽىُ ػمٍٟ  تو  ثٗ اٌٝ اٌؾىُ اٌشوػٟ  ي

“Setiap ketentuan akal yang menyampaikan kepada hukum 

syara‟.” 

 

Dalil akal menurut Shī‘ah Uşūliyyīn  dapat dipetakan menjadi ada dua, 

yaitu :
143

  

a. Penggunaan akal secara mandiri.  

Penggunaaan akal secara mandiri dalam menentukan dan menimbang 

baik dan buruk. Seuatu yang dipandang akal itu baik, maka secara otomatis 

baik menurut syara‘, dan demikian juga dengan sesuatu yang buruk. Seperti 

adil itu dipandang baik menurut akal dan dipandang baik menurut syara‘, 

maka adil itu dipandang sebagai hukum syara‘. Mencuri dipandang buruk 

oleh akal dan dipandang buruk juga oleh syara‘, maka buruknya mencuri 

dipandang sebagai hukum syara‘. Dalam hal ini kalangan Sunnī menganggap 

bahwa Shī‘ah berpedoman pada dalil maşlahah seperti yang dikembangkan 

oleh Sunnī.
144

 

b. Penggunaan akal yang sepenuhnya tidak berdiri sendiri.  

Penggunaan akal secara tidak mandiri, yakni masih terkait dengan 

hukum lain. seperti melakukan ibadah haji ialah wajib menurut shara‘, maka 

pergi ke Mekkah dalam rangka menjalankan ibadah haji merupakan suatu 

kewajiban juga walaupun tidak dijelaskan oleh nash.
145

  

Di samping itu, termasuk pada bagian dalil akal ini yaitu al-uşūl al-

„amaliyyah (usul terapan), di antaranya:  

(a) Istişhāb (keberlangsungan), yaitu adanya sesuatu dalam waktu sekarang 

menunjukan angggapan adanya hal tersebut pada waktu yang akan 
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 al-Muzaffar, Ibid,  360  
143

 Ibid, 361 
144

 Al-Sālūs, Ibid, 891 
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 Ibid, 892 
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datang, karena dalil itu berlaku jika tidak berhadapan dengan penghalang 

seperti naskh (penghapusan hukum) dan lainya.
146

 

(b) bara‟ah (pengecualian),  yaitu ketentuan shara‘ akan kebebasan mukallaf 

kerena tidak tahu atau mampu untuk melaksanakannya.   

(c) Ikhtiyāţ (kehati-hatian), yaitu seorang mukallaf harus berbuat menurut 

tindakan pencegahan. 

(d) Takhyīr (pilihan), yaitu memilih salah satu dari dua hal yang 

bertentangan yang keduanya masing-masing tidak ada penguatnya, yang 

satu menghendaki untuk dilaksanakan dan yang lain menghendaki untuk 

dihindarkan. 

 

Adapun tentang qiyās, maka shī‘ah menolak berpedoman padanya 

kecuali sesuatu yang disebutkan alasannya (illah) secara nash
147

, dan mereka 

tidak menganggap hal itu sebagai qiyās. Tapi termasuk dalil akal. Sebab akal 

menetapkan adanya sesuatu ketika ada illah-nya. Selain hal itu, mereka 

menolak qiyās seperti qiyās mushabbih (keserupaan) dan yang semisalnya.
148
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  Ibid, 893 
147

 Maksudnya qiyās al-Awlawī, yaitu illat hukum yang diberikan pada asal lebih kuat diberikan 

pada furū‘. Seperti pada ayat wa la taqul lahumā uff (jangan mengatakan uf/ah kepada 

keduanya). Larangan ayat ini juga mencakup pada perbuatan memukul dan menyakiti. Dalam 

madhhab Hanāfiyyah masuk pada pengertian mafhūm muwāfaqah, sedangkan dalam Shī‘ah 

Ithnā ‗Ashariyyah disebut dengan fahw al-khiţāb (inti dalil). al-Muzaffar, Ibid, 417 
148

 Al-Sālūs,  Ibid, 893 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Sunnī dan Shīʿah Ithnā 

‘Asharīyah 

1. Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Sunnī dan Shīʿah Ithnā 

‘Asharīyah 

a. Menurut Sunnī 

a.1.  Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Madhhab Hanafīyah 

al-Sayrāsi (w. 861 H) yang terkenal dengan Ibn al-Himām al-Hanafī 

dalam kitab Sharh Fath al-Qadīr mengatakan bahwa nikah mut‘ah itu batal. 

Praktek mut‘ah adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita 

yang tidak punya penghalang (aku bermut‘ah denganmu dengan kompensasi 

sekian beberapa saat) contoh sepuluh hari. Atau berkata beberapa hari. Atau 

seorang laki-laki berkata: mut‘ahkanlah dirimu padaku selama beberapa hari atau 

sepuluh hari atau ia tidak menyebut jumlah hari. (dengan kompensasi sekian 

harta).
149

  

Al-Sarakhsī seorang ulama Hanafī dalam kitab al-Mabsūţnya 

mengatakan bahwa praktek mut‘ah adalah sebagai berikut: aku (laki-laki) akan 

melakukan mut‘ah denganmu (wanita) selama sekian hari, minggu, bulan, atau 

tahun dengan kompensasi sekian. Menurut kami Madhhab Hanafīyah praktek 

seperti ini batal.
150

 

al-Kasānī (w. 587 H) mengatakan bahwa pengarang kitab Hidayah 

dari kelompok hanafiyah mengatakan nikah mut‘ah itu batal. Praktek ini adalah 

ketika seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: aku bermut‘ah denganmu 

sekian hari dengan kompensasi sekian.
151

 Asal kata mut‘ah dalam bahasa 
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 Muhammad bin Abd al-Wahid al-Sayrāsī, Sharh fath al-Qadīr, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, 2003), 236 
150

 Shams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūţ, Jilid V (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), 152 
151

 Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī al-Hanafī, Badā‟i‟ al-Şanāi‟ Fī Tartībi al-Sharāi‟, Jilid III 

(Beirut: Dar al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 2003) ,472 
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bermakna pengambilan suatu manfaat hingga bisa dikatakan aku mengambil 

manfaat sekian (tamatta‟tu kadhā).  

Lebih lanjut al-Kasānī mengatakan, bahwa yang dimaksud pernikahan 

mut‘ah adalah seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang dibatasi waktu 

apakah waktu itu jelas dan terukur  seperti aku mengawinkan anak perempuanku 

kepadamu sebulan, atau waktu itu tidak diketahui dengan pasti seperti aku 

kawinkan anak perempuanku kepadamu sampai datangnya zaid yang hilang itu. 

Jika batas waktu itu sudah sampai maka nikah yang dilangsungkan berakhir 

dengan sendirinya. Kenapa praktek nikah seperti ini bernama mut‘ah karena 

pengambilan manfaat terhadap wanitanya itu disesuaikan dengan apa yang ia 

terima. Dan pengambilan manfaat yang didapat pasangan laki-lakinya adalah 

hanya semata-mata untuk menyalurkan nafsu libidonya. Karenanya, tujuan mut‘ah 

itu hanyalah untuk menyalurkan nafsu libido, bukan untuk menciptakan keturunan 

dan yang lainnya dari tujuan-tujuan mulya dalam pernikahan.  Mayoritas ulama 

mengharamkan mut‘ah berdalil dengan menggunakan al-Qur‘an, sunnah, nalar, 

dan ijma‘.
152

 

Dari sisi nalar para ulama berpendapat bahwa suatu pernikahan itu 

tidak disyari‘atkan untuk menyalurkan nafsu libido, bahkan pernikahan itu 

disyari‘atkan untuk tujuan-tujuan mulia yang akan digapai. Penyaluran nafsu 

dalam mut‘ah itu tidak bisa diposisikan sebagai sarana untuk menggapai tujuan 

mulia itu yang menjadi motif disyari‘atkannya pernikahan. Karenanya, mut‘ah itu 

tidak disyari‘atkan. 

Ijma‘: mayoritas umat Islam enggan untuk melakukan mut‘ah padahal 

kebutuhan kepada mut‘ah itu pasti merata kepada segenap umat Islam. Hal ini 

Kenapa umat itu tidak mau melakukan mut‘ah padahal sangat butuh. Hal ini 

karena mereka mengetahui dan meyakini bahwa mut‘ah itu telah dihapus.
153

 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mut‘ah itu diharamkan. Mut‘ah 

itu termasuk pernikahan yang fāsid yang harus dirusak difasakh sebelum 
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terjadinya persetubuhan atau sesudahnya. Pendapat inilah yang juga dianut oleh 

madhhab yang empat.  

Orang arab pra Islam sudah sangat mengenal praktek mut‘ah. Praktek 

ini ditandai dengan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita selama 

beberapa waktu dan kemudian wanita itu ditinggalkan. Orang arab ketika itu tidak 

memandang bahwa praktek itu merupakan suatu kehinaan. Pada masa awal Islam 

praktek ini tetap dibiarkan seperti semula. Dan seperti yang sudah maklum bahwa 

larangan Nabi kepada mut‘ah itu baru terjadi pada saat peperangan khaibar pada 

tahun ke-7 Hijriyah.
154

  

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi membolehkan mut‘ah 

pada hari awţās. Namun pada hakikatnya hari awţās itu berada pada tahun 

penaklukan Makkah karena peristiwanya saling berdekatan. Kemudian setelah itu 

Nabi melarang mut‘ah hingga hari kiamat.
155

 Menurut Ahmad bin Mahmūd 

(w.710 H) ulama dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa hadith-hadith yang 

terkait dengan larangan mut‘ah itu tak terhitung jumlahnya dan juga sangat 

populer.
 156 

 
 

Namun demikian, terdapat salah satu ulama Hanafīyah yang bernama 

Zufar memaksakan untuk membolehkan pernikahan yang berjangka waktu, 

praktek nikah seperti ini disebutnya dengan nikah mu‟aqqat yang berbeda dengan 

nikah mut‘ah. Menurutnya,  pernikahan yang berjangka waktu itu sah dan 

pensyaratan waktu itu yang fasid atau batal, seperti mensyaratkan khamer. 

Artinya, pensyaratan waktu itu tidak diperhitungkan dan akad perkawinannya itu 

sah dan menjadi nikah dā‘im karena dihadiri saksi-saksi. Hal ini karena nikah itu 

tidak batal disebabkan adanya syarat yang fasid. Praktek nikah mu‘aqat ini ketika  

akad mengucapkan lafad nikāh  atau tazwīj dan disertai dengan adanya batas 

waktu. Sementara yang diucapkan dalam nikah mut‘ah adalah lafad atamatta‟ biki 

atau astamti‟, dan pelaksanaan akadnya tidak disyaratkan dengan adanya saksi. 
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Namun argumentasi Zufar itu ditolak oleh kalangan ulama Hanafīyah 

karena adanya akad yang berjangka waktu itu berbanding lurus dengan mut‘ah. 

Karena yang diperhitungkan dalam akad adalah isi (substansi) bukanlah bunyi 

lafad yang Nampak di permukaan (al-„ibrah fĭ al-„uqūd li al-ma‟ānī lā li al-

fāz).
157

  

al-Sayrāsi menegaskan dengan memberi kesimpulan bahwa substansi 

mut‘ah adalah akad nikah yang berbatas waktu di mana pernikahan itu berakhir 

dengan berakhirnya batas waktu. Karenanya, nikah mu‟aqqat itu masuk dalam 

definisi mut‘ah walaupun dalam pernikahan ini menghadirkan saksi-saksi dan 

menggunakan lafad tazwīj. Karena tidak ada penjelasan melalui athar bahwasanya 

lafadz yang digunakan para sahabat dalam mut‘ah itu hanya tamatta‟tu biki dan 

semacamnya. .
158

 

Al-Māzirī berkata: Zufar berkata: barangsiapa melakukan nikah 

mut‘ah maka berubah menjadi nikah dā‘im. Zufar menjadikan adanya pensyaratan 

batas waktu itu sebagai syarat yang fāsid dalam suatu pernikahan. Syaratnya yang 

batal sementara pernikahannya sah.
159

 

 

a.2.  Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Madhhab Mālikīyah 

Madhhab Mālikīyah memandang pernikahan mut‘ah merupakan 

pernikahan yang batil dan haram. Hal ini terlihat dalam dialog Imam Mālik 

dengan muridnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab al-Mudawwanah 

al-Kubrā riwayat Sakhnūn sebagai berikut: 

Aku bertanya kepada Mālik: ―Apa pendapatmu jika seorang laki-laki 

mengawini seorang wanita sampai beberapa bulan atau setahun atas izin wali 

wanita tersebut dan maharnya ditentukan ketika akad. Apakah praktek ini baik? 

Mālik menjawab: ―Pernikahan tersebut batal jika laki-laki itu 

mengawini pasangannya hingga batas waktu tertentu.‖ 
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Aku bertanya: ―Kebatalan itu apakah terjadi sesudah disetubuhi atau 

sebelumnya?” 

Mālik menjawab: ―Akad itu rusak dengan sendirinya apakah sudah 

disetubuhi atau belum.‖ 

Mālik berkata: ―Kenapa aku memandang/menilai bahwa akad 

tersebut itu rusak (fasid). Karena di dalamnya tidak terdapat hak untuk saling 

mewarisi.‖ 

Aku bertanya: ―Apa pendapatmu jika seorang laki-laki berkata: “Aku 

akan menikahimu sebulan.” Apakah nikahnya batal atau nikahnya sah dan hanya 

syaratnya saja yang batal?” 

Mālik menjawab: ―Nikahnya batal dan rusak. Rasul telah melarang 

mut‟ah.‖ 

Aku bertanya: ―Apa pendapatmu ketika laki-laki itu berkata begini: 

“Jika nanti satu bulan ini sudah berlalu maka aku akan mengawinimu lagi.” Si 

wanita dan walinya sama-sama setuju.‖ 

Mālik menjawab: ―Pernikahan itu batal.‖ 

Aku bertanya: ―Apa pendapatmu jika seorang laki-laki mengawini 

seorang wanita dan maharnya sebesar 30 dinar secara kontan atau bertempo 

namun perkawinannya dibatasi waktu satu tahun?‖ 

Mālik menjawab: ―Jawabannya sama dengan di atas. Hal itu bukan 

nikah.‖ 

Aku bertanya: ―Bagaimana kalau praktek itu betul-betul terjadi?” 

Mālik menjawab: ―Aku akan membolehkannya dan aku akan 

menyuruh lelaki itu untuk menyetubuhi istrinya ketika ia telah membayar yang 30 

dinar itu dan si istri tidak boleh menolaknya. Dan mahar yang diakhirkan itu 

diserahkan ketika jatuh tempo.‖ 

Aku bertanya: ―Bagaimana kalau temponya terlalu lama atau si lelaki 

berkata bahwa 30 dinar yang diakhirkan itu akan dibayarkan ketika mati atau 

bercerai?‖ 
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Mālik menjawab: ―Kalau jatuh temponya itu sampai mati atau 

bercerai maka nikahnya difasakh setelah itu.‖
160

 

Adapun wanita yang dinikahi mut‘ah dan sudah disetubuhi, maka 

menurut Murrah, wanita tersebut berhak untuk mendapatkan mahar yang tertera 

dalam akad. Ini adalah pendapat yang dhahir dalam madhhabnya (Mālikī). Karena 

mahar yang tertera dalam akad itu adalah yang diyakini. Sementara mahar mithil 

itu masih bersifat ijtihādī. Karenanya, yang diyakini itulah yang bisa dijadikan 

rujukan. Karena dalam masalah harta itu tidak ada ruang bagi adanya keraguan.
161

 

Sebagian riwayat mengatakan bahwa Mālik menganggap sah 

perkawinan berbatas waktu atau pernikahan mut‘ah, karena terpengaruh dengan 

pendapatnya Ibn ‗Abbās. Namun mayoritas pengikut Madhhab Mālikīyah dan 

ulama Sunnī lainnya melemahkan riwayat tersebut.
162

 Bahkan Ibn Hajar 

membelanya dengan mengatakan bahwasa Mālik membolehkan mut‘ah itu 

merupakan pendapat yang salah. Karena kelompok Mālikīyah begitu bersemangat 

dalam melarang praktek nikah muaqqat hingga mereka membatalkan praktik 

nikah itu
163

 

Zayd al-Qayrawanī (w. 386 H) dengan mengutip dari kitab Ibn al-

Mawāz mengatakan bahwa nikah mut‘ah itu adalah pernikahan sampai batas 

waktu. Pernikahan ini diharamkan dan yang mengharamkan adalah Rasul. ‗Umar 

berkata: ―jika aku melakukan mut‟ah, maka rajamlah aku‖.  

Ibn Hubayb berkata: termasuk nikah mut‘ah adalah seorang musafir 

ketika mengawini seorang wanita selama ia bermukim di suatu daerah. Praktek ini 

sama dengan mut‘ah. Jika si musafir memberikan mahar. Praktek ini haram 

seperti nikah mut‘ah. Argumentasi yang diajukan kelompok pro mut‘ah itu 

dirusak oleh larangan Nabi yang secara tegas melarang mut‘ah. Para ulama Khalaf 
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telah terjerumus salah dalam menyikapi kebolehan mut‘ah itu. Ibn ‗Abbās dan 

‗Aţā‘ telah meralat fatwa halalnya mut‘ah.
164

  

Ibn ‗Arabī salah seorang ulama Madhhab Mālikīyah berkata: Ibn 

‗Arabī berkata: ―pernikahan mut‟ah itu termasuk syari‟at yang asing. Karena ia 

pernah dibolehkan pada masa awal Islam kemudian diharamkan pada 

peperangan khaibar. Kemudian dibolehkan lagi pada saat peperangan dengan 

Banī awţās. Kemudian diharamkan setelah peperangan awţās dan keharamannya 

berlangsung hingga hari kiamat. Saudara kandung mut‟ah adalah masalah 

kiblat.
165

 

Ulama Mālikiyyah berselisih pendapat terkait dengan masalah had 

dalam nikah mut‘ah. Apakah pelakunya terkena had dan nasab si anak tidak bisa 

dihubungkan bapaknya. Ataukah had itu bisa gugur karena ada syubhat dan nasab 

si anak dihubungkan kepada bapaknya. Dalam menyikapi masalah ini mereka 

terpecah menjadi dua kubu.  

Ibn ‗Arabī berkata: pada awalnya Ibn ‗Abbās berpendapat bahwa 

mut‘ah itu boleh. Kemudian ia meralat kebolehan mut‘ah itu diganti dengan status 

haram. Karenanya, terjadilah ijma‘ keharaman mut‘ah. Ketika ada seseorang yang 

melakukan mut‘ah maka ia harus dirajam menurut pendapat madhhab yang 

populer dalam madhhab (Māliki)
166

 

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan dari Mālik. Ia berpendapat 

bahwa pelaku mut‘ah yang sampai menyetubuhi pasangannya itu tidak sampai 

dirajam. Karena nikah mut‘ah itu tidak diharamkan. Lebih lanjut menurut Mālik 

bahwa keharaman sesuatu dengan dalil sunnah apakah sama dengan yang 

diharamkan melalui al-qur‘an? Tentu jawabannya tidak sama. Namun riwayat ini 

adalah riwayat yang lemah.
167

  

Qadi ‗Iyād berkata: para ulama bersepakat bahwa seseorang yang 

melakukan nikah mutlak dan orang itu berniat hanya akan berkumpul dengan 
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istrinya beberapa waktu saja maka status nikahnya itu sah serta halal dan tidak 

termasuk nikah mut‘ah. Karena nikah mut‘ah itu berkaitan dengan syarat yang 

diucapkan dalam akad. Namun Mālik berpendapat bahwa perbuatan itu bukanlah 

merupakan akhlak yang terpuji, ia bukanlah akhlak manusia (ia adalah akhlak 

binatang).
 168

 

Adapun wanita yang dinikahi mut‘ah dan sudah disetubuhi, maka 

menurut Murrah, wanita tersebut berhak untuk mendapatkan mahar yang tertera 

dalam akad. Ini adalah pendapat yang dhahir dalam madhhabnya (Mālikī). Karena 

mahar yang tertera dalam akad itu adalah yang diyakini. Sementara mahar mithil 

itu masih bersifat ijtihādī. Karenanya, yang diyakini itulah yang bisa dijadikan 

rujukan. Karena dalam masalah harta itu tidak ada ruang bagi adanya keraguan.
169

 

 

a.3.  Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Madhhab Shāfi’īyah 

Dalam kitab al-Ummnya, Imam Shāfi‘ī mengatakan bahwa bersetubuh 

melalui sarana nikah mut‘ah itu dilarang: setiap pernikahan yang berbatas waktu 

baik lama atau sebentar. Hal itu seperti perkataan seorang laki-laki kepada 

seorang wanita: aku akan menikahimu sehari, atau sebulan, atau setahun. Atau 

aku akan menikahimu hingga aku keluar dari daerah ini. Atau aku akan 

menikahimu hingga aku bisa bersetubuh denganmu. Atau yang serupa dengan 

kata-kata tersebut yang mengindikasikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan 

itu tidak bersifat mutlak kekal abadi selama-lamanya.
170

 

Jika seseorang melakukan akad nikah dengan menggunakan kata-kata 

―menyewa‖ atau semacamnya seperti perkataan seseorang aku akan menyewa 

kamu selama sehari, atau sebulan, atau setahun maka akad itu dikategorikan 

mut‘ah. Demikian juga semua pernikahan yang dibatasi waktu baik secara jelas 

atau tidak.  

Lebih lanjut Imam Shāfi‘ī mengatakan bahwa Akad nikah yang 

seperti di atas dibatalkan karena di dalamnya tidak ada hak waris. Dan di 
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dalamnya tidak terdapat ketentuan-ketentuan nikah yang disematkan kepada 

suami-istri seperti talak, zihār, īlā‟, li‟ān.
171

  

Imam Nawawī (w. 676 H) mengatakan dalam Sharh al-

Muhadhdhabnya, bahwa nikah mut‘ah itu tidak boleh.
172

 Beliau memberikan 

contoh seperti  perkataan seorang wali: ―Aku nikahkan kamu dengan anak 

perempuanku selama sehari atau sebulan.‖ Atau mengawini perempuan sampai 

batas waktu tertentu dan apabila waktunya habis maka perpisahan langsung 

terjadi. Atau perkataan seorang laki-laki kepada seorang wanita: ―Bermut‘ahlah 

kamu denganku selama sebulan.‖ Atau perkataan: ―Aku tidak bermukim di negeri 

ini.‖ Atau menggunakan lafad nikah dan disertai dengan adanya batas waktu. Hal 

ini semua merupakan tafsiran para ulama.
173

 

Lebih lanjut Imam Nawawī, bahwa para ulama bersepakat bahwa 

mut‘ah itu adalah pernikahan yang berbatas waktu. Dalam mut‘ah tidak ada hak 

untuk saling mewarisi di antara keduanya. Perceraian terjadi ketika batas waktu 

yang disepakati telah sampai tanpa adanya kata-kata talak. Semua ulama 

bersepakat mengharamkan mut‘ah kecuali golongan Shī‘ah .
174

  

Senada dengan Imam Nawawī, al-Māwardī selaku juga ulama 

pentolan Shāfi‘īyah mengatakan bahwa nikah mut‘ah itu diharamkan. Praktek 

nikah ini adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: 

bermut‘ahlah denganku selama sebulan, atau pada musim haji, atau selama aku 

bermukim di daerah ini. Atau di dalam akad menyebutkan kata nikāh atau tazwīj. 

Atau laki-laki itu berkata kepada walinya setelah menentukan batas waktu yang 

dikehendaki, apakah batas waktunya diketahui dengan pasti atau tidak. Semua 

praktek itu dikategorikan mut‘ah dan mut‘ah itu haram. Pendapat ini adalah 

pendapat Sahabat, Tābi‘īn, para Fuqahā‘.  

Lebih lanjut al-Māwardī mengatakan bahwa , sesungguhnya nikah 

mut‘ah itu telah dinasakh oleh al-Qur‘an dan sunnah. Kenapa? Karena dalam 

praktek nikah mut‘ah itu terdapat pensyaratan batas waktu. Karenanya, praktek 
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nikah ini rusak dengan sendirinya (infisākh) karena di dalamnya tidak ada talak 

dan di dalamnya juga tidak ada hak-hak yang melekat kepada suami seperti pada 

pernikahan dā‟im).
175

  

Menurut Imam Nawawī, Ketika para ulama bersepakat tentang 

keharaman mut‘ah maka apabila terjadi praktek mut‘ah secara otomatis praktek 

itu dihukumi batal. Para pengikut Shyafi‘īyah berpendapat: apabila dalam 

pernikahan mut‘ah terjadi waţī‟‟ (persetubuhan) maka pelakunya tidak dikenai 

had karena ada unsur syubhat. Namun pelaku (suami-istri) mut‘ah itu dita‟zīr 

kalau mengetahui status keharaman itu. Hal ini terjadi karena akadnya berstatus 

syubhat dan perbedaan ulama (Sunnī-Shī‘ah) juga syubhat.
176

  

Kalau si wanita sampai disetubuhi maka ia berhak untuk mendapat 

mahar mithil (mahar yang pantas secara ‗urf untuk wanita itu). Wanita tersebut 

berkewajiban untuk menjalani masa iddah. Jika wanita yang disetubuhi itu 

melahirkan anak maka nasab si anak dihubungkan kepada yang menyetubuhinya 

itu. Keduanya harus dipisah dan tidak ada talak. Karena pernikahan (mut‘ah) itu 

bukanlah nikah.
177

 

Demikian juga al-Māwardī mengatakan bahwa ketika keharaman 

mut‘ah sudah sedemikian terang benderang maka sirnanya sebuah kesyubhatan 

(kesamaran) itu merupakan sesuatu yang niscaya. Karenanya, kedua pelaku 

mut‘ah itu haruslah dita‟zīr kalau kedua pelaku itu mengetahui status keharaman 

mut‘ah. Si wanita berhak untuk mendapatkan mahar mithil jika sudah disetubuhi. 

Bukan mahar yang disebutkan dalam akad. Wanita itu harus menjalani masa 

iddah. Jika wanita itu melahirkan anak maka nasab si anak dihubungkan kepada 

bapaknya. Mereka berdua berpisah tanpa kata talak. Karena akad yang dilakukan 

bukanlah nikah. Konsekuensi muşāharah (hubungan kekeluargaan) juga terdapat 

dalam mut‘ah apabila si wanita sudah disetubuhi. 
178
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a.4. Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Madhhab Hanābilah 

Ibn Qudamah (w.630 H) dalam kitab al-Mughnīnya mengatakan 

bahwa ahmad bin Hanbal berkata: nikah mut‟ah itu tidak boleh. Kemudian Ibn 

Qudamah menggambarkan bahwa nikah mut‘ah adalah seorang laki-laki 

mengawini seorang wanita selama beberapa masa seperti perkataan seorang wali: 

aku kawinkan anak perempuanku kepadamu sebulan atau setahun atau sampai 

habisnya musim ini atau sampai datangnya jamaah haji dan yang serupa 

dengannya. Sama saja apakah masa itu jelas atau tidak jelas. Nikah ini adalah 

pernikahan yang batal seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. 
179

 

Al-Başarī al-Darīr (w.684 H) dalam kitab al-Wādih Fī Sharh 

Mukhtaşar al-Khiraqī mengatakan bahwa nikah mut‘ah adalah ketika seorang 

laki-laki mengawini seorang perempuan dengan berbatas waktu. Seperti 

perkataan: aku akan kawinkan anak perempuanku kepadamu selama sebulan atau 

satu tahun atau sampai habisnya musim ini atau sampai datangnya bulan haji, dan 

lain sebagainya. Sama saja wanitanya itu diketahui atau tidak. Nikah seperti ini 

adalah batil sesuai dengan pendapat ahmad. 

Al-Zarkashī dalam kitab  Sharh al-Zarkashi „alā Matn al-Khiraqī 

mengatakan bahwa nikah mut‘ah itu tidak boleh. Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa nikah mut‘ah adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita sampai 

batas waktu tertentu dan jika batas waktu itu telah habis maka otomatis nikahnya 

hilang. Sama saja apakah waktu itu diketahui dengan pasti seperti sebulan atau 

semisalnya, atau tidak diketahui dengan pasti seperti turunnya hujan dan 

semacamnya. Sama saja akadnya menggunakan lafad nikāh atau lafad lainnya. 

Sama saja akadnya dihadiri wali dan dua saksi atau tidak.
180

 

Pendapat yang dipilih dari sahabat-sahabat kita dalam madhhab 

menjelaskan bahwa akad mut‘ah itu termasuk akad yang batal. karena dalam 

mut‘ah itu tidak terdapat ciri-ciri khusus pernikahan seperti talak, zihār, li‟ān, 
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waris dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mut‘ah itu bukan nikah. 

Karena hal itu semua ketentuan-ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis 

dari sebuah pernikahan. Tidak adanya ketentuan-ketentuan tersebut berarti 

menunjukkan tidak ditentukannya.
181

 

Ibn al-Munjī (w.695 H) dalam kitab al-Mumti‟ fī Sharh al-Muqni‟ 

mengatakan bahwa nikah mut‘ah adalah ketika seorang laki-laki mengawini 

seorang wanita dengan berbatas waktu. Pernikahan mut‘ah ini termasuk 

pernikahan yang batal. Karena Nabi telah mengharamkan mut‟ah al-nisā‟ 

sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Dawud. 

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa nikah mut‘ah adalah perkawinan 

yang berbatas waktu yang hal itu secara jelas menunjukkan kepada substansi 

mut‘ah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan penyebutan batas waktu itu 

adalah di dalam akad; seperti perkataan seorang wali: aku kawinkan anak 

perempuanku denganmu selama sebulan, setahun, atau sampai berakhirnya musim 

ini, dan semacamnya. Jika batas waktu tidak disebutkan dalam akad melainkan 

laki-laki yang berakad itu berniat dalam hatinya untuk mentalak pasangannya 

selang satu bulan kemudian atau ketika kebutuhannya sudah selesai di negeri itu: 

praktek akad nikah seperti ini dihukumi sah. Karena seorang laki-laki itu tidak 

bisa berniat untuk menahan istrinya.
182

 

Ibn Taymiyyah (w.728 H) dalam kitab Majmū‟ al-Fatāwā 

menjelaskan ketika ditanyakan tentang pernikahan yang berbatas waktu bahwa : 

 ―Jika ada seseorang mendatangi suatu negeri dan ia mengawini seorang 

wanita di negeri itu. Dan jika ia pergi akan mentalaknya dan akan 

memberikan hak wanita itu? Apakah sah model nikah seperti itu?‖ 

 

Ibn Taymiyyah menjawab:  

―Boleh orang itu melakukan pernikahan. Namun dia harus menikah 

dengan pernikahan yang mutlak tanpa harus mensyaratkan adanya batas 

waktu. Sekiranya dia ingin terus bersama wanita itu ya teruskan saja dan 

kalau ingin mentalaknya ya talak saja. Jika dia berniat akan mentalaknya 
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ketika masa merantaunya sudah selesai maka hal ini makruh. Dan 

keabsahan nikah model ini masih diperselisihkan. Jika dia berniat kalau 

dia melakukan perjalanan dan ternyata wanita yang dia kawini itu 

mempesona hingga dia betah berada di sampingnya maka dia akan terus 

bersamanya dan kalau tidak dia  akan mentalaknya, maka hal ini boleh. 

Dan kalau di dalamnya disyaratkan adanya batas waktu maka praktek ini 

termasuk nikah mut‘ah yang telah disepakati keharamannya oleh imam 

madhhab yang empat dan selainnya. Walaupun ada sekelompok orang 

yang membolehkannya. Adakalanya kebolehannya bersifat mutlak. Dan 

juga bersifat terpaksa. Sebagaimana yang terjadi pada masa permulaan 

Islam.‖
183

  

Namun demikian, terkait dengan pendapat pendiri Madhhab 

Hanābilah, yakni Imam Ahmad yang mengatakan bahwa pernikahan mut‘ah batal 

dan haram. Menurut Abū bakr al-Khilalī, terdapat riwayat lain yang mengatakan 

bahwa   nikah mut‘ah itu makruh, bukan haram. Karena Ibn Mansur bertanya 

kepada Ahmad tentang mut‘ah. Ahmad menjawab: ―menjauhi mut‟ah lebih aku 

senangi”. Ibn Mansur berkata: secara dahir jawaban Ahmad itu menunjukkan 

kemakruhan, bukan keharaman.  

al-Qādī dan Abū al-Khaţţāb tidak sependapat dengan Abū Bakar. 

Mereka berpendapat tentang ketidakbolehan mut‘ah. Hal ini dibuktikan ketika  

Abū al-Khaţţāb ditanyakan: apakah boleh bagi orang awam bertaklid kepada 

seseorang (Imam Ahmad) yang berfatwa tentang kebolehan mut‘ah itu? Abu al-

khattab menjawab: tidak boleh, menjauhinya itu lebih aku senangi. Lebih lanjut 

Abu al-Khaţţāb berkata: perkataan Ahmad tentang “menjauhi mut‟ah al-nisā‟ itu 

lebih aku sukai”, makna yang pertama adalah tidak boleh bertaklid bukan berarti 

mut‘ah itu boleh menurut Ahmad.
184

  

Menurut al-Zarkashī, Ibn ‗Uqayl mengklaim bahwa Imam Ahmad 

meralat pendapatnya yang memakruhkan. Tidak hanya Ibn ‗Uqayl, menurut al-

Mardāwī, Abū Bakar dan Abū al-Khaţţāb juga mengatakan Imam Ahmad meralat 

pendapatnya yang memakruhkan nikah mut‘ah. sedangkan syekh Taqī al-Dīn dan 
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Abu al-‘Abbās mengatakan bahwa Imam Ahmad vakum dalam 

mengharamkannya, tapi tidak menafikannya.
185

 

Menurut Ibn Qudamah, selain Abū Bakar, sahabat-sahabat kita 

(ulama-ulama Hanābilah) tidak setuju dengan pendapatnya Ibn Mansur ini. 

Mereka mengatakan bahwa dalam masalah mut‘ah itu terdapat satu riwayat yang 

sama yaitu haram. Inilah pendapat seluruh sahabat dan fuqahā‘. Di antara para 

sahabat yang mengharamkan mut‘ah adalah ‗Umar, Ali, Ibn ‗Umar, Ibn Mas‘ūd , 

Ibn Zubayr. Ibn ‗Abdil al-Bar berkata: Mālik dan penduduk madinah 

mengharamkan mut‘ah. Abu Hanifah di Kufah juga mengharamkannya. Auza‘ī di 

Syam. Layth di Mesir. Shāfi‘ī dan seluruh sahabat athār.
186

 

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa pendapat yang benar dalam 

masalah mut‘ah adalah bahwa kebolehan mut‘ah itu telah dihapus. Sebagaimana 

penjelasan hadith-hadith sahih yang menerangkan bahwa setelah Nabi 

memberikan rukhsakh mut‘ah kepada sahabat pada saat penaklukan Makkah.
187

 

 

b. Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Madhhab Shī’ah Ithnā 

‘Athariyyah 

Sudah menjadi maklum, di kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para 

penulis kelompok Sunnī dan Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah bahwa kelompok Shī‘ah 

Ithnā ‗Athariyyah menghalalkan pernikahan mut‘ah. Penghalalan nikah mut‘ah 

oleh kelompok Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah tidak hanya sebatas klaim semata, namun 

juga mereka berargumen dengan nash dan nalar sebagaimana yang dilakukan oleh 

kelompok Sunnī dalam mengharamkannya. 

Salah satu contoh ulama Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah, al-Halabī (w.585 

H) mengatakan dalam kitab Ghunyah al-Nuzū‟ bahwa : 

―mut‘ah itu boleh karena akal yang sehat pasti akan menyetujui terhadap 

praktek mut‘ah. Kebolehan itu digali dari akal murni dengan suatu dalil. 
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Dan tidak ada dalil lain yang bisa mengalahkan hal itu. karenanya, yang 

menjadi keharusan adalah menetapkan hukum asal itu sendiri, yaitu 

kebolehan mut‘ah. Pun praktek pernikahan ini dibolehkan pada masa Nabi 

tanpa ada perbedaan. Adanya nasakh terhadap kebolehan itu hanyalah 

klaim tanpa dasar.‖
188

 

Abū Hanifah pernah berdialog dengan Abū Ja‘far (w. 114 H) salah 

seorang Imam Shī‘ah ‗Athariyyah sebagai berikut :  

―Abū Hanīfah berkata: ―Wahai Abū Ja‟far, apa pendapatmu tentang 

mut‟ah, apakah engkau menduga bahwa mut‟ah itu halal? Abū Ja‘far menjawab: 

“Ya, mut‟ah itu halal.” Abū Hanīfah berkata: “Apa yang menghalangimu untuk 

menyuruh wanita-wanitamu bermut‟ah? Abū Ja‘far berkata kepada Abū Hanīfah: 

“Tidak setiap pekerjaan itu disenangi walaupun itu halal, karena terkait dengan 

prestise yang dimilki oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Wahai Abū 

Hanīfah: Apa pendapatmu tentang perasan anggur? Apakah ia halal? Abū 

Hanīfah menjawab: “ya, halal.” Abū Ja‘far berkata: “Apa yang menghalangimu 

untuk mempekerjakan wanita-wanitamu duduk bekerja di toko-toko?”, Abū 

Hanīfah berkata: “Satu demi satu. Ternyata panahmu lebih tepat sasaran.” 

Kemudian Abū Hanīfah berkata kepada Abū Ja‘far: “Sesungguhnya ayat  dalam 

surat ( (ٍأي ٍبئً
189

 berbicara tentang keharaman mut‟ah dan riwayat dari Nabi 

dengan tegas telah menghapus kebolehan mut‟ah?‖ Abū Ja‘far berkata kepada 

Abū Hanīfah: “Wahai Abū Hanīfah. Sesungguhnya surat  (ًٍأي ٍبئ)  itu adalah 

makkiyah dan ayat mut‟ah adalah madaniyah dan riwayatmu itu syad.” 

Kemudian Abū Hanīfah berkata: “Ayat waris juga berbicara tentang 

penghapusan mut‟ah?‖ Abū Ja‘far berkata: “Ada kok pernikahan yang tanpa 

waris!” Abū Hanīfah berkata: “Atas dasar apa engkau berkata demikian?‖ Abū 

Ja‘far berkata: “Jika seorang lelaki muslim mengawini wanita ahl al-kitab 

kemudian si lelaki itu mati, apa pendapatmu tentang wanita itu?‖ Abū Hanīfah 

menjawab: “Si wanita itu tidak mendapat warisan dari suaminya.” Abū Ja‘far 
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berkata: “Ternyata ada pernikahan yang tidak mengakibatkan adanya warisan.” 

Kemudian keduanya berpisah‖.
190

 

Salah seorang ulama Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah Amīr Muhammad al-

Kāzimī  al-Quzainī mendefinisikan mut‘ah sebagai berikut:  

―Nikah mut‘ah adalah ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan 

perempuan, dengan yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, 

sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya 

waktu yang telah disepakati, atau dengan pengurangan batas waktu yang 

diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tanpa perlu 

ditalak.
191

 Pernikahan ini kadang disebut dengan pernikahan munqaţiq 

yaitu pernikahan yang terputus, kadang juga disebut dengan pernikahan 

mu‘aqqat atau mu‘ajjal yaitu pernikahan yang berbatas waktu. 

Kebalikannya adalah nikah da‘īm yang berarti pernikahan permanen.‖
192

  

 

Al-Ţūsī (w.460 H) dalam kitab al-Mabsūţ Fī Fiqh al-Imāmiyyah 

mengatakan sebagai berikut:  

―Nikah mut‘ah itu menurut kami sah dan boleh di dalam syari‘at Islam. 

Bentuknya adalah apabilah seorang laki-laki berakad dengan seorang 

wanita dengan suatu batas waktu yang jelas dan dengan mahar yang jelas 

pula. Jika batas waktunya itu tidak jelas maka akadnya tidak sah. Pun 

kalau maharnya tidak disebutkan maka akadnya tidak sah. Dengan dua 

syarat pokok ini nikah mut‘ah bisa dibedakan dengan nikah dā‘im‖.
193

 

 

Dari pengertian di atas, formulasi nikah mut‘ah dapat digambarkan 

bagaimana rukun dan syaratnya. Al-Hillī (w.676 H) dalam kitab al-Mukhtaşar al-

Nāfi‟ Fī Fiqh al-Imāmīyah menentukan rukun-rukun mut‘ah itu ada empat: 
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1. Shigat.  

Akad mut‘ah itu bisa sah dengan menggunakan tiga lafad yang 

khusus. Lafad-lafad itu adalah zawwajtuki, ankahtuki, matta‟tuki.  

(‗Alam al-Hudā) berkata: akad mut‘ah dengan budak itu bisa 

terlaksana dengan menggunakan lafad ibāhah dan tahlīl. 

 

2. Adanya calon istri 

Disyaratkan bagi calon istri itu beragama Islam atau ahlu al-kitab. 

Karenanya akad mut‘ah dengan wanita musyrik dan penyembah berhala itu 

tidak sah. 

Dianjurkan untuk mencari wanita mukmin yang memelihara dirinya 

dari perbuatan tercela. Dan hendaknya mencari tahu tentang keadaan si 

wanita itu. Namun ini semua bukan merupakan syarat. 

Dimakruhkan bermut‘ah dengan wanita pezina. Namun ini juga bukan 

merupakan syarat. 

Boleh bermut‘ah dengan perawan yang sudah tidak mempunyai ayah. 

Jika memang bermut‘ah dengan perawan maka tidak boleh sampai merobek 

keperawanannya. Namun hal itu tidaklah diharamkan. Dan tidak ada batasan 

berapa jumlah wanita yang boleh dimut‘ah itu. berapapun yang disukai itu 

boleh-boleh saja. 

Haram bermut‘ah dengan budak wanita ketika si laki-laki mempunyai 

istri merdeka. Akan menjadi boleh apabila istri yang merdeka itu mengijinkan 

suaminya untuk bermut‘ah dengan budak.
194

 

 

3. Adanya mahar.  

Penyebutan mahar itu merupakan syarat. Dalam masalah mahar itu 

cukup dengan adanya persaksian dari kedua belah pihak. Dan harus ada 

kerelaan dari keduanya walaupun hanya dengan segenggam gandum. 
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Jika si laki-laki belum menyetubuhi dan laki-laki itu memberikan 

(membebaskan) waktu yang masih tersisa itu maka si wanita berhak untuk 

mendapatkan separuh maharnya jika memang si laki-laki itu sudah 

memberinya mahar. Dan kalau persetubuhan sudah terjadi maka maharnya itu 

wajib secara keseluruhan. Jika si wanita tidak menepati janji dalam masalah 

waktu maka si laki-laki boleh memangkas maharnya. 

Jika ternyata akadnya itu rusak maka tidak ada kewajiban mahar bagi 

si laki-laki jika ia belum menyetubuhi pasangannya. Kalau sudah bersetubuh 

maka si wanita boleh mengambilnya dan mencegah sisanya. 

Alasannya adalah karena wanita itu sudah menunaikan tugasnya 

padahal ia tidak mengetahui bahwa akadnya itu rusak. Dan si laki-laki itu 

boleh meminta pasangannya kembali lagi kalau si wanita itu tahu. 

Jika ada yang berpendapat: hal itu cukup diganti dengan mahar mithil 

jika sudah terjadi persetubuhan dan si wanita tidak tahu terhadap rusaknya 

akad. Maka pendapat ini bagus. 

 

4. Adanya batas waktu.  

Hal itu merupakan syaratnya akad. Keduanya harus memperkirakan 

batas waktu yang akan dijalani seperti sehari, setahun, sebulan. Dan yang 

menjadi keharusan dalam masalah ini adalah harus ditentukan masa itu 

dengan pasti. 

Tidak sah penyebutan satu kali dan beberapa kali tanpa menyebutkan 

masa yang pasti. Ada juga riwayat yang membolehkan hal itu, namun riwayat 

itu lemah.
195

 

 

Adapun terkait dengan ketentuan-ketentuan di atas , maka ada 

beberapa masalah yang harus diperhatikan menurut al-Hillī sebagai berikut: 

1. Lalai dengan menyebutkan mahar bersamaan dengan penyebutan batas 

waktu itu membatalkan kepada akad. 
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 Al-Hillī, Ibid, 206 
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Menyebutkan mahar tanpa menyebutkan batas waktu itu akan membalik 

akad mut‘ah menjadi nikah dā‟im. 

2. Tidak ada hukum bagi syarat yang disebutkan sebelum akad. Dan akan 

menjadi wajib jika syaratnya itu disebutkan di dalam akad. 

3. Boleh saja mensyaratkan bahwa si laki-laki akan mendatangi si wanita 

pada malam hari atau siang hari dan juga mensyaratkan tidak akan 

mewaţi‟ farjinya. Jika si wanita ternyata rela setelah akad maka hal itu 

boleh. Dan ber‟azal tanpa seizin wanitanya. 

Anak yang dilahirkan itu nasabnya dihubungkan kepada si bapak 

walaupun si bapak melakukan „azal. Namun jika si laki-laki tidak mau 

mengakui maka ia tidak usah melakukan sumpah li‘ān. 

4. Dalam mut‘ah itu tidak ada talak. Hal ini merupakan ijma‘. Juga tidak ada 

li‘ān menurut pendapat yang paling dhahir. Masalah zihār itu ada kalau 

terjadi keraguan. 

5. Dalam mut‘ah tidak ada hak waris antara suami istri. 

Murtadā berkata: hak waris antara keduanya itu ada selama tidak 

mensyaratkan gugur. Jika memang hak waris itu disyaratkan maka waris 

itu menjadi wajib. 

6. Jika batas waktunya sudah habis, maka iddahnya adalah dua kali haid jika 

si wanita itu masih aktif haidnya. Dan jika wanitanya sudah tidak haid lagi 

maka iddahnya adalah 45 hari. 

Jika suaminya mati maka dalam masalah iddah wanita ini ada dua riwayat: 

yang paling mendekati kebenaran adalah empat bulen sepuluh hari. 

7. Tidak boleh memperbaharui akad sebelum habisnya batas waktu. 

Jika memang ingin memperbaharuinya maka si laki-laki harus 

menghibahkan (menghadiahkan/membebaskan) waktu yang tersisa itu dan 

memulai lagi dari awal.
196
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Selain ketentuan-ketentuan di atas, terdapat juga keunikan-keunikan nikah 

mut‘ah sebagaimana yang dijabarkan dalam kitab Furū‟ al-Kāfī dan al-Ibtişār 

sebagai berikut, di antaranya:  

1. Posisi wanita yang dinikahi mut‘ah sama dengan budak.
197

 

2. Posisi wanita yang dinikahi mut‘ah adalah sama dengan wanita sewaan. 

3. Jumlah wanita yang akan nikahi mut‘ah tidak terbatas, walaupun dengan 

seribu wanita.
198

 

4. Mut‘ah halal secara mutlak bagi yang belum nikah dā‟im, dan makruh 

bagi yang sudah nikah secara dā‟im, kecuali jauh dari istri.
199

 

5. Dianjurkan bermut‘ah dengan wanita baik-baik, makruh bermut‘ah dengan 

pelacur.
200

 

6. Dimakruhkan bermut‘ah dengan wanita ahl al-bayt.
201

 

7. Boleh memperbarui akad mut‘ah, asalkan temponya sudah habis.
202

 

8. Iddah hanya berlaku bagi laki-laki lain yang ingin bermut‘ah, dan tidak 

berlaku bagi laki-laki yang mau memperbarui kontrak.
 203

 

9. Terkait dengan tempo, kedua calon bebas dalam menentukan dalam 

akadnya, satu hari, hitungan jam, bahkan satu kali bersetubuh.
204

 

10. Seorang laki-laki boleh bermut‘ah dengan seorang wanita berkali-kali.
205

 

11. Seorang laki-laki boleh menahan maharnya, jika khawatir perempuan yang 

dimut‘ahi tidak dapat dipercaya atau menepati temponya.
206

 

12. Tidak diperlukan mengetahui status wanita  yang akan dimut‘ahi 

(bersuami atau pelacur) secara deteil, cukup dengan pengakuannya.
207
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13. Makruh bermut‘ah dengan perawan, dan dibolehkan asalkan tidak 

memecah keperawanannya.
208

 

14. Anak hasil dari perkawinan mut‘ah dinasabkan kepada laki-laki yang 

mengawini secara mut‘ah.
209

 

15. Dapat saling mewarisi jika dijadikan persyaratan.
210

 

16. Dibolehkan melakukan nikah mut‘ah dengan dua perempuan 

bersaudara.
211
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2. Pendapat Umar bin Khaţţāb Tentang Hukum Nikah Mut’ah Menurut 

Sunnī dan Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah 

 

 قخادة سًعج قال شعبت دذرُا جعفش بٍ يذًذ دذرُا انًزُى ابٍ قال بشاس ٔابٍ انًزُُى بٍ يذًذ دذرُا

 نجابش رنك فزكشث قال عُٓا ٌُٓى انضبٍش ابٍ ٔكاٌ بانًخعت ٌأيش عباط ابٍ كاٌ قال َضشة أبً عٍ ٌذذد

 الله إٌ قال عًش قاو فهًا سهى ٔ عهٍّ الله صهى الله سسٕل يع حًخعُا انذذٌذ داس ٌذي عهى فقال عبذالله بٍ

 ٔأبخٕا الله أيشكى كًا لله ٔانعًشة انذج فأحًٕا يُاصنّ َضل قذ انقشآٌ ٔإٌ شاء بًا شاء يا نشسٕنّ ٌذم كاٌ

 بانذجاسة سجًخّ إلا أجم إنى ايشأة َكخ بشجم أٔحى فهٍ انُساء ْزِ َكاح

―Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Muthannā dan 

Muhammad bin Bashār, Ibn al-Muthannā telah menceritakan kepada 

kami, Muhammad bin Ja‘far, telah menceritakan kepada kami Shu‘bah, 

ia berkata: saya mendengar Qatādah menceritakan dari Abū Nadarah, ia 

berkata: Ibn „Abbās menyuruh untuk melakukan haji dengan tamattu‟, 

sedangkan Ibn Zubayr melarangnya.‖ Abu nadrah berkata: aku 

menuturkan hal itu kepada Jābir bin Abdullah, kemudian Jābir berkata: 

―perbincangan ini berkisar antara aku. Dulu kami melakukan haji 

tamattu‘ bersama Rasul. Kemudian setelah ‗Umar menjadi khalifah, ia 

berkata: “sesungguhnya allah menghalalkan untuk Rasul-Nya sesuai 

dengan kehendak-Nya, dan sesungguhnya al-Qur‟an telah diturunkan, 

maka sempurnakanlah haji dan umrah dan langsungkanlah pernikahan 

wanita ini. Sebab sekali-kali tidak didatangkan kepadaku seorang laki-

laki menikahi wanita dengan batas waktu tertentu (nikah mut‟ah), 

kecuali pasti aku akan merajamnya dengan batu.
212

  

 

Riwayat tentang pelarangan mut‘ah oleh ‗Umar bin Khaţţāb banyak 

sekali terdapat di kitab-kitab hadith Sunnī walaupun redaksinya antara satu 

dengan lainnya berbeda, namun pada intinya bahwa Khalifah ‗Umar bin Khaţţāb 

telah menyampaikan pidatonya di depan para Sahabat tentang pelarangan mut‘ah. 

Terkait dengan pelarangan mut‘ah oleh ‗Umar bin Khaţţāb ini, 

terdapat banyak komentar dan tanggapan dari berbagai kalangan khususnya 

kelompok Sunnī dan Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah dalam merumuskan hukum nikah 

mut‘ah sebagaimana di bawah ini‘. 
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2.a. Pendapat Umar bin Khaţţāb Menurut Sunnī 

 

Al-Jaşşās dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa dalil yang 

membuktikan tentang dihapusnya kebolehan mut‘ah adalah hadith Nabi yang 

diriwayatkan dari ‗Umar ketika ia berpidato di depan kaum muslimin: “Ada dua 

macam mut‟ah pada masa Rasul. Aku secara tegas melarang kedua praktik itu 

dan aku akan menghukum para pelakunya.” ‗Umar berkata pada kesempatan 

lainnya: “Jika aku melakukan mut‟ah maka rajamlah aku.”
213

 Dari dua perkataan 

‗Umar ini tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lebh-lebih yang terkait 

dengan suatu praktik di mana sabahat-sahabat lain mengetahui bahwa praktik itu 

dibolehkan pada masa Rasul dan tidak dinasakh.  Fenomena seperti ini akan 

memunculkan dua kemungkinan, yaitu Sahabat mengetahui bahwa mut‘ah 

dibolehkan dan tidak dibolehkan. Apabila para sahabat mengetahui bahwa 

kebolehan mut‘ah itu tetap berlangsung tetapi mereka bersepakat untuk 

melarangnya. Hal ini menurut al-Jaşşāş tidak mungkin. 

Menurut al-Jaşşāş, kalau hal ini terjadi maka para sahabat telah secara 

nyata durhaka kepada perintah Nabi. Dan hal ini tidak masuk akal. Para sahabat 

itu tidak mungkin sepakat untuk mendurhakai Nabi. Hal itu akan berakibat 

mereka akan menyandang status kafir. Karena apabila ada seseorang yang 

mengetahui/meyakini bahwa Nabi membolehkan mut‘ah dan orang itu 

melarangnya tanpa adanya nasakh dari Nabi tentang mut‘ah maka orang itu telah 

keluar dari agama islam. Karenanya, yang diyakini adalah para sahabat itu 

mengetahui bahwa mut‘ah telah dilarang walaupun sebelumnya pernah 

dibolehkan dan mereka tidak mengingkarinya. Demikian juga apabila yang 

dikatakan ‗Umar itu adalah kemungkaran maka sahabat lain pasti 

mengingkarinya.
214

 

Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Pidato 

ini disampaikan di depan mayoritas sahabat-sahabat. Dan ketika itu para sahabat 
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 Teks aslinya:  
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tidak ada yang mengingkarinya. Kondisi seperti ini memunculkan beberapa 

dampak. Diantaranya: (1) mereka sahabat mengetahui keharaman mut‘ah namun 

mereka diam saja. (2) mereka tahu dan meyakini bahwa mut‘ah itu boleh, akan 

tetapi mereka diam tidak membantah pidato ‗Umar tsersebut yang bertujuan untuk 

menjilat. (3) mereka tidak tahu apakah mut‘ah haram atau boleh. Kemudian 

mereka diam dan menyetujui terhadap putusan ‗Umar. Kemungkinan yang 

pertama itu yang paling masuk akal. Sementera kemungkinan yang kedua 

dampaknya sungguh luar biasa yaitu kafirnya ‗Umar dan sahabat-sahabat lainnya. 

Karena jika seseorang mengetahui bahwa Nabi membolehkan mut‘ah dan Nabi 

tidak pernah menghapusnya. Kemudian seseorang berkata bahwa mut‘ah itu 

haram maka orang itu jelas kafir. Dan orang lain yang membenarkan tindakan 

saudaranya itu juga kafir. Hal ini akan menyebabkan pengkafiran seluruh ummat. 

Padahal mereka adalah sebaik-baik ummat.
215

 (4) mereka sahabat tidak tahu 

bahwa mut‘ah itu boleh atau haram. Karenanya mereka diam. Hal ini jelas 

tindakan salah. Karena kalau mut‘ah itu boleh misalnya maka jelas informasi 

tentang mut‘ah itu begitu sangat dibutuhkan. Informasi tentang mut;ah akan dicari 

banyak orang. Karenanya, ketika keadaan mut‘ah tidak seperti itu maka tidak 

mungkin informasi tentang mut‘ah tidak diketahui banyak orang. Sama halnya 

seperti pengetahuan para sahabat bahwasanya nikah itu boleh dan kebolehannya 

tidak dihapus. Ketika dua kemungkinan terakhir itu tidak bisa 

dipertanggungjawabkan maka diamnya sahabat itu menyetujui ‗Umar bukan 

malah mengingkarinya. Karena para sahabat telah mengetahui bahwa kebolehan 

mut‘ah itu telah dihapus.
216

 

Terkait dengan adanya anggapan bahwa pelarangan ‗Umar merupakan 

ijtihad pribadinya karena sebelumnya pernah ada di zaman Nabi seperti tercermin 

dengan perkataan ‗Umar :‖ada dua macam mut‟ah di zaman Nabi‖. Maka 

menurut Fakhr al-Dīn al-Rāzī, bahwa jika memang betul yang melarang mut‘ah 

itu ‗Umar secara pribadi, sementara hukum mut‘ah dalam islam itu boleh, maka 

jelas gara-gara hal ini ‗Umar menjadi kafir. Demikian juga dengan orang-orang 
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yang tidak menentang pendapat ‗Umar juga kafir. Semua ini jelas batil. Pendapat 

‗Umar itu bukan berasal dari ijtihadnya melainkan didasarkan atas tindakan Nabi 

dalam menghapus mut‘ah semasa hidupnya.
217

 

Menurut ulama Shāfi‘īyah, al-Māwardī dalam al-Hāwī al-Kabīr 

mengatakan bahwa anggapan pelarangan mut‘ah oleh ‗Umar adalah ijtihadnya 

sendiri, hal itu merupakan anggapan yang keliru. Karena ketika ‗Umar melarang 

mut‘ah, para sahabat yang lain menyepakatinya. Di samping itu posisi ‗Umar 

pada waktu itu sebagai pemimpin, maka dialah yang paling berhak untuk 

mengumumkan dan mendidik rakyatnya. ‗Umar melarang mut‘ah bukan tanpa 

dalil. Seandainya ‗Umar melakukannya, maka dipastikan sahabat lainnya akan 

menegur ‗Umar.
218

 

Salah satu ulama Hanābilah, Ibn Qudamah mengatakan bahwa 

hadithnya ‗Umar, jika itu benar dari ‗Umar,  maka secara dhahir dari maksudnya 

‗Umar itu adalah semata-mata untuk memberitahukan keharaman dari Nabi, 

bukan dari dirinya sendiri. Karena tidak boleh mengharamkan sesuatu yang jelas-

jelas Nabi telah membolehkannya.
219

 

Adapun pengakuan Jābir bahwa ia pernah melakukan mut‘ah pada 

zaman Nabi, Abū Bakr dan separuh dari masa kekhalifahan ‗Umar.
220

 Ulama 

Sunnī dari kalangan Hanafīyah, yaitu al-Zayla‘ī menanggapi bahwa orang-orang 

yang melakukan mut‘ah ketika itu tidak lebh disebabkan karena larangan atau 

naskh mut‘ah itu belum sampai kepada mereka. Karenanya, ketika larangan itu 

sudah sampai, maka mereka tidak lagi melakukannya.
221

 Senada dengan al-Zayla‘ī 

sesama ulama Hanafīyah, yaitu al-Kāsānī mengatakan bahwa para sahabat 

melakukan mut‘ah di masa Nabi dan kemudian nasakh dari Nabi itu tidak sampai 

kepada Jābir hingga ‗Umar melarangnya. Manusia ketika itu tetap melakukan 

mut‘ah karena mereka meyakini bahwa mut‘ah itu boleh hingga ada seseorang 

yang mengabarkan bahwa mut‘ah itu sudah dinasakh. Pendapat yang mengatakan 
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bahwa larangan ‗Umar itu hanya didasarkan atas kepentingan siyasat politik tidak 

bisa diterima akal sehat. Tujuan ‗Umar dengan adanya larangan itu hanyalah 

untuk memberitahukan keharaman dan larangan dari Nabi terhadap mut‘ah. 

Karena tidak boleh melarang sesuatu yang dibolehkan Nabi, dan kebolehan itu 

tetap seperti keadaan semula. Riwayat yang menguatkan bahwa larangan ‗Umar 

itu tidak didasarkan atas kepentingan politik pribadinya adalah terdapat riwayat 

dari jalurnya salim bin abdillah dari bapaknya, dari ‗Umar, ia berkata: ‗Umar naik 

ke mimbar dan kemudian ia memuji allah. Kemudian ‗Umar berkata: seorang 

laki-laki tidak mempedulikan larangan dari Nabi. Ia tetap saja melakukan 

mut‟ah. Jika ada seseorang yang melakukan mut‟ah maka aku akan 

merajamnya.
222

 

Adapun terkait dengan ancaman rajam oleh ‗Umar bagi yang 

melakukan nikah mut‘ah, padahal secara pasti pelaku mut‘ah tidak dapat dirajam 

karena terdapat kesubhatan. Dalam ha ini, al-Rāzī menanggapi dengan 

mengatakan bahwa kemungkinan perkataan ‗Umar tentang hukum rajam bagi 

pelaku mut‘ah itu hanya berfungsi sebagai ancaman dan siasat politik. Dan siasat 

politik seperti itu boleh-boleh saja dilakukan oleh seorang pemimpin demi 

kemaslahatan rakyatnya. Nabi sendiri pernah melakukan ancaman bagi seseorang 

yang enggan membayar zakat dengan mengambil zakatnya secara paksa beserta 

separuh dari hartanya. Padahal mengambil separuh dari harta orang yang enggan 

membayar zakat itu tidak boleh, karena tujuan dari ancaman Nabi itu adalah 

berfungsi sebagai efek jera.
223

  

 

2.b.  Pendapat Umar bin Khaţţāb Menurut Shī’ah Ithā ‘Asharīyah 

Al-Ţibrisī mengomentari perkataan ‗Umar yang melarang nikah 

mut‘ah dalam kitab tafsirnya, Majma‟ al-Bayān Fī Tafsir al-Qur‟an, ia 

mengatakan bahwa ‗Umar secara tegas memberitahukan bahwa kedua macam 

mut‘ah (mut‟ah al-nisā‟ dan mut‟ah al-hajj) itu ada pada masa Rasul dan ‗Umar 
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 Al-Kasānī, Ibid, hal 469-470. Teks asli perkataan ‗Umar :  ٓػٓ ٍبٌُ ثٓ ػجل الله ػٓ اث١ٗ ػٓ ػّو ث
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 هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػٕٙب لا أٌٚٝ ثأؽل ٔىؾٙب الا هعّزٗ
223

 al-Rāzi, Ibid,  42 
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menyandarkan larangan itu kepada dirinya sendiri dengan berdasarkan suatu 

ijtihad pribadi. Jika memang Nabi telah menghapus kebolehan mut‘ah atau Nabi 

membolehkan mut‘ah pada suatu waktu, maka ‗Umar tidak akan menyandarkan 

larangannya itu kepada dirinya sendiri, melainkan pasti disandarkan kepada Nabi.  

Pelarangan mut‘ah haji dan mut‘ah nisa secara bersamaan menurut al-

Ţibrisī, tidak ada perselisihan mut‘ah haji itu tidak dinasakh dan juga tidak 

diharamkan. Karenanya, hukumnya mut‘ah nisa itu sama dengan hukumnya 

mut‘ah haji yaitu boleh.
224

 

Menurut al-Ţabāţabā‘ī, Kesimpulan yang akan didapat oleh peneliti 

terkait dengan kandungan riwayat-riwayat tentang mut‘ah adalah bahwa ‗Umar 

bin Khaţţāb melarang mut‘ah di saat ia menjabat khalifah. Hal ini didasarkan atas 

suatu pandangan/pendapat yang terkait dengan kisahnya Amr bin Harith, Rabi‘ah 

bin Umayyah
225

 

Lebih lanjut menurut al-Ţabāţabā‘ī, larangan ‗Umar terhadap mut‘ah 

itu tidak berfungsi sama sekali terhadap indikasi ayat yang menghalalkan mut‘ah. 

Sama saja apakah keharaman itu didasarkan atas ijtihad ‗Umar pribadi ataukah 

disandarkan pada larangan Nabi. Tak peduli apakah diamnya para sahabat itu 

karena takut kepada ancaman ‗Umar dan kewibawaannya atau sebagai pengakuan 

atas larangan ‗Umar itu. 

Pembahasan kitab-kitab (Sunnī tentang pelarangan mut‘ah) menurut 

al-Ţabāţabā‘ī itu jelas tidak merujuk kepada keterangan yang ada di dalam al-

Qur‘an, hadith, ijma‘, serta tarikh. Mut‘ah itu menjadi tradisi di masa Nabi dan 

kemudian ‗Umar melarangnya dan ‗Umar memberlakukan larangan itu untuk 

semua orang. Alasan pelarangannya adalah dengan cara menasakh ayat istimta‘ 

dengan ayat lainya atau dengan larangan Nabi. Namun tidak semua sahabat 

menyetujui pendapat ‗Umar itu. Banyak dari mereka yang melakukan mut‘ah. 

Para Tābi‘īn juga banyak yang melakukan mut‘ah, baik itu Fuqahā‘ hijaz, yaman, 

                                                           
224

 al-Ţibrisī, Ibid,  51 
225

 al-Ţabāţabā‘ī ,  Ibid, 305. Teks hadithnya lihat lampiran pelarangan ‗Umar. 
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dan lain-lain. Sampai-sampai Ibn juraij, seorang imam hadith itu melakukan 

mut‘ah sebanyak sepuluh kali. Imam Mālik juga melakukan mut‘ah.
 226

 

Menurut al-‗Āmilī dalam kitabnya, al-Rawdah al-Bahiyyah Fī Sharh 

al-Lum‟ah al-Dimshaqiyyah mengatakan bahwa klaim ulama Sunnī tentang 

penghapusan mut‘ah itu tidak benar adanya. Itu hanyalah omong kosong. 

Demikian juga riwayat dari Nabi tentang penghapusan mut‘ah itu hanyalah 

pernyataan yang tanpa dasar. Yang ada hanyalah larangan yang muncul dari 

ijtihad ‗Umar pribadi.
227

 

Terkait dengan teks pidato ‗Umar sebagaimana di atas, Lebih lanjut 

al-‗Āmilī, mengatakan bahwa ini adalah kata-kata yang jelas dalam penyandaran 

suatu larangan kepada diri ‗Umar itu sendiri. 

Penyebab utama ‗Umar melarang praktik mut‘ah itu hingga ia tega 

membikin undang-undang yang bengis itu adalah suatu logika hukum yang 

menyesatkan. Penyebab utamanya adalah kisah bermut‘ahnya Salamah bin 

Umayyah bin Khalaf dengan salma, seorang budaknya hakim bin Umayyah bin 

auqash al-aslami. Kemudian Salama melahirkan seorang anak dan kemudian 

Salamah mengingkarinya. Dan peristiwa itu sampai ke telinga ‗Umar. Kontan 

‗Umar marah sejadi-jadinya dan kemudian ia melarang mut‘ah secara 

keseluruhan. 

Cara berfikir seperti ini menurut al-‗Āmilī, jelas merupakan logika 

yang sesat yang tak bisa diterima dalam prinsip perundang-undangan. Namun 

‗Umar mengabaikannya dan ia membatalkan pen-tasyri‘an mut‘ah secara 

keseluruhan. Padahal ia mengetahui secara pasti bahwa al-Qur‘an secara tegas 

mensyariatkan mut‘ah dan membolehkannya. Al-Qur‘an tidak datang untuk 

membawa kebatilan karena ia diturunkan oleh allah. Sebagaimana juga sunnah 

Nabi yang tidak akan muncul dari hawa nafsu. Bahkan sunnah itu adalah wahyu 

yang diwahyukan kepada Nabi.
228

 

Lebih lanjut menurut al-‗Āmilī, kalau mereka (Sunnī) mengganggap 

bahwa pelarangan dari ‗Umar itu disandarkan kepada larangan Rasul karena 

                                                           
226

 Ibid, 316-317 
227

 Al-‗Āmilī, Ibid, 199 
228

 Ibid, 201 
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larangan tersebut hanya diketahui ‗Umar, sementara sahabat lainnya tidak 

mengetahuinya. Kemudian secara moral ‗Umar merasa bertanggung jawab untuk 

mengingatkan sahabat yang lain dan para sahabat pun menerimanya………!
229

 

Dalam hal ini, al-‗Āmilī berpandangan bahwa kalau teori-teori mereka 

(Sunnī) itu penuh dengan kekaburan, karena terdapat banyak tokoh Sahabat Nabi 

yang mengingkari pelarangan ‗Umar tersebut. Di mana menurut al-‗Āmilī, tokoh-

tokoh Sahabat tersebut secara kontineu tetap memperbolehkan nikah mut‘ah. 

Mereka tidak mau mengikuti ijtihad ‗Umar, yang mereka ikuti hanyalah sunnah 

Rasul.
230

 Di antara mereka adalah ‗Alī bin Abī Ţālib, Ibn ‗Abbās, Urwah bin 

Zubayr, Jābir bin Abdullah al-ansari, Abdullah bin Mas‘ūd , ubay bin kaab, dan 

abu Sa‘īd al-khudri.
 231

 

Masih banyak lagi dari kalangan sahabat yang mempraktikkan mut‘ah 

seperti Zubayr bin awwam yang bermut‘ah dengan Asma‘ binti Abu Bakar yang 

kemudian melahirkan Abdullah. Ibn ‗Abbās berkata: (pertama kali tempat 

pelemparan sinar mut‘ah itu adalah tempat pelemparan keluarga Zubayr). 

Demikian juga ‗Imrān bin Husayn, Abdullah bin ‗Umar, Salamah bin 

Umayyah bin Khalaf, Ma‘bad bin Umayyah bin Khalaf, Khalid bin Muhajir, 

‗Umar bin harist, Rabi‘ah bin Umayyah, dan yang lainnya dari kalangan sahabat. 

Lebih-lebih dari kalangan Tābi‘īn seperti Ţawus, ‗Aţā‘, Sidī, Mujahad, zufar, dan 

seluruh Fuqahā‘ Makkah, dan sahabat-sahabat Ibn ‗Abbās di Makkah dan 

yaman.
232

  

Kemudian al-‗Āmilī berpendapat bahwa, jika tak seorang pun dari 

kalangan sahabat memulai untuk bersepakat dengan larangan ‗Umar terhadap 

mut‘ah itu kecuali dengan berdiam diri karena takut. Maka akibat yang tak bisa 

dihindari dari fenomena itu adalah mereka tidaklah sepakat terhadap larangan 

‗Umar itu, sebagaimana diamnya para sahabat terkait beberapa kasus yang 

melibatkan ‗Umar. Mereka menilai ‗Umar begitu marah maka mereka diam saja. 

Contoh seperti penyebutan (hayya „alã khairi al-„amal) dalam adzan, perintah 

                                                           
229

 Ibid,  202-203 
230

 Ibid, 203-204 
231

 Ibid, 204-205 
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 Ibid, 204-206 
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‗Umar dalam salat tarawih, dan larangan ‗Umar terhadap periwayatan dan 

pembukuan hadith dan lainnya.
233

 

Lebih lanjut al-‗Āmilī menyimpulkan dari argumentasi sebelumnya, 

bahwa sesungguhnya mut‘ah termasuk rukhsoh dalam syariat islam dan yang 

menjustifikasinya adalah al-Qur‘an. Dan Nabi bertugas untuk menetapkan hukum 

itu dan Nabi tidak pernah melarangnya. Mayoritas sahabat pun berfatwa dan 

mengamalkan mut‘ah itu pada saat Rasul hidup dan pada masa abu bakar dan 

pada paruh awal masa ‗Umar hingga kemudian pada paruh kedua ‗Umar 

melarangnya. Sebagian sahabat enggan untuk meladeni ‗Umar hingga mereka 

memilih untuk berdiam diri. Namun sebagian yang lain tidak menaati ‗Umar, 

mereka menentangnya secara nyata.  

Demikian juga para Fuqahā‘‘ di kemudian hari terbelah menjadi dua 

kelompok dalam menyikapi masalah mut‘ah, antara yang membolehkan dan yang 

melarang. Kelompok yang melarang berpendapat dengan menyandarkan 

pendapatnya kepada larangan khalifah ‗Umar itu walaupun menyalahi perundang-

undangan yang telah dibikin Rasulullah. Adapun kelompok yang membolehkan 

mut‘ah itu berpedoman kepada dasar tasyri‘ (perundang-undangan) agama islam 

yang stabil dan kekal selama-lamanya. Kelompok ini tidak melirik sama sekali 

kepada larangan ‗Umar itu. Karena tidaklah layak sebuah pemikiran yang muncul 

dari satu individu umat untuk membatalkan sunnah yang dilakukan Rasul. Dan 

sunnah itu secara tegas dinyatakan dalam al-Qur‘an. 

Oleh karena itu menurut al-‗Āmilī, mayoritas ulama Shī‘ah 

menempuh jalan yang telah ditempuh imam-imam mereka (imam-imam ahlu al-

bait). Karena mereka lebih tahu tentang apa saja yang terdapat dalam rumah. Dan 

ulama Shī‘ah juga berpedoman kepada para sahabat dan Tābi‘īn yang 

membolehkan mut‘ah.
234

 

Aspek kedua argumenasi Shī‘ah menurut al-‗Āmilī bahwa larangan 

‗Umar itu bukan termasuk hujjah/dalil. Karena sebelum itu mut‘ah sudah 

diundangkan melalui dasar tasyri di dalam al-Qur‘an dan sunnah. Menurutnya, 
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 Ibid, 206 
234
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argumentasi paling tepat untuk menyanggah hal tersebut adalah perkataan ‗Imrān 

bin Husayn.
 235 

 

                                                           
235

 Ibid, 208 
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3. Ijma’ Hukum Nikah Mut’ah Menurut Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah dan 

Sunnī  

3.a. Ijma’ Hukum Nikah Mut’ah Menurut Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah 

Tentang tidak adanya ijma‘ terhadap keharaman nikah mut‘ah menurut 

kelompok Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah telah dikemukakan di depan pada sub bab 

pelarangan ‗‗Umar bin Khaţţāb, hal ini karena terkait dengan fatwa  sebagian para  

sahabat yang masih membolehkan nikah mut‘ah dan melakukan praktek nikah 

mut‘ah yang dilakukan oleh Sahabat dan Tābi‘īn sepeninggal ‗‗Umar bin Khaţţāb. 

Bahkan sebaliknya, ulama-ulama Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah menegaskan 

bahwa yang menjadi ijma‘ adalah kebolehan nikah mut‘ah sendiri pada zaman 

Nabi, Abū bakar dan separuh dari pemerintahan ‗Umar. Seperti tantangannya al-

‗Āmīnī dalam kitab al-Ghadīrnya kepada ulama-ulama Sunnī yang anti mut‘ah 

dengan mengatakan: ―apakah ketiadaan sahabat yang menolak klaim larangan itu 

menjadi bukti atas kehalalan mut‘ah pada dua masa sebelumnya? Ataukah itu 

merupakan penisbatan keharaman mut‘ah kepada dirinya sendiri? Dan apakah 

ijma‘ sahabat atas kehalalan mut‘ah pada masa abu bakar itu merupakan 

pengkhianatan kepada agama allah dan sunnah Nabinya? Ya, orang yang sedang 

tenggelam ingin diselamatkan dengan rumput kering‖.
236

 

Adapun terkait dengan riwayat tentang ralatnya Ibn ‗Abbās terhadap 

kebolehan mut‘ah, al-‗Āmīnī berpendapat bahwa pendapat adanya nasakh mut‘ah 

yang disandarkn kepada Ibn ‗Abbās itu gugur dengan sendirinya. Ia mengutip 

pendapatnya Ibn batthal sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab Sunnī, yaitu 

Ibn Batthal berkata: ―Diriwayatkan bahwa penduduk Makkah dan yaman dengan 

mengikuti fatwa Ibn ‗Abbās atas kebolehan mut‘ah. riwayat yang menjelaskan 

bahwa Ibn ‗Abbās itu meralat pendapatnya itu lemah. Riwayat yang menjelaskan 

bahwa Ibn ‗Abbās membolehkan mut‘ah adalah riwayat yang paling sahih‖.
 237 

Adapun dengan sahabat yang lain dan Tābi‘īn, al-Ţabāţabā‘ī dalam al-

Mīzannya mengatakan Bahwasanya mut‘ah merupakan sunnah yang dilakukan di 

masa Nabi adalah pembolehan Nabi terhadap mut‘ah. Pembolehan itu adakalanya 
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 al-‗Āmīnī, Ibid, 284-285 
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bersifat penetapan dan penguatan. Para sahabat Nabi yang tidak pernah berkhayal 

bahwa mut‘ah itu sama dengan zina tidak pernah ragu untuk melakukan mut‘ah 

seperti jabi bin Abdullah, Abdullah bin Mas‘ūd , Zubayr bin awwam, asma‘ binti 

abu bakar. Dan sebagai bukti bahwa Abdullah bin Zubayr itu adalah anak dari 

hasil perkawinan mut‘ah antara Zubayr bin awwm dengan asma‘ binti abu bakar. 

Dari kalangan Tābi‘īn seperti Mujahad, Sidī, Sa‘īd bin jubair, dan yang lain-

lain.
238

 

Terkait dengan kasus Asma‘ bint Abī Abū Bakr, al-Ţabāţabā‘ī 

menguatkan pendapatnya dengan mengutip kitab al-Mukhādarāt karya al-Raghīb: 

Abdullah bin Zubayr menjelek-jelekkan Ibn ‗Abbās sebab ia telah menghalalkan 

mut‘ah. Kemudian Ibn ‗Abbās menyindirnya dengan berkata: ―Tanyalah ibumu 

bagaimana bara api berpencaran (maksudnya berlangsungnya hubungan badan) di 

antara ibumu dan bapakmu.‖ Kemudian Abdullah bin Zubayr bertanya kepada 

ibunya. Ibunya menjawab: ―Aku melahirkanmu dalam balutan nikah mut‘ah.‖
239

  

Tidak hanya sebatas itu, al-Ţabāţabā‘ī mengutip juga dari  Şahīh Muslim 

sebagai berikut:  

 ٌنهى الزبٌر ابن وكان فٌها المتعة فرخص عن عباس ابن سألت ": قال القري مسلم عن

 - فاسألوها علٌها فادخلوا - رخص فٌها الله رسول أن تحدث الزبٌر ابن ام هذه فقال عنها

 فٌها الله رسول قد رخص فقالت عمٌاء ضخمة امرأة فإذا علٌها فدخلنا قال

 

 Dari muslim al-Qurrī, ia berkata: ―Aku bertanya kepada Ibn ‗Abbās 

tentang mut‘ah dan ia membolehkannya. Sementara Ibn Zubayr 

melarangnya. Kemudian Ibn ‗Abbās berkata: ―Itu ibunya Abdullah bin 

Zubayr yang akan bercerita bahwasanya Rasul telah memberi rukhsah 

tentang mut‘ah. Datangilah rumahnya dan tanyakan kepadanya.‖ Muslim 

berkata: ―Kemudian kami mendatangi rumah ibunya Abdullah bin Zubayr 

dan kami bertemu dengan seorang perempuan yang gemuk serta buta. 

                                                           
238

 al-Ţabāţabā‘ī, Ibid, 305-306 
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Kemudian ia berkata: ―Rasul benar-benar telah memberikan rukhsah/ 

membolehkan mut‘ah.‖
240

 

 

3.b. Ijma’ Hukum Nikah Mut’ah Menurut Sunnī 

Ulama dari kalangan Hanafīyah, al-Jaşşāş dalam Ahkām al-Qur‟annya 

mengatakan bahwa status keharaman mut‘ah yang terjadi pada masa awal 

perkembangan islam. Para fuqahā‘ di masa ini juga bersepakat atas larangan 

mut‘ah dan tidak ada silang pendapat di antara mereka.
241

 Selanjutnya al-Jaşşāş 

berpendapat bahwa, jikalau kebolehan mut‘ah berlangsung terus maka riwayat-

riwayat tentang kebolehan tersebut akan bertebaran hingga mencapai level 

mutawatiw karena begitu meratanya kebutuhan terhadap riwayat-riwayat itu dan 

mayoritas dari kita juga akan terbiasa dengan praktik mut‘ah itu. Namun dengan 

adanya kesepakatan sahabat atas keharaman mut‘ah itu sebagai petunjuk bahwa 

nikah mut‘ah mutlak dilarang walaupun sebelumnya pernah dibolehkan. 

Adapun dari kalangan sahabat yang berpendapat secara vulgar hanyalah 

Ibn ‗Abbās, dan ternyata ia meralat pendapatnya itu ketika sahabat-sahabat 

lainnya mengajukan riwayat-riwayat yang mutawatir tentang keharaman mut‘ah. 

Sebenarnya kasus seperti ini tidaklah asing bagi Ibn ‗Abbās sendiri. Ia pernah 

berpendapat tentang kebolehan tukar menukar uang satu dirham dengan dua 

dirham secara kontan. Namun setelah itu Ibn ‗Abbās mengetahui tentang 

keharaman praktik tersebut di mana sebelum itu Nabi telah melarangnya. Dan 

riwayat-riwayat yang berisi larangan itu bersifat mutawatir. Maka ia meralat 

kebolehan dari praktik transaksi tersebut.
242

 Senada dengan al-Jaşşāş, al-Sakhrasī 

mengutip dalam kitab al-Mabsūţ bahwa Jābir bin zaid berkata: ―Sebelum Ibn 

„Abbās meninggal dunia, ia telah meralat pendapatnya tentang mut‟ah.‖
 243

 

Ulama Hanafīyah lainnya, Ahmad Ibn Mahmūd al-Nasfī dalam al-Bahr 

al-Rā‟iq bahwa dalam kitab al-Nihāyah dijelaskan bahwa telah terjadi ijma‘ 
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 Ibid, 304.  
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 al-Jaşşāş, Ibid,  192 
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 Ibid, 190-191 
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 Mālik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrā, Jilid II (Beirut, Dar al-Kutub al-‗Ilmīyah, 1994), 

153 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

95 

 

sahabat atas diharamkannya nikah mut‘ah. Pada awalnya mut‘ah itu dibolehkan 

namun kemudian kebolehan itu dihapus. Dalam kitab sahih muslim dijelaskan 

bahwa Nabi mengizin melakukan nikah mut‘ah selama tiga hari, namun setelah 

itu melarangnya sampai hari kiamat.
244

 Hadith-hadith yang terkait dengan 

larangan mut‘ah itu tak terhitung jumlahnya dan juga sangat populer. Riwayat 

yang menyatakan bahwa Ibn ‗Abbās membolehkan mut‘ah itu batal. Karena 

riwayat yang sahih menyatakan bahwa Ibn ‗Abbās telah meralat pendapatnya itu. 

245
 

Al-Sayrāsī (ulama Hanafīyah) mengatakan dalam Sharh Fath al-Qadīr 

dalam mensharah kitab al-Hidāyah Sharh Bidāyah al-Mubtadī bahwa ketetapan 

adanya nasakh mut‘ah itu dengan ijma‘ sahabat). Ini adalah redaksinya 

mushannif). Menurut pendapat yang mukhtar bahwasanya ijma‘ itu tidak bisa 

berfungsi sebagai sesuatu yang bisa menasakh. Namun mungkin saja dalam 

redaksi itu dengan mencoba untuk memperkirakan lafad yang dibuang hingga 

berbunyi: dengan sebab adanya pengetahuan terhadap ijma‘nya sahabat: 

maksudnya adalah setelah diketahui adanya ijma‘nya sahabat itu atas larangan 

mut‘ah maka diyakini bahwasanya kebolehan mut‘ah itu telah dinasakh dengan 

dalil nasakh. Atau hal itu merupakan mushahabah: maksudnya adalah setelah 

diketahui adanya ijma‘ sahabat atas larangan mut‘ah maka secara bersamaan 

diyakini bahwasanya sahabat mengetahui bahwa kebolehan itu telah dinasakh 

oleh Rasul.
246

  Adapun dhahirnya lafad-lafad yang memberikan dampak adanya 

ijma‘ sahabat terhadap larangan mut‘ah adalah hadith yag dikeluarkan oleh al-

Hāzimī dengan sanadnya kepada Jābir menceritakan tentang mut‘ah pada saat 

peperangan tabuk.
 247

 

                                                           
244

 Teks hadithnya : 

 )1023/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

ٚؽلصٕٟ ٍٍّخ ثٓ  ج١ت ؽلصٕب اٌؾَٓ ثٓ أػ١ٓ ؽلصٕب ِؼمً ػٓ اثٓ أثٟ ػجٍخ ػٓ ػّو ثٓ ػجلاٌؼي٠ي لبي ؽلصٕب اٌوث١غ ثٓ ٍجوح 

ألا إٔٙب ؽواَ ِٓ ٠ِٛىُ ٘نا إٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ ِٚٓ وبْ   اٌغٕٟٙ ػٓ أث١ٗ أْ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ٔٙٝ ػٓ اٌّزؼخ ٚلبي

 أػطٝ  ١ئب  لا ٠أفنٖ
245

 Ahmad Ibn Mahmūd al-Nasfī , al-Bahr al-Rā‟iq  Sharh Kanz al-Daqā‟iq, Jilid III, (Beirut: Dar 

al-Kutub al-‗Ilmīyah, 1997), 190 
246

 al-Sayrāsī, Ibid, 236-237 
247

 Ibid,  240. Lihat teks hadith pada lampiran riwayat mut‘ah di perang tabūk 
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Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa ralatnya Ibn ‗Abbās itu adalah 

sahih. Salah satu sebab adanya ralat itu adalah karena ali menegurnya: 

sesungguhnya engkau itu termasuk seseorang yang membingungkan karena Nabi 

telah melarang mut‘ah nisa
248

. Namun menurut Al-Sayrāsī, hal ini bukan 

merupakan penegasan terhadap ralatnya Ibn ‗Abbās dari fatwa kebolehan mut‘ah, 

karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Ibn ‗Abbās tetap bersikukuh atas 

kebolehan mut‘ah ketika ia ditegur oleh ali. Petunjuk itu terdapat dalam sahih 

muslim dari urwah bin Zubayr bahwa Abdullah bin Zubayr menyindir Ibn ‗Abbas 

dengan laki-laki buta yang memfatwakan kebolehan mut‘ah, kemudian Abdullah 

bin Zubayr mengancamnya akan merajam laki-laki tersebut jika melakukan nikah 

mut‘ah.
249

Kejadian ini terjadi pada saat Abdullah bin Zubayr menjadi gubernur di 

Makkah. Dan hal itu terjadi pada saat Alī bin Abī Ţālib sudah wafat. Kengototan 

Ibn ‗Abbās terhadap kebolehan mut‘ah dan ia tidak pernah meralatnya merupakan 

riwayat yang tidak bisa dibantahkan.  

Lebih lanjut menurut Al-Sayrāsī, yang paling baik adalah bahwa 

penegasan ralatnya  Ibn ‗Abbās terhadap kebolehan mut‘ah sesuai dengan hadith 

yang diriwayatkan oleh al-turmudzi dari Ibn ‗Abbās, sesungguhnya Ibn ‗Abbās 

berkata: praktik mut‘ah pada masa awal islam itu adalah ketika seorang laki-laki 

mendatangi suatu daerah dan ia tidak mengetahui seluk beluk daerah itu dan 

kemudian laki-laki itu mengawini seorang wanita sesuai dengan waktu dia 

bermukim di daerah itu supaya si wanita itu bisa menjaga harta bendanya dan 

merawat dirinya. Hingga turunlah ayat (  ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠ٓ

١ٍِِٛٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ). Ibn ‗Abbās berkata: setiap farji yang disentuh dengan 

tidak menggunakan kedua cara itu (nikah dan kepemilikan budak) adalah 

haram.
250

 Sikap Ibn ‗Abbās itu harus diarahkan bahwasanya dia meralat fatwa 

kebolehan dalam mut‘ah itu. sungguh-sungguh diriwayatkan sesungguhnya Ibn 

‗Abbās membolehkn mut‘ah itu dalam kondisi tertentu, yaitu kondisi darurat dan 

takut terjerumus zina dalam perjalanan.
 251

 

                                                           
248

 Lihat lampiran Şahīh Muslim 
249

 Teks hadith ini terdapat dalam Sahih Muslim, lihat pada lampirannya. 
250

 Lihat lampiran riwayat al-Turmudhī 
251

 al-Sayrāsī , Ibid, 239-240 
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Terdapat juga riwayat dari al-Hāzimī bahwa Sa‘īd berkata kepada Ibn 

‗Abbās dengan nada sindiran bahwa para penunggang kuda telah berjalan 

bersama-sama pemudi-pemudinya Ibn ‗Abbās dengan berbekal rukhsah mut‘ah. 

Mendengar itu, Ibn ‗Abbās berkata: subhanallah! Demi allah. Aku tidak berfatwa 

demikian. Status mut‟ah itu sama seperti bangkai yang bisa halal bagi orang 

yang terpaksa.
252

 Oleh karena itu, al-Hāzimī kemudian mengatakan bahwa Nabi 

tidak pernah membolehkan mut‘ah kepada para sahabat ketika mereka berada di 

rumah-rumah dan negeri sendiri. Pembolehan Rasul kepada para sahabat itu 

dalam kondisi tertentu hingga kemudian Rasul mengharamkan selama-lamanya 

pada saat haji wadā‘. Keharaman itu berlangsung terus dan tidak ada perbedaan di 

antara umat muslim dan para ulama kecuali kelompok Shī‘ah.
 253

 

Adapun dari dari kalangan Madhhab Mālikīyah, diantaranya Ibn arabi 

mengatakan bahwa pada awalnya Ibn ‗Abbās berpendapat bahwa mut‘ah itu 

boleh. Kemudian ia meralat kebolehan mut‘ah itu diganti dengan status haram. 

Karenanya, terjadilah ijma‘ keharaman mut‘ah. Ketika ada seseorang yang 

melakukan mut‘ah maka ia harus dirajam menurut pendapat madzhab yang 

populer dalam madzhab (Māliki)
254

. 

Al-maziri menetapkan bahwa pada awalnya nikah mut‘ah itu dibolehkan 

kemudian melalui sinaran hadith yang disebutkan di sini menjelaskan bahwa 

kebolehan itu sudah dihapus. Ijma‘ ulama menyepakaati atas keharaman mut‘ah 

dan tidak ada yang menentangnya kecuali kelompok Shī‘ah yang menggunakan 

hadith itu sebagai landasan hukumnya.
 255

 

Al-Qādī ‗iyād mengatakan bahwa  ijma‘ ulama tentang keharaman 

mut‘ah itu betul-betul terjadi kecuali kelompok Shī‘ah yang bersikukuh 

membolehkannya. Adapun Ibn ‗Abbās itu pada awalnya dia membolehkan mut‘ah 

dan pada akhirnya ia meralat kebolehan itu. Ibn batthal mengatakan bahwa 

penduduk Makkah dan yaman meriwayatkan dari Ibn ‗Abbās tentang kebolehan 

                                                           
252

 Riwayat ini tidak hanya terdapat di kitab-kitab Madhhab Hanafīyah,  tapi juga di madhhab 

Mālikī seperti al-Mughni pada halaman 573. 
253

 Ibid,  239-240 
254

 Al-Qurtubi, Ibid, 132-133 
255

 Al-Nawāwī, Şahīh Muslim Bi Sharh al-Nawāwī, Jilid IX (kairo: mesir, 1929), 179  
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mut‘ah. Dan riwayat yang berisi tentang ralat Ibn ‗Abbās itu sanadnya lemah. 

Kebolehan mut‘ah menurut Ibn ‗Abbās itu merupakan pendapat yang paling 

sahih/benar. Dan pendapat itulah yang dianut oleh Shī‘ah. Ibn batthal berkata: 

para ulama bersepakat apabila hari ini terjadi akad mut‘ah maka akad itu termasuk 

akad yang batal, sama saja sudah terjadi persetubuhan atau belum.
 256

 

Ibn Habīb (Mālikiyyah ) mengatakan bahwa hukum mut‘ah pada masa 

permulaan islam itu dibolehkan. Ibn ‗Abbās termasuk yang membolehkan mut‘ah 

dan tidak ia tidak mengetahui keharamannya hingga ali datang untuk 

mengingkarinya. Ali memberitahukan kepada Ibn ‗Abbās bahwa kebolehan itu 

sudah dihapus diganti dengan larangan.
257

  

Berbeda dengan Ibn Habīb, al-Qādī Abū al-Walīd dalam kitabnya al-

Muntaqā Sharh al-Muwaţţa‟ berpendapat bahwa ralatnya Ibn ‗Abbās dalam 

masalah mut‘ah itu tidak sahih. Karenanya, ijma ulama tentang keharaman mut‘ah 

itu tidak terjadi. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya pernyataan yang 

menyatakan bahwa anak dari hasil mut‘ah itu nasabnya dihubungkan kepada 

bapaknya. Jika memang terjadi ijma‘ atas keharaman mut‘ah seharusnya anak 

yang lahir itu tidak bernasab kepada bapaknya.
 258

 

Lebih lanjut menurut al-Qādī Abū al-Walīd al-Bājī, sebuah kasus yang 

diharamkan sunnah dan terjadi ijma‘ ulama dan terjadi pengingkaran atas 

keharamannya, maka sanksi bagi pelakunya adalah had sebagaimana kasus yang 

diharamkan al-Qur‘an. Kasus hukum yang masih diperselisihkan tetap dalam 

keadaan diperselisihkan walaupun orang yang berbeda pendapat sudah mati dan 

belum meralatnya. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa  ijma‘ itu bisa 

terjadi sebab matinya orang yang tidak sependapat. Karenanya, ijma‘ ulama atas 

keharaman mut‘ah itu terjadi. Namun menurut al-Qādī Abū al-Walīd al-Bājī, 

pelaku mut‘ah itu disanksi had. 

Kemudian memperkuat argumentasinya dengan menafsirkan perkataan 

‗Umar ― walaw kuntu taqaddamtu fīhā larajamtu” dengan  mengatakan bahwa 

                                                           
256

 Al-Zarkashī, Ibid, 599-600 
257

Abū al-Wālid Sulaymān bin Khalaf  bin Sa‘īd bin Ayyūb al-Bājī, al-Muntaqā Sharh Muwattha‟ 

Mālik, Jilid V (Bayirūt: Dar al-Kutub al-‗ilmīyah, 1999), 141 
258

Al-Bājī,  Ibid, 144 
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dimungkinkan apa yang dimaksud ‗Umar itu: jika aku memberitahukan kepada 

seluruh manusia dengan pendapatku tentang keharaman mut‟ah beserta adanya 

kewajiban had bagi pelakunya maka aku akan melaksanakan had rajam dan 

selainnya; karena hokum-hukum itu tidak akan terjadi perselisihan lagi jika 

ditangani oleh seorang penguasa. Lebih-lebih jika penguasa itu mempunyai dalil 

baik berupa nash atau aspek takwil yang bisa menghalau adanya perbedaan. 

Berbeda dengan al-Qādī Abū bakr sesama ulama Mālikiyyah, ia 

berpendapat bahwa tidak terjadi ijma‘ sebab matinya orang yang berbeda itu. 

Hukum nikah mut‘ah tetap masih diperselisihkan. karenanya, pelakunya itu tidak 

dikenai sanksi had.
 259

 

Adapun dari kalangan ulama Shafi‘iyyah, salah satunya adalah Al-

Māwardī Pada awalnya mut‘ah itu dibolehkan dan kemudian diharamkan pada 

saat peperangan khaibar. Kemudian dibolehkan lagi setelah itu karena adanya 

tuntutan kemaslahatan. Kemudian diharamkan lagi pada saat haji wadā‘. Oleh 

karana itu pada saat haji wadā‘ Rasul bersabda: (Mut‘ah itu diharamkan sampai 

hari kiamat). Hal itu sebagai pengingat bahwa status keharaman terdahulu itu 

berjangka waktu dan sesudahnya akan dibolehkan lagi. Dan setelah pembolehan 

itu barulah datang keharaman yang berlaku selama-lamanya. Hal ini telah menjadi 

kesepakatan para sahabat. Hal itu diriwayatkan dari abu bakar, ‗Umar, ali, Ibn 

Mas‘ūd , Ibn ‗Umar, Ibn Zubayr, dan abu hurairah.
260

 

Lebih lanjut al-Māwardī mengatakan bahwa, Jika dikatakan : bagaimana 

bisa dikatakan bahwa seluruh sahabat telah bersepakat atas keharaman mut‟ah 

padahal Ibn „Abbās tidak berpendapat demikian?. Katakan padanya: Ibn „Abbās 

telah meralat pendapatnya. Kemudian al-Māwardī mengutip suatu riwayat bahwa 

Abdullah bin Zubayr telah berdebat dengan Ibn ‗Abbās seputar mut‘ah dan 

perdebatan itu terkenal luas. Urwah bin Zubayr berkata kepada Ibn ‗Abbās: kamu 

telah mencelakakan dirimu wahai Ibn „Abbās. Ibn ‗Abbās berkata: apa gerangan 

itu wahai urwah. Urwah berkata: engaku berfatwa tentang kebolehan mut‟ah. 

Sementara abu bakar dan „Umar melarangnya. Ibn ‗Abbās berkata: aku 

                                                           
259

 Ibid, 144 
260

 al-Māwardī, Ibid, 330 
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memberitahu kepadamu tentang sesuatu yang datang dari Rasul dan engkau 

memberitahu kepadaku tentang sesuatu yang datang dari abu bakar dan „Umar. 

Urwah  berkata: abu bakar dan „Umar itu lebih tahu tentang sunnah ketimbang 

kamu.
261

 Kemudian Ibn ‗Abbās terdiam. 

Riwayat lain yang diajukan oleh al-Māwardi adalah riwayatnya Munhal 

bin ‗Umar meriwayatkan dari Sa‘īd bin jubair: sesungguhnya seorang laki-laki 

mendatangi Ibn ‗Abbās dan kemudian berkata: apa yang telah engkau perbuat 

tentang mut‟ah hingga para penunggang kuda pergi bersama pemudi-pemudimu. 

Dan penya‘ir itu berkata: 

―Setelah majlisnya syaikh itu berjalan lama, maka aku berkata: 

Wahai orang sadar, apakah kamu membawa pemudinya Ibn ‗Abbās 

Apakah kamu membawa gadis-gadis itu dengan berbekal rukhsah 

Hingga tempat tinggalmu menjadi penarik bagi manusia lainnya‖. 

Ibn ‗Abbās berkata: aku tidak berpendapat demikian (membolehkan 

mut‘ah). Ia berdiri pada saat hari arafah dan berkata: Wahai manusia! Kalian 

boleh mengkonsumsi bangkai dan daging babi kalau memang terpaksa.
262

 

Kemudian Ibn ‗Abbās meralat pendapatnya tentang kebolehan mut‘ah. 

Karenanya, dengan adanya ralat itu maka terjadilah ijma‘ sahabat tentang larangan 

mut‘ah. Terjadinya suatu ijma‘ yang sebelumnya didahului oleh suatu perbedaan 

itu lebih kuat. Karena hal itu menunjukkan atas adanya hujjah yang pasti dan dalil 

yang memaksa.
 263

 

Al-Nawawī mengatakan bahwa Ulama bersepakat bahwa mut‘ah itu 

adaah pernikahan yang berbatas waktu. Dalam mut‘ah tidak ada hak untuk saling 

mewarisi di antara keduanya. Perceraian terjadi ketika batas waktu yang 

                                                           
261

 Teks asli percakapannya dan terdapat juga dalam Sunan Bayhaqī 

ثو١َنْومِ  كُٓ اٌيبُّ حكُ ثنْ وَٚ ونْ كُ ػكُ لوَبيوَ ٌوَٗ وَٚ حً ،  هوَ ٙكُٛ شنْ وَِ حً  ٕوَبظوَووَ كُِ ٍو١َنْٙوَب  ثو١َنْومِ ػوَ كُٓ اٌيبُّ مِ ثنْ جنْلكُ اللهلَّ ٖكُ ػوَ ٔوَبظوَووَ وََهوَ ، لوَبيوَ : وَٚ ذوَ ٔوَفنْ نٍْ٘وَىنْ حكُ ، لوَبيوَ : أوَ وَٚ ونْ وَٛ ٠وَب ػكُ ب ٘كُ وَِ ركُفنْزمِٟ : وَٚ

نْٕٙوَب ،  وَموَبيوَ  مِْ ػوَ نْٕٙو١َوَب ووَ ٠وَ وَّ ػكُ وَٚ وءٍ  وَْ أوَثكُٛ ثوَىنْ ب ووَ وَٚ خمِ ،  زنْؼوَ كُّ نٌْ خمِ ا مِ : ثمِئمِثوَبؽوَ كٍُٛيمِ اللهلَّ نْٓ هوَ نوَ ػوَ جمِوكُ فنْ
نْٕهوَ ، أكُ مِِ جنْذكُ  غمِ وَُ }ػوَ ٍلَّ وٍَ وَٚ مِٗ  ٍو١َنْ كُ ػوَ ٍلَّٝ اللهلَّ ٔمِٟ  {طوَ جمِوكُ ركُقنْ وَٚ

حكُ  وَٚ ونْ كُ ػكُ ووَ ،  وَموَبيوَ ٌوَٗ وَّ ػكُ وَٚ وءٍ  نْٓ أوَثمِٟ ثوَىنْ ىوَذ: ػوَ وََ نْٕهوَ  وَ مِِ ٕلَّخمِ  بَُّ كُُ ثمِبٌ ٍوَ ب أوَػنْ وَّ كُ لَّٙ  إمِٔ
262

 Teks aslinya : 

ءًٍ  جلَّب مِٓ ػوَ ثنْ نٍْذكُ لامِ جو١َنْوءٍ لوَبيوَ لكُ مِٓ عكُ ١لمِ ثنْ ؼمِ وٍَ نْٓ  وءٍٚ ػوَ نّْ مِٓ ػوَ نْٕٙوَبيمِ ثنْ مِّ نٌْ مِٓ ا حوَ ػوَ بهوَ وَّ مِٓ ػكُ مِٓ ثنْ وََ نٌْؾوَ مِٓ ا ءٍَ ػوَ بىمِ كُٓ ؽوَ وم٠ِوكُ ثنْ ٔمِٝ عوَ جوَووَ نْ٘تءٍ أوَفنْ وَٚ كُٓ  وَب اثنْ صوَٕ للَّ ؽوَ وَٚ لوَبيوَ 

؟  وَموَبيوَ :  ا كُ ووَ ؼوَ مِٗ اٌشبُّ لوَبٌوَذنْ  م١ِ وَٚ بئمِتكُ ثمِفكُزن١ْوَبنمِ  ووَ ٘وَجوَذمِ اٌولَّ ذوَ موَ ٕوَؼنْ ا طوَ بموَ وكُ : وَِ ا؟ لوَبيوَ لوَبيوَ اٌشلَّبػمِ ب لوَبٌكُٛ وَِ بػمِ : وَٚ كَُٗكُ ٠وَب طوَ ٍمِ غنْ وَِ ب ؽوَبيوَ  لَّّ ١نْـمِ ٌوَ شلَّ يكُ ٌمٍِ أوَلكُٛ

نْٕٙوَبيمِ  مِّ نٌْ مِٓ ا بٌمِلءٍ ػوَ ا٠وَخمِ أوَثمِٝ فوَ وَٚ وَٚ مِٝ همِ مًِ  همِ إٌلَّب لوَ وَِظنْ زلَّٝ  انوَ ؽوَ وَٛ ضنْ وَِ كُْ  ٕوَخءٍ روَىكُٛ نْٙىوَ ب وَ ثوَ نًْ ٌوَهوَ  مِٝ ثو١َنْؼوَ بػمِ ٘وَ مًِ ٠وَب طوَ جلَّب مِٓ ػوَ نًْ ٌوَهوَ  مِٝ  كُزن١ْوَب اثنْ لوَلنْ : ٘وَ

ومِ  نٌْجو١َنْذمِ ا٢فوَ لوَبيوَ  مِٝ ا وَٚ كَُٗكُ  ٍمِ غنْ وَِ ب ؽوَبيوَ  لَّّ ١نْـمِ ٌوَ شلَّ نٍْذكُ ٌمٍِ ءًٍ : لكُ جلَّب كُٓ ػوَ خءٍ  وَموَبيوَ اثنْ وََ افمِ آٔمِ خمِ الأوَؽنْووَ ظوَ فنْ نًْ ٌوَهوَ  مِٝ هوَ ا : ٘وَ وَنوَ ب ثمِٙ وَِ وَٚ دكُ  كنْ ا أوَهوَ ب ٘وَنوَ وَِ
نْٕيم٠ِو نٌْقمِ مُِ ا ٌوَؾنْ وَٚ مَِ  اٌللَّ وَٚ ١نْزوَخمِ  وَّ نٌْ ب وَٝ ووَ مِ٘ ب  وَّ لَّ طوَوٍّ أوَلاوَ إمِٔ كُّؼنْ بًُّ إمِلالَّ ٌمِ خوَ لاوَ روَؾمِ زنْؼوَ كُّ نٌْ لَّْ ا خمِ إمِ زنْؼوَ كُّ نٌْ  أوَ نْزو١َنْذكُ  مِٝ ا

263
 al-Māwardī , Ibid, 331 
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disepakati telah sampai tanpa adanya kata-kata talak. Semua ulama bersepakat 

mengharamkan mut‘ah kecuali golongan Shī‘ah. Pada awalnya Ibn ‗Abbās 

membolehkan mut‘ah namun belakangan ia menarik kembali pendapatnya itu 

kemudian menggantinya dengan fatwa haram sebagaimana yang diriwayatkan 

dari Abdullah bin Zubayr ketika Ibn ‗Abbās mengharamkan mut‘ah. Hal ini 

karena hanya dialah yang sebelumnya bersikukuh  dengan kebolehan mut‘ah, 

maka ijma‘ ulama tentang keharaman mut‘ah itu semakin mantap.
264

 

Ketika ulama bersepakat tentang keharaman mut‘ah maka apabila terjadi 

praktik mut‘ah, secara otomatis praktik itu dihukumi batal. Ashabus syaf‘iyah 

berpendapat: apabila dalam pernikahan mut‘ah terjadi wati‟ (persetubuhan) maka 

pelakunya tidak dikenai had karena ada unsur syubhat. Namun pelaku (suami-

istri) mut‘ah itu dita‘zir kalau mengetahui status keharaman itu. Hal ini terjadi 

karena akadnya berstatus syubhat dan perbedaan ulama (Sunnī-Shī‘ah) juga 

syubhat.
265

 

Ibn abdil bar mengatakan bahwa tidak hanya Ibn ‗Abbās yang 

membolehkan mut‘ah, tetapi sahabat-sahabat Ibn ‗Abbās yang merupakan 

pendduduk Makkah dan yaman juga membolehkannya. Kemudian para Fuqahā‘ 

sepakat atas keharamannya. 

Ibn hazm berkata: sekelompok ulama salaf sepeninggal Rasul me 

netapkan kebolehan mut‘ah. Di antara para sahabat adalah, Ibn Mas‘ūd , Ibn 

‗Abbās, Mu‘awiyyah,  asma‘ binti abu bakar, Jābir bin Abdullah, Abū Sa‘īd, Amr 

bin Harith, Salamah Ibn Umayyah bin Khalaf. Jābir meriwayatkan dari sahabat di 

masa Rasul dan di masa abu bakar dan di masa akhir kekhalifahan ‗Umar. Di 

antara para Tābi‘īn yang berpendapat tentang kebolehan mut‘ah adalah Ţawus, 

‗‗Aţā‘, Sa‘īd bin jubair, dan seluruh Fuqahā‘ Makkah.
266

 

Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Bārīnya mengatakan bahwa apa yang 

dikatakan Ibn hazm itu masih butuh perenungan. Menurutnya, adapun Ibn Mas‘ūd  

                                                           
264

 al-Nawawī, al-Majmū‟ Sharh al-Muhadhdhab, Jilid XVII  (Beirut: Dar al-Fikr, t.t ) 424-425  
265

 al-Nawawī, Ibid, 425 
266

 Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Jilid IX (Saudi Arabiyah : t.p, 2001), 79. Muhammad bin ‗Alī bin 

Muhammad al-Shawkānī, Nayl al-Awţār, Jilid VII (Saudī Arabīyah: Dar Ibn ‗Affān, 2005),  

599 
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maka sandarannya adalah hadith riwayat Ibn Mas‘ūd  yang menunjukkan bahwa 

sebab kebolehan mut‘ah itu adalah adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan 

ketiadaan harta. Sebagaimana perkataan Ibn Mas‘ūd : لنا رخص ثم شًء لنا ولٌس نغزو كنا 

بالثوب المرأة ننكح أن  (kami berperang bersama Nabi dan kami tidak mempunyai apa-

apa – kemudian Ibn Mas‟ūd  berkata – kemudian Rasul memberikan rukhsah 

kepada kami untuk menikahi wanita dengan pakaian sebagai kompensasinya). 

Terdapat dapat juga riwayat terkait dengan sikap Ibn Mas‘ūd itu ada riwayat dari 

ismā‘īl bahwa Ibn Mas‘ūd  secara tegas melarang mut‘ah. Abū ‗Uwanah 

mengeluarkan suatu riwayat dari jalurnya abi muawiyah dari ismaili, dari abi 

Khalid dan dalam akhir riwayat itu terdapat: فؼٍٕب٘ب صُ رون ماٌه  (kami mengerjakan 

mut‟ah dan kemudian kami meninggalkannya).
267

 

Adapun Mu‘awiyah, maka abddurrazzaq mengeluarkan suatu riwayat 

dari jalurnya safwan bin ya‘la bin Umayyah (ya‘la bercerita kepadaku 

sesungguhnya muawiyah bermut‘ah dengan seorang wanita di thaif). Sanad 

riwayat ini sahih. Namun dalam riwayat abi Zubayr dari Jābir di sisi ‗Abd al-

Razzaq juga sesungguhnya peristiwa itu telah berlalu, dan lafadznya (muawiyah 

pada awalnya melakukan mut‘ah di thaif dengan seorang budak wanita bani 

hadhrami yang bernama mu‘anah. Jābir berkata: kemudian mu‘anah itu hidup 

hingga muawiyah menjadi khalifah hingga muawiyah mengirimkan upeti tiap 

tahun kepadanya) dan muawiyah tunduk kepada perintah ‗Umar yang berisi 

larangan mut‘ah. Maka tidak diragukan bahwa muawiyah mengamalkan larangan 

‗Umar itu. Karenanya, al-Ţahāwī: ‗Umar berkhutbah dan melarang mut‘ah. ‗Umar 

meriwayatkan larangan itu dari Rasul dan tiada seorang pun yang 

mengingkarinya. Hal ini merupakan dalil atas mengikutinya para sahabat yang 

lain atas larangan ‗Umar itu. 

Adapun Abū Sa‘īd maka ‗Abd al-Razzaq mengeluarkan dari Ibn Jurayj 

bahwasanya ‗Aţā‘ berkata (seseorang bercerita kepadaku dari Abū Sa‘īd, ia 

berkata: salah satu dari kami bermut‘ah dengan minuman sepenuh gelas). hal ini 

menurut Ibn Hajar, dengan adanya ketidakjelasan dalam salah satu perawinya, 

tidak bisa dipastikan bahwa perkataan Abū Sa‘īd itu muncul setelah Nabi wafat.  

                                                           
267

 Ibn Hajar, Ibid, 76 dan 79 
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Adapun Salamah dan Ma‘bad maka kisah keduanya itu satu hingga 

muncul perbedaan. ‗Abd al-Razzaq meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari 

‗Umar bin dinar, dari Ţāwus, dari Ibn ‗Abbās, ia berkata: (perhatian ‗Umar 

kepada mut‘ah itu sebenarnya disebabkan oleh ummu arakah yang hamil. 

Kemudian ‗Umar bertanya kepada Ummu arakah,  ia menjawab: aku bermut‘ah 

dengan Salamah bin Umayyah). ‗Abd al-Razzaq mengeluarkan dari jalur abi 

Zubayr dari Ţawus. Dan di dalam riwayat itu laki-laki yang bermut‘ah dengan 

ummu arakah bernama Ma‘bad bin Umayyah. 

Adapun Jābir maka sandarannya adalah perkataanya (kami melakukan 

mut‘ah) dan aku telah jelaskan sebelumya. Ada riwayat dari abi nadhrah dari Jābir 

yang ada pada muslim (kemudian ‗Umar melarang mut‘ah maka kami tidak 

melakukannya lagi setelah itu). Jika perkataan Jābir (kami melakukan) itu 

mencakup kepada semua sahabat maka perkataan (kemudian kami tidak lagi 

mengulanginya)
268

 juga mencakup kepada seluruh sahabat. Karenanya, hal itu 

jelas telah menjadi ijma‘ sahabat tentang larangan mut‘ah. Dan sandaran dari 

hadith Jābir itu sahih.
 269

 

Adapun ‗Umar bin Harīth, sebagaimana perkataan Jābir
270

 yang 

meriwayatkan dari seluruh sahabat merupakan suatu perkara yang sangat 

mengherankan. Jābir hanya berkata (kami melakukan mut‘ah) hal itu tidak serta 

merta mengisyaratkan bahwa seluruh sahabat melakukannya. Bahkan bisa jadi hal 

itu hanya dilakukan oleh Jābir seorang. 

Adapun perkataan Ibn hazm berkenaan dengan Tābi‘īn yang 

membolehkan mut‘ah itu. maka hal itu juga muncul dari ‗Abd al-Razzaq yang 

diriwayatkan dari mereka Tābi‘īn dengan sanad yang sahih. Dan sungguh telah 

tetap dari Jābir (kami melakukan mut‘ah bersama Nabi dan kemudian ‗Umar 

melarangnya dan kami tidak lagi melakukannya). Riwayat ini dengan tegas 

menolak anggapan bahwasanya Jābir itu merupakan salah satu sahabat yang 

                                                           
268

 Lihat teks hadithnya di lampiran Şahīh Muslim. 
269

 Ibn Hajar, Ibid, 79 
270

 Lihat teks hadithnya perkataan Jābir terkait dengan ‗Umar bin Harīth di lampiran Şahīh Muslim 
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membolehkan mut‘ah. Dan Ibn hazm mengakui hal itu karena keharaman mut‘ah 

ditetapkan oleh Nabi sampai hari kiamat.
271

 

Adapun pendapat yang diceritakan oleh sebagian ulama hanafiyah 

bahwasanya Mālik membolehkan mut‘ah, menurut Ibn Hajar itu merupakan 

pendapat yang salah. Karena kelompok Mālikiyah begitu bersemangat dalam 

melarang praktik nikah muaqqat hingga mereka membatalkan praktik nikah itu.
 272

 

Sedangkan Ibn Juraij, al-khattabi mengatakan bahwa diriwayatkan dari 

Ibn juraij bahwa ia membolehkan mut‘ah. Abu ‗uwanah meriwayatkan dari Ibn 

juraij bahwasanya pendapat yang sahih dari Ibn juraij ketika ia berada di kufah 

adalah ia meralat kebolehan mut‘ah itu setelah ia meriwayatkan hadith yang 

membolehkan mut‘ah sebanyak delapan hadith.
273

 

Adapun terkait dengan Alī bin Abī Ţālib, Al-Khaţţabi berkata: 

keharaman mut‘ah itu seperti ijma‘. Yang berbeda hanyalah kelompok Shī‘ah. 

Adapun rujukan mereka kepada ali, bahwasanya ali membolehkan mut‘ah itu 

tidak sah. Karena riwayat yang sah itu menjelaskan bahwa ali telah menasakhnya 

berdasarkan kepada riwayat dari Nabi. Baihaki meriwayatkan dari ja‘far bin 

Muhammad, sesungguhnya ia ditanya tentang mut‘ah. Ja‘far bin Muhammad 

menjawab: mut‘ah itu adalah perzinahan an sich.
 274
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272

 Ibid, 79 
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 Ibid, 79 
274

 Al-Shawkānī, Ibid, 600 
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B. Istinbāţ al-Ahkām Nikah Mut’ah   

1. Tafsir Surat al-Nisā’ Ayat 24 dan Indikasinya Menurut Sunnī dan 

Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah 

Tidak  dapat disangkal lagi bahwa semua madhhab sepakat bahwa 

dasar yang paling utama dalam menggali dan menetapkan suatu produk hukum 

adalah al-Qur‘an. Selama al-Qur‘an masih membicarakan tentang suatu hukum 

tertentu, maka tidak dibenarkan berpaling pada dalil selainnya. Demikian juga 

dengan nikah mut‘ah. Surat al-Nisā‘ ayat 24 (bergaris bawah) yang diklaim oleh 

sebagian ulama-ulama pasca wafatnya Nabi Saw hingga sekarang, memicu 

perdebatan panjang di kalangan para ulama Shī‘ah dan Sunnī. Adapun redaksi 

ayat lengkapnya sebagai berikut:  

 

اتُكُمْ وَخَالََتُكُمْ وَبَ نَاتُ الَْْخِ وَبَ نَاتُ الُْْخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

تِي  تِي فِي حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللََّّ تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللََّّ اللََّّ

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإَِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلََّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلََّئِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلََّبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا 

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلََّ مَا مَلَكَتْ }23{بَ يْنَ الُْْخْتَ يْنِ إِلََّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ غَفُوراً رحَِيمًا 

رَ مُسَافِحِينَ  فَمَا أيَْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّوِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَ بْتَ غُوا بأَِمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَي ْ

هُنَّ فَآتُوىُنَّ أُجُورَىُنَّ فَريِضَةً   وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ رَاضَيْتُمْ بِوِ مِنْ بَ عْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللَّوَ كَانَ اسْتَمْتَ عْتُمْ بِوِ مِن ْ

{  24: النساء{عَلِيمًا حَكِيمًا 

 ―Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, 

kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas 

kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang 

demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya 

bukan untuk berzina. Maka (perempuan-perempuan) istri-istri yang telah 

kamu nikmati di antara mereka, maka berikanlah kepada mereka mahar 

(mas kawin) mereka dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Tetapi 

tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, 
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setelah ditetapkannya (mahar), sesungghuhnya Allah maha mengetahui 

dan maha bijaksana‖. (al-Nisā‘: 24)
275

  

 

a.  Tafsir Surat al-Nisā’ Ayat 24 dan Indikasinya Menurut Sunnī 

a.1. Menurut Madhhab Mālikīyah 

Seorang ulama dari kalangan Madhhab Mālikīyah, yaitu Al-Qurţubī 

(w.671 H) menafsirkan bahwa lafadzz istimtā‟ itu bermakna bersenang-senang. 

Dan lafadzz ujūr itu bermakna mahar. Mahar tersebut disebut ujȗr (upah/ongkos) 

karena berposisi sebagai upahnya bersenang-senang. Dan teks ayat di atas 

menyebut mahar tersebut sebagai upah dan menerangkan sebagai imbalan dari 

budu‟(farji‘), karena mengambil manfaat dari sesuatu itu disebut dengan ujūr 

(sewa/ upah ). 

Para ulama berselisih tentang ma‟qūd „alayh (yang diakad) dalam 

nikah, kira-kira yang mana? Apakah badan dari si istri atau manfaat budu‟ (farji‘), 

ataukah kehalalan secara umum?, pendapat yang dhahir adalah menghimpun dari 

ketiga-tiganya, karena kehendak dari akad nikah adalah untuk menghimpun dari 

ketiganya
 
.
276

 

Para ulama juga berselisih pendapat tentang makna ayat tersebut. 

Hasan dan Mujahid (w.104 H), dan yang lainnya berpendapat bahwa maknanya 

adalah: ―maka wanita-wanita yang telah kalian ambil manfaatnya dan kalian 

bersenang-senang dengannya dengan pernikahan yang sah, maka berikanlah 

mahar wanita-wanita itu‖.
277

 

Ibn Khuwayz mengatakan, bahwa tidak boleh mengarahkan makna 

ayat tersebut kepada pembolehan nikah mut‘ah, karena Nabi Saw. telah melarang 

dan mengharamkannya. Hal ini juga karena terdapat firman Allah ( فأنكحوىن بإذن

(أىلهن   yang secara umum menegaskan bahwa pernikahan itu harus seizin wali 

dan dua orang saksi. Inilah pernikahan yang sah secara shar‘ī. Sementara praktek 

nikah mut‘ah tidaklah demikian. 
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 Departemen Agama R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Surabaya: Mahkota, 2002), 106 
276

 Abū ‗Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anşārī al-Qurţubī, al-Jāmi‟ Li Ahkām al-Qur‟an, 

Jilid V (Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2006), 214 
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 al-Qurţubī, Ibid, 214 
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Menurut al-Qurţubī, Jumhur ulama berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan ayat tersebut di atas adalah nikah mut‘ah yang ada pada masa 

permulaan Islam. Hal ini didasarkan atas qira‟at Ibn ‗Abbās, Ubay, dan Ibn 

Jubayr (  Namun kemudian, Nabi ,(فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى فأتوىن أجورىن

Saw. melarangnya.
278

 Hal ini menurut al-Qurţubī, karena terdapat banyak 

riwayat-riwayat itu (pelarangan mut‘ah) yang semuanya terdapat di dalam sahih 

muslim dan selainnya, yaitu riwayatnya ‗Alī yang melarang nikah mut‘ah.
279

  

 

a.2.  Menurut Madhhab Hanafīyah 

Seorang mufassirīn dari kalangan Madhhab Hanafīyah, yaitu Abū 

Bakr Ahmad bin ‗Alī al-Rāzī al-Jaşşāş (w. 370 H) memberikan penafsiran dalam 

kitabnya, Ahkām al-Qur‟an sebagaimana di bawah ini. 

Firman Allah (  ,Menurutnya .(فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة

lafadz ini di‟aţāfkan kepada lafadz sebelumnya yang berisi kebolehan menikahi 

selain wanita-wanita yang diharamkan di dalam firman Allah :  .وأحل لكم ما وراء ذلكم 

Kemudian Allah berfirman: فما استمتعتم بو منهن. Maksudnya adalah apabila kalian 

telah menyetubuhi wanita-wanita itu. فآتوىن أجورىن maka berilah upah-upah 

mereka dengan sempurna. Hal ini seperti firman Allah 
280  وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

dan firman allah 281فلَّ تأخذوا منو شيئا 
 (jangan mengambil kembali mahar itu). 

Istimtā‟ itu adalah pengambilan manfaat. Lafadz tersebut di sini diucapkan 

sebagai sindiran (kinayah) dari lafad dukhūl (penyetubuhan). Allah berfirman 

282.أذىبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
 Maksudnya adalah kalian bersegera 

dalam pengambilan manfaat pada wanita-wanita itu. Dan firman Allah lagi 

                                                           
278

  Ibid, 215 
279
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280
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281

 Ibid, 4: 20 
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283  maksudnya adalah kalian telah menikmati bagianmu dari , فاستمتعتم بخلَّقكم

dunia.
284

 

Setelah Allah mengharamkan wanita-wanita yang haram dinikahi di 

dalam ayat sebelumnya (surat al-Nisā‘ ayat 23) حرمت عليكم أمهاتكم الخ yakni 

pelarangan menikahi para ibu serta wanita-wanita lain yang disebut dalam ayat 

itu. Ayat berikutnya di‟aţāfkan kepada ayat sebelumnya yaitu  وأحل لكم ما وراء ذلكم. 

Yang dikehendaki dari ayat tersebut adalah kebolehan menikahi wanita-wanita 

yang tidak diharamkan yang secara tegas dilarang. Kemudian Allah SWT. 

berfirman أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين maksudnya adalah menikah dengan 

tidak berbuat zina. Kemudian Allah mengaţafkan lafadz berikut kepada ayat 

sebelumnya فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن . Pada ayat ini Allah mewajibkan 

kepada para suami untuk membayar mahar dengan sempurna. Pada ayat berikut 

ini Allah menyebut mahar dengan ―ajr” dalam firman  Allah  فانكحوىن بإذن أىلهن

285وأتوىن أجورىن
 . Allah menyebut mahar dengan ajr. Demikian pula yang dimaksud 

dari lafad ujūr pada ayat tersebut adalah mahar. Hal itu karena mahar berposisi 

sebagai kompensasi dari pengambilan manfaat. Ia bukan sebagai kompensasi dari 

benda-benda. Sebagaimana penyebutan ujrah sebagai kompensasi pengambilan 

manfaat dari suatu rumah atau hewan kendaraan (dalam akad ijārah)
286

 

Kemudian al-Jaşşāş menghubungkan dengan pendapat pendiri 

Madhhab Hanafīyah, yaitu Abū Hanīfah. Menurutnya ketika Allah menyebut 

mahar dengan ajr  itu merupakan dalil atas kebenaran pendapat Abu Hanifah 

bahwa seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita kemudian menikahinya 

maka lelaki tersebut tidak terkena had zina. Kenapa? Karena allah menyebut 

mahar dengan ajr. Hal ini seperti perkataan seseorang: “Aku memberi mahar 
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kepadamu (perempuan) sekian.” Namun akad tersebut dikategorikan sebagai 

nikah yang rusak fasīd karena tiadanya saksi-saksi. Allah berfirman ولَ جناح عليكم  

287 أن تنكحوىن إذا آتيتموىن أجورىن
 

Al-Jaşşāş mengakui bahwa terdapat riwayat-riwayat dari Ibn ‗Abbās 

yang mentakwilkan firman Allah فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن dengan mut‟ah al-

nisā‟, karena ayat ini berkenaan dengan kebolehan nikah mut‘ah.
288

 Banyak 

terdapat riwayat-riwayat yang menceritakan (dalam kitab al-Jaşşāş) bahwa Ibn 

‗Abbās membolehkan nikah mut‘ah. Namun pada akhirnya, Ibn ‗Abbās meralat 

pendapatnya.
289

 

Demikian juga diriwayatkan terdapat qirā‘atnya Ubay bin Ka‘ab yang 

berbunyi : فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى فأتوىن أجورىن . Namun, ketika Ubay bin 

Ka‘ab ditanyakan, ia menjawab: “mut‟ah itu seperti orang yang terdesak untuk 

mengkonsumsi bangkai, darah, dan daging babi.” Dengan jawaban seperti itu 

Ubay membolehkan mut‘ah dalam kondisi terdesak.
290

 

Argumen yang diajukan kelompok penganut mut‘ah dengan 

mengemukakan ayat فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن dengan menggunakan 

qiraatnya Ubay bin Ka‘ab إلى أجل مسمى itu menurut Al-Jaşşāş tidak pada 

tempatnya. Karena menetapkan kata ajal di dalam tilawah itu tidak boleh. Dan 

lafadz ajal sendiri tidak ditetapkan dalam al-Qur‘an. Kalau memang kata ajal  

disebutkan dalam al-Qur‘an, maka niscaya al-Qur‘an juga akan menyebutkan 

tentang mut‟ah al-nisā‟. Boleh-boleh saja kata ajal dimasukkan dalam kata mahar, 

maka takdirnya akan berbunyi:  

فما دخلتم بو منهن إلى أجل مسمى فأتوىن مهورىن عند حلول الْجل 
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“Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (setubuhi) dengan suatu 

mahar yang telah sampai kepada masa yang telah ditentukan. Maka berikanlah 

mahar-mahar mereka ketika sudah jatuh tempo‖. 

Lebih lanjut al-Jaşşāş berpendapat, indikasi ayat tersebut 

menunjukkan makna yang dimaksud adalah nikah, bukan mut‘ah. Hal itu bisa 

ditelusuri melalui tiga cara: (1) lafadz tersebut di‟aţāfkan kepada kebolehan nikah 

di dalam ayat وأحل لكم ما وراء ذلكم. Ayat ini menunjukkan secara pasti terhadap 

bolehnya menikahi selain wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Para ulama 

sepakat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah nikah. Karenanya, penyebutan 

istimtā‟ itu berfungsi sebagai penjelas terhadap hukumnya wanita yang dicampuri 

dan ia berhak terhadap semua maskawinnya. 2) firman محصنين, kemuhsonan itu 

hanya bisa diperoleh melalui sarana pernikahan yang sah. Seseorang yang 

mencampuri seorang wanita dengan akad mut‘ah tidak bisa menyandang predikat 

muhson. Karenanya, al- Jaşşāş meyakini bahwa yang dimaksud dari ayat tersebut 

adalah nikah. 3) firman غير مسافحين, allah menamai zina dengan سفاح karena dalam 

zina itu tidak terdapat hukum-hukum nikah baik itu tetapnya nasab, wajibnya 

iddah, dan lain-lain. Karenanya, hal-hal yang terdapat dalam perzinahan itu juga 

terdapat dalam mut‘ah. Maka mut‘ah itu berbanding lurus dengan zina. Orang-

orang yang berpendapat bahwa mut‘ah itu bisa juga disebut سفاح itu muaranya 

sama. Kenapa? Karena orang-orang yang berzina itu juga disebut مسافح. Karena 

jimak yang ia lakukan hanyalah bertujuan untuk mengalirkan air (mani) dengan 

cara yang batil tanpa ada pengakuan nasab. 

Selanjutnya  al-Jaşşāş berpendapat bahwa, pendapat yang populer 

yang dinisbatkan kepada Ibn ‗Abbās tentang kebolehan mut‘ah dengan berbagai 

riwayat yang mengitarinya. Salah satunya adalah pembolehan Ibn ‗Abbās itu 

dengan cara menakwil ayat. Padahal dalam ayat tersebut tidak ada indikasi 

(dalālah) atas kebolehan mut‘ah. Justru indikasi dari ayat tersebut adalah berupa 

larangan mut‘ah dari berbagai sisi. Kemudian al-Jaşşāş berkata: Aku berbaik 
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sangka terhadap riwayat dari Ibn „Abbās ini hanyalah sebuah khalayan dari 

perawinya. Karena kapasitas keilmuan Ibn „Abbās tidak diragukan lagi. Oleh 

karena itu, maka riwayat yang benar adalah yang menyatakan bahwa Ibn „Abbās 

mengharamkan mut‟ah dan meralat pendapatnya.
291

 

Senada dengan al-Jaşşāş, Ulama Hanafīyah yaitu al-Kasānī (w.587 H) 

dan al-Zayla‘ī berpendapat bahwa yang dimaksud dalam istimtā‟ dalam ayat 

tersebut adalah nikah, dan yang dimaksud dengan ujrah adalah mahar. Hal ini 

didasarkan kepada firman allah فانكحوىن بإذن أىلهن وأتوىن أجورىن.
 292

 Adapun 

pendapat yang menganggap bahwa ayat tersebut berindikasikan mut‘ah, itu sangat 

lemah. Karena ayat itu jelas menunjukkan kepada pernikahan dā‟im. Karena jika 

seorang suami telah beristimtā‟ (menyetubuhi) istrinya maka dia berkewajiban 

untuk membayar mahar. Yang menguatkan pendapat ayat tersebut mengandung 

indikasi nikah dā‘im, adalah karena terletak setelah pembahasan tentang wanita-

wanita yang haram dinikahi. Sedangkan penyebutan mahar diganti dengan kata 

ajr itu tidak serta merta menunjukkan atas kompensasi mut‘ah. Dalam ayat lain 

mahar itu sering disebut dengan ajr seperti firman Allah 
293 ياأيها النبى إنا أحللنا لك 

 yang dimaksud dari kata ujur adalah mahar. Juga seperti أزواجك اللَّتى ءاتيت أجورىن

firman allah فانكحوىن بإذن أىلهن وأتوىن أجورىن maksudnya adalah mahar.
 294

 

 

a.3.  Menurut Madhhab Shāfi’īyah  

Dalam kitab Ahkām al-Qur‟an Li al-Shāfi‟ī yang disusun oleh Al-

Bayhaqī al-Naysābūrī (w. 458 H), al-Shāfi‘ī mengatakan bahwa yang dimaksud 

ayat فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن adalah nikah.
295
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digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

112 

 

Al-Rāzī dalam al-Tafsīr al-Kabīrnya mengatakan bahwa kata istimtā‟ 

itu secara etimologi bermakna pengambilan suatu manfaat. Setiap sesuatu yang 

diambil manfaatnya itu disebut matā‟ (harta benda/barang). Dikatakan:  استمتع

فيمن  seorang laki-laki bersenang-senang dengan anaknya). Dikatakan (الرجل بولده

 ia tidak bisa( : لم يتمتع بشبابو ,(bagi seseeorang yang mati muda)  مات في زمان شبابو

mengambil manfaat (bersenang-senang) di usia mudanya(. Allah berfirman  أذىبتم

 kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik( طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinyanya). 

maksudnya mengambil manfaatnya 

Menurut al-Rāzī, untuk memahami ayat فما استمتعتم بو منهن , terdapat 

dua cara: 

1. Maka wanita-wanita yang telah dinikahi itu dan kalian telah bersenang-

senang dengannya, dengan berjimak atau akad, maka berilah maskawin 

mereka itu. Kemudian pengembalian dhomir itu tidak dikembalikan 

kepada lafadz ما karena tidak akan terjadi kekaburan makna, sama halnya 

dengan ayat إن ذلك لمن عزم الْمور (sesungguhnya perbuatan yang demikian 

itu termasuk dari hal-hal yang diutamakan).
296

 

2. Lafadz ما dalam  ayat ما وراء ذلكم  bermakna wanita-wanita. Sementara lafad 

 itu berfaedah al-tab‟īd (membag-bagi). Domir dalam منهن dalam ayat من

                                                                                                                                                               
mengkaitkan dengan firman Allah :  ِٓ ٚاِوأح ِؤِٕخ إْ ٚ٘جذ ٔفَٙب ٌٍٕجٟ إْ أهاك إٌجٟ أْ ٠َزٕىؾٙب فبٌظخ ٌه

 dan perempuan-perempuan mukmin yang menyerahkan/ menghadiahkan dirinya) كْٚ اٌّؤ١ِٕٓ

kepada Nabi Saw. Kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan itu 

semua orang mukmin). Maksudnya menurut al-Shāfi‘ī, dengan kerelaan hati perempuan-

perempuan tersebut menyerahkan diri kepada Nabi tanpa mahar. Hal ini merupakan 

kekhususan bagi Nabi, bukan untuk selainnya. al-Shāfi‘ī, Ahkām al-Qur‟an, Jilid I, (Kairo: 

Maktabah al-Khānjī, 1994), 199 
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lafad بو itu kembali kepada ما , karena satu lafadz dan di dalam ayat فأتوىن 

itu juga dikembalikan kepada ما , karena berkumpul dalam satu makna. 

Ayat أجورىن itu bermakna maskawin. Ayat َومن لم يستطع منكم طول sampai 

297  itu juga yang dimaksud adalah فانكحوىن بإذن أىلهن وآتوىن أجورىن

maskawin. Begitu pula ayat فآتوىن أجورىن. Dalam ayat yang lain ini, Allah 

juga berfirman :  ولَ جناح عليكم أن تنكحوىن إذا آتيتموىن أجورىن. 

Kenapa mahar disebut ajr? Karena mahar itu berposisi sebagai kompensasi 

dari pengambilan manfaat. Ia bukanlah sebagai kompensasi dari benda-

benda. Sebagaimana penamaan kompensasi pengambilan manfaat suatu 

kendaraan dan rumah dalam akad ijārah.
298

 

 

Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H) dalam al-Tafsīr al-Kabīrnya 

mengutip pendapat al-Shāf‘ī dan Abū Hanīfah, al-Shāf‘ī berpendapat bahwa 

khalwat yang sah itu tidak menetapkan akan adanya kewajiban pembayaran 

mahar. Sementara menurut Abū Hanīfah hal itu wajib. Dalil dari pendapat al-

Shāfi‘ī adalah firman فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن. Ayat tersebut memberi kesan 

terhadap kewajiban membayar mahar kepada wanita-wanita sebagai imbalan 

istimtā‟ (bersenang-senang) itu. Ketika khalwat yang sah itu menetapkan akan 

kewajiban mahar maka secara dhahir khalwat yang sah itu pasti didahului dengan 

adanya istimtā‟. Maka kewajiban mahar tetap sebelum adanya istimtā‟.
299

 

Lebih lanjut menurut al-Rāzī, dalam surat al-Nisā‘ ayat 24 tersebut, 

terdapat dua pendapat di kalangan umat Islam sebagai berikut: 

1. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya lafadz أن تبتغوا بأموالكم maksudnya 

adalah mencari wanita dengan berbekal harta dengan cara menikah dan 
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firman Allah فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن. Jika istimtā‟ itu sampai 

berujung pada persetubuhan maka si suami wajib membayar mahar secara 

penuh. Dan Jika istimtā‟ itu hanya berhenti pada akad nikah tanpa ada 

persetubuhan maka kewajiban mahar hanya separuh dari yang tertera dalam 

akad.
300

 

2. Pendapat yang kedua: yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mut‘ah. 

Praktek mut‘ah itu adalah ketika seorang lelaki menyewa seorang 

perempuan dengan kompensasi harta yang telah disepakati sampai batas 

waktu tertentu hingga laki-laki itu berhak untuk menyetubuhi wanita yang 

dikontraknya itu.
 301

 

 

Terkait dengan klaim kelompok penganut mut‘ah bahwa surat al-Nisā‘ 

ayat 24 adalah terkait khusus dengan kebolehan mut‘ah, maka al-Razī dalam al-

Tafsīr al-Kabīrnya menjawabnya bahwa, memang betul ayat tersebut mencakup 

tentang mut‘ah dan dapat dijelaskannya dari tiga sisi:  1) pertama-tama allah 

menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi dalam firman  حرمت عليكم أمهاتكم

 Kehalalan yang .وأحل لكم ما وراء ذلكم kemudian allah berfirman di akhir ayat , الخ

dimaksud di sini (akhir ayat) adalah keharaman yang ada pada awal ayat itu. Akan 

tetapi keharaman yang terdapat di awal surat itu adalah nikah. Maka kehalalan 

yang ada di akhir surat pun adalah nikah juga. 2) allah berfirman محصنين. 

Kemuhsonan itu didapat melalui pernikahan yang sah. 3) firman غير مسافحين. Zina 

itu juga disebut سفاح karena tujuan dari zina adalah untuk mengalirkan air (mani). 

Anak tidaklah menjadi tujuan dalam perzinahan. Termasuk juga kemaslahatan-

kemaslahatan lainnya yang terdapat dalam nikah tidaklah menjadi tujuan dalam 

perzinahan. Tujuan dari praktik mut‘ah adalah mengalirkan air (mani)/mengumbar 

nafsu. Karenanya, mut‘ah dikategorikan sebagai perzinahan. Pendapat ini diusung 
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oleh Abū Bakar al-Razī. Pada poin pertama itu seakan-akan allah menyebutkan 

kelompok wanita-wanita yang haram untuk digauli. Kemudian allah berfirman 

-maksudnya boleh menggauli wanita selain kelompok وأحل لكم ما وراء ذلكم

kelompok itu. Kemudian al-Razī menyindir kelompok penganut mut‘ah dengan 

perkataan:‖Pertanyaannya adalah kira-kira di mana letak kerusakan/kerancuan 

kalimat itu?‖. 

Lebih lanjut al-Razī menjelaskan bahwa pada poin kedua titik 

tekannya adalah bahwa kemuhşanan itu bisa diperoleh dari pernikahan yang sah. 

Pada poin ketiga menjelaskan bahwa zina itu disebut dengan سفاح karena tujuan 

perzinahan adalah mengalirkan air (mani). Sementara mut‘ah tidaklah demikian. 

Karena tujuan mut‘ah itu memang untuk mengalirkan air (mani) tetapi dengan 

menggunakan jalan yang mendapat restu dari allah.  

Selanjutnya al-Razī berkata:  

―Jika kalian berkata bahwa mut‘ah itu haram?, maka kami jawab: inilah 

pembahasan utama kita. Mengapa kalian berkata demikian? Padahal 

argumenasi kalian sangat rapuh. Yang harus kita pedomi dalam masalah 

ini adalah: kami (Sunnī) tidak mengingkari bahwa mut‘ah itu pernah 

dibolehkan. Kami hanya ingin berkata: mut‘ah itu sudah dinasakh. Atas 

ketentuan ini menjadi jelas bahwa jika ayat itu menunjukkan atas 

pensyariatan mut‘ah, maka tidak mungkin ayat itu kita anggap cacat. Hal 

ini pula yang kita jadikan jawaban atas argumenasi mereka yang 

berpedoman kepada qira‘at Ubay dan Ibn ‗Abbās. Karena qiraat mereka 

berdua itu dari aspek ketetapan hukumnya menunjukkan bahwa mut‘ah 

memang pernah disyariatkan dan kami (Sunnī) tidak menyanggahnya. 

Kami hanya ingin berkata bahwa mut‘ah itu telah dihapus‖.
302

 

 

al-Māwardī (w.448 H) dalam al-Hāwī al-Kabīrnya menjelaskan 

terkait dengan ayat  فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن , menurutnya dapat ditinjau dari 

dua sisi: 

1. Bahwasanya ‗Alī dan Ibn Mas‘ūd meriwayatkan bahwa ayat tersebut telah 

dihapus dengan ayat talak, iddah, dan waris. 
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2. kata istimtā‟ maksudnya adalah bersenang-senang dengan wanita dalam 

pernikahan. Sedangkan perkataan Ibn Mas‘ūd  إلى أجل مسمى itu yang 

dimaksud adalah mahar (yang ditentukan), bukan akad.
 303

  

 

Ibn Kathīr (w. 774 H) dalam kitab tafsirnya berpendapat bahwa 

keumuman ayat tersebut dijadikan dalil atas praktek mut‘ah. Tak diragukan lagi 

bahwa mut‘ah pernah disyariatkan pada masa permulaan islam kemudian setelah 

itu hukum kebolehannya dinaskh. Imam Shāfi‘ī dan sekelompok ulama 

berpendapat bahwa kebolehan dan larangan mut‘ah itu berlangsung masing-

masing dua kali. Menurut Mujāhīd, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan 

mut‘ah. Namun menurut jumhur justru sebaliknya. Pijakan dari pendapat jumhur 

adalah hadith yang terdapat dalam kitab sahih Bukhāri dan Muslim dari ‗Alī bin 

Abī Ţālib dan Sabarah.
304

 

 

Adapun Menurut al-Ţabarī (w. 310 H) dalam kitab tafsirnya, Jāmi‟ al-

Bayān „An Ta‟wīl Ay al-Qur‟an mengatakan bahwa para pakar takwil berselisih 

pendapat dalam menakwil فما استمتعتم بو منهن . Sebagian ulama berpendapat: makna 

dari ayat itu adalah wanita-wanita yang telah kalian nikahi kemudian kalian 

menyetubuhi mereka, فآتوىن أجورىن فريضة maka berikanlah maskawin mereka itu 

sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan. Kelompok ini memaknakan lafadz 

istimtā‟ dengan makna nikah dan memperkuat pendapatnya dengan beberapa 

riwayat di antaranya:
305

  

حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن 

إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم : ، يقول"فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورَىن فريضة:"ابن عباس قولو

                                                           
303

Abū al-Hasan ‗Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardī, al-Hāwī al-Kabīr, Jilid IX (Beirut: 

Dar al-Kutub al-‗Ilmīyah, 1994),  331 
304

 Abū al-Fidā‘ Ismā‘īl Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr, Jilid I  (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 475 
305

 Abū Ja‘far Muhammad bin Jarīr al-Ţabarī, Jāmi‟ al-Bayān „An Ta‟wīl Ay al-Qur‟an, Jilid V, 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 17 
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وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ  ):ىو النكاح، وىو قولو" الَستمتاع"نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّو  و

 (نِحْلَةً 

―Al-Muthnī bercerita padaku. Ia berkata: „Abdullah bin Şāleh 

bererita padaku. Ia berkata: muawiyah bin soleh bercerita padaku dari ali bin 

Abī Ţalhah, dari Ibn „Abbās tentang firman Allah  فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن

 Ibn ‗Abbās berkata: ―jika seorang lelaki dari kalian mengawini seorang .فريضة

wanita. Kemudian ia menikah lagi pada kesempatan lain. Maka lelaki tersebut 

wajib membayar maharnya secara penuh‖. Kata istimtā‟ itu bermakna nikah. 

Sebagaimana firman Allah: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (dan berikanlah maskawin 

kepada perempuan yang kamu nikahi dengan penuh kerelaan)‖. 

Kelompok lainnya berpendapat bahwa takwil dari ayat  tersebut 

adalah: wanita-wanita yang telah kalian reguk kenikmatannya dengan adanya 

ongkos sebagai imbalan dari kesenangan yang didapatkannya. Ayat tersebut tidak 

menunjukkan kepada praktek nikah yang biasa yang mengharuskan adanya wali, 

saksi-saksi, dan mahar. Tegasnya kelompok ini mengklaim bahwa ayat ini adalah 

dalil kebolehannya nikah mut‘ah. Kelompok ini memperkuat pendapatnya dengan 

riwayat – riwayat salah satunya:
306

 

فما استمتعتم :"حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاىد

 يعني نكاحَ المتعة: ، قال"بو منهن

―Muhammad bin ‗Umar bercerita padaku, ia berkata: Abū ‗Āşim 

bercerita padaku dari ‗Īsā dari Ibn Abī Najīh dari Mujāhad: ―ayat ( فما 

 .‖itu bermakna nikah mut‘ah ( استمتعتم بو منهن

Dari kedua kubu tersebut, Abū ja‘far al-Ţabarī mengatakan bahwa  

takwil yang paling utama yang mendekati kebenaran di antara kedua kubu yang 

saling berseberangan tersebut adalah pentakwilan kelompok pertama yang 

                                                           
306

 Lebih lengkapnya lihat lampiran riwayat al-Ţabarī. al-Ţabarī , Ibid, 18 
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berisikan: perempuan-perempuan yang kalian nikahi, kemudian kalian 

menjimaknya maka berikanlah mereka maskawin. Hal ini diperkuat dengan 

adanya dalil yang mengharamkan nikah mut‘ah yang berbeda dengan nikah sah 

dan kepemilikan budak sebagaimana sabda Rasulullah :
307

 

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال، حدثني الرَّبيع بن سبرة 

استمتعوا من ىذه النساء والَستمتاع عندنا يومئذ : أن النبي صلى الله عليو وسلم قال: الجهني، عن أبيو

 التزويج

Ibn Wakī‘ bercerita padaku. Ia berkata: ―Ubay bercerita padaku dari ‗Abd 

al-Azīz bin ‗Umar bin ‗Abd al-‗Azīz. Ia berkata: Rabī‘ bin Sabrah al-Juhnī 

bercerita padaku dari bapaknya dari Nabi: Nabi bersabda: beristimtā‘lah 

dengan wanita ini. Istimtā‘ menurut kita pada saat itu adalah 

pernikahan.‖
308

 

 

Setelah mengemukakan dua pandangan sebagaimana di atas, 

Kemudian al-Ţabarī menegaskan bahwa nikah mut‘ah yang berbeda dengan nikah 

yang sah seperti pada umumnya adalah haram. Hal itu dapat dirujuk dalam kitab-

kitab karangannya. Lebih lanjut ia memberikan pendapat bahwa khabar yang 

diriwayatkan dari Ubay bin Ka‘ab dan Ibn ‗Abbās tentang qiraat ( فما استمتعتم بو 

-itu adalah qiraat yang berbeda dengan mushaf (منهن إلى أجل مسمى فأتوىن أجورىن

mushaf kaum muslimin. Sebagai pertimbangan, tidak boleh bagi seseorang untuk 

menambah-nambahi al-Qur‘an dengan sesuatu pun di mana sesuatu itu tidak 

bersumber dari hadith yang qaţ‟ī.
309

 

 

a.4.  Menurut Madhhab Hanābilah 

salah seorang ulama Hanābilah, al-‗Uthaymīn dalam kitab Sharh al-

Mumti‟ „Alā Zād al-Mustaqni‟ menanggapi terkait kontroversi pentakwilan Ayat 

                                                           
307

 Ibid, 19 
308

 Ibid, 20 
309

 Ibid, 20 
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 tersebut, ia mengatakan bahwa ayat tersebut فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن

merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menunjukkan bahwa seseorang 

boleh mencari (istri) berbekal hartanya dengan status ihşān (memelihara diri) 

dengan tidak melakukan zina. Sudah menjadi maklum bahwa nikah mut‘ah itu 

sangat mirip dengan zina. Seakan-akan praktek tersebut merupakan sewa-

menyewa untuk melakukan seks pada waktu tertentu. Kandungan dari ayat 

tersebut yang benar adalah jika kalian bersenang-senang dengan wanita-wanita 

(istri-istri) itu, maka harta-harta yang telah kalian berikan itu merupakan hak bagi 

mereka. Maskawin itu menjadi tetap sebab adanya istimtā‟ dengan perantara 

perkawinan walaupun tidak ada seks. Berangkat dari pemahaman ini, maka 

mut‘ah itu adalah haram dan batil.
310

 Adapun qira‘at yang diriwayatkannya Ibn 

‗Abbās, Ubay bin Ka‘ab dan Ibn Mas‘ūd فما استمتعتم بو منهن إلى أجل مسمى tidak bisa 

digunakan sebagai dalil karena sudah dinasakh.
 311

 

 

                                                           
310

 Muhammad bin Şālih al-‗Uthaymīn, Sharh al-Mumti‟ „Alā Zād al-Mustaqni‟, Jilid XII (Saudi 

Arabia : Dar al-Jawzī, 2001), 183-184 
311

 al-‗Uthaymīn, Ibid, 184  
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b.  Tafsir Surat al-Nisā’ Ayat 24 dan Indikasinya Menurut Shī’ah Ithnā 

‘Asharīyah. 

Ibrāhīm al-Qummī dalam Tafsīr al-Qummīnya, menafsirkan ayat  فما

 menyandarkan kepada pernyataan al-Şādiq bahwa ayat  استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن

tersebut merupakan dalilnya nikah mut‘ah dengan qira‘at  فما استمتعتم بو منهن إلى أجل

.مسمى فأتوىن أجورىن
312

 Demikian juga dengan Hāshīm al-Bahrānī dalam kitab al-

Burhān Fī Tafsīr al-Qur‟annya mentakwilkan bahwa ayat tersebut berindikasi 

pada nikah mut‘ah dengan mendasari pentakwilannya pada kitab-kitab riwayat 

Shī‘ah.
313

 

Al-Ţibrisī dalam kitab Majma‘ al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur‘an mengakui 

bahwa para ulama dalam mentakwil ayat فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن terpecah 

menjadi dua golongan, yaitu:  

1. Pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud istimtā‟ pada ayat itu 

adalah memenuhi keinginan dalam gemerlapnya kenikmatan. Pendapat ini 

diriwayatkan dari hasan, Mujahad, dan Ibn zaid. Karenanya, makna yang 

dikandung dalam ayat tersebut menurut pendapat ini adalah: maka kepada 

wanita-wanita yang telah kalian bersenang-senang dengan mereka dan 

kalian berlezat-lezat dengan mereka dengan sarana pernikahan maka berilah 

upah mereka. 

2. Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud dari kata istimtā‟ dalam 

ayat tersebut adalah nikah mut‘ah. Nikah mut‘ah adalah suatu pernikahan 

yang bisa terlaksana dengan adanya mahar yang ditentukan dan adanya batas 

waktu yang jelas. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibn ‗Abbās, Sidī, dan Ibn 

Sa‘īd serta sekelompok dari Tābi‘īn. Pendapat ini adalah madhhab yang 

dianut oleh kelompok Shī‘ah.  

                                                           
312

 Abū al-Hasan ‗Alī bin Ibrāhīm al-Qummĭ, Tafsīr al-Qummī, Jilid I  (Qum: Mu‘assisah Dar al-

kitab, t.t.), 136 
313

 Hāshīm al-Bahrānī, al-Burhān Fī Tafsīr al-Qur‟an, Jilid III (Beirut: Mu‘assasah al-‗Amā, 

2006), 204 – 208. Lihat Lampiran riwayat dalam kitab al-Burhān Fī Tafsīr al-Qur‟an. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

121 

 

Menurut al-Ţibrisī,  pendapat yang nomor dua adalah lebih relevan 

dengan konteks ayat itu. Karena lafad istimtā‟ dan tamattu‟ itu walaupun pada 

dasarnya juga bisa dimaknai atas pengambilan suatu manfaat dan untuk mencicipi 

kelezatan namun ia menjadi khusus manakala ada kebiasaan syara‘ yang 

mengharuskan adanya kekhususan itu. Lebih-lebih jika disandarkan kepada lafad 

wanita. Karenanya, makna ayat tersebut menurut pendapat ini adalah: kapanpun 

kalian melakukan akad dengan wanita-wanita dengan suatu akad yang disebut 

mut‘ah maka berikanlah mahar wanita-wanita itu.
314

 

Adanya kaitan kewajiban membayar setelah terjadinya istimtā‟ itu 

merupakan putunjuk bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah praktek 

mut‘ah.  Karenanya, makna dari ayat tersebut adalah ―akad yang khusus (mut‘ah) 

ini bukanlah jimak dan kenikmatan itu. Karena kewajiban mahar itu disebabkan 

adanya akad yang dilangsungkan. 

Yang menguatkan bahwa yang dimaksud lafadz istimtā‟ itu bukanlah 

pengambilan suatu manfaat dan jimak adalah, jika seseorang melakukan akad dan 

belum sempat merasakan manfaat/ menikmati wanita tersebut, seharusnya ia tidak 

wajib membayar mahar. Padahal di sisi lain jika laki-laki itu mentalak si wanita 

dan laki-laki itu belum menyetubuhi si wanita maka laki-laki itu wajib membayar 

separuh dari maharnya. Dan jika yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nikah 

dā‘im maka si wanita berhak untuk mendapatkan seluruh maharnya dengan sebab 

akad itu sendiri. Karena allah berfirman: فآتوىن أجورىن maksudnya adalah mahar-

mahar wanita itu. Padahal kita semua sepakat bahwa hal itu (pembayaran semua 

mahar dalam madhhab Sunnī) itu tidak wajib. Kewajiban membayar mahar secara 

sempurna dalam nikah mut‘ah itu disebabkan adanya akad yang dilangsungkan, 

bukan karena yang lain.
 315

 

Demikianlah pendapat al-Ţibrisī dalam mentakwilkan surat al-Nisā‘ 

ayat 24. Kemudian untuk menguatkan pendapatnya, ia mengemukakan riwayat-

                                                           
314

 Abū ‗Alī al-Fadl bin Hasan al-Ţibrisī, Majma‟ al-Bayān fĭ Tafsīri al-Qur‟an, Jilid III (Beirut: 

Dar al-Murtadā, 2006), 50 
315

 al-Ţibrisī, Ibid, 51 
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riwayat Ibn ‗Abbās, Ubay bin Ka‘ab, ‗Imrān bin Husayn, dan Jābir yang hampir 

sama dengan riwayat pada umumnya.
316

 

Penafsir lain dari Ulama Shī‘ah yang terkenal dengan ahl tafsir dan 

fiqh, yaitu al-Ţabāţabā‘ī yang terkenal dengan tafsir al-Mizānnya. Pada awalnya 

Ia menafsirkan ayat فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن dengan riwayat-riwayat dan 

athar sahabat yang cukup banyak sekali dari kitab-kitab Sunnī khususnya riwayat 

Ibn ‗Abbās, dan juga riwayat-riwayat dari ahl al-bayt yang terdapat di kitab-kitab 

Shī‘ah sendiri. Di antaranya :
317

 

Dalam kitab al-Kāfī, abū Başir berkata: ―aku bertanya kepada Abu 

Ja‟far tentang mut‟ah? Ia menjawab: “Telah diturunkan dalam al-Qur‟an  فما

  .استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة ولَ جناح عليكم فيما تراضيتم بو من بعد الفريضة

Dalam al-Kāfī dengan sanad dari Ibn Abū ‗Umayr dari orang yang 

menceritakan dari Abū ‗Abdillah, ia berkata: telah diturunkan  فما استمتعتم بو منهن إلى

 أجل مسمى فأتوىن أجورىن فريضة ولَ جناح عليكم فيما تراضيتم بو من بعد الفريضة

Kemudian  al-Ţabāţabā‘ī  mengatakan bahwa al-‗Iyāshī  

meriwayatkan qiraat ini (  dari Abū Ja‘far. Jumhur juga ( إلى أجل مسمى

meriwayatkan qira‘at ini melalui berbagai jalan dari Ubay bin Ka‘ab dan Abdullah 

bin ‗Abbās. Dan mungkin yang dimaksud dengan riwayat-riwayat yang sama ini 

adalah penunjukan lafad atas makna (dalalah „alā ma‟nā) bukan turunnya 

lafad.
318

 

Lebih lanjut al-Ţabāţabā‘ī menanggapi kritikan ulama-ulama Sunnī 

yang mengatakan bahwa qira‘at Ibn ‗Abbās itu adalah qira‘at shad dan tidak bisa 

dikategorikan sebagai al-Qur‘an. Padahal periwayatan yang sah dalam masalah al-

Qur‘an itu minimal berada pada level ahad. Adanya penambahan itu dilakukan 

saat sebelum penafsiran, dan itu murni hanya pemahaman si penafsir. Dan 

                                                           
316

 Lihat Lampiran riwayat Majma‟ al-Bayān fĭ Tafsīri al-Qur‟an 
317

 Lihat lampiran riwayat dalam Kitab al-Mīzān 
318

 Muhammad  Husayn al-Ţabāţabā‘ī, al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur‘an, Jilid IV (Beirut: Muassasah 

al-A‘lamī li al-Maţbū‘āt, 1991), 296 
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pemahaman sahabat itu bukan hujjah shar‘ī dalam konteks riwayat al-Qur‘an. 

Lebih-lebih apabila rangkaian dan struktur lafadnya itu amburadul. Karena orang 

yang melakukan mut‘ah itu tidak bertujuan untuk menyandang status ihşān. 

Bahkan tujuan awalnya adalah untuk berzina.
319

 

al-Ţabāţabā‘ī menjawab kritikan Sunnī tersebut dengan mengatakan 

bahwa pencarian dalil yang ditempuh oleh Shī‘ah adalah dengan bersandar kepada 

qira‘at yang dianggap shad oleh Sunnī, di mana kandungan maknanya adalah 

nikah mut‘ah yang diriwayatkan dari sahabat. Sama saja hal itu merupakan qiraat 

muşţalahah atau tafsir. Karena semua itu merupakan hasil pemahaman mereka 

sahabat terhadap lafad dari ayat itu. 

Hal itu menurut al-Ţabāţabā‘ī akan memberikan manfaat kepada 

kelompok (sunnī) jika ditinjau dari dua sisi, yaitu: (1) Beberapa sahabat 

berpendapat seperti yang telah mereka katakan itu, (2) maksud dari ayat itu adalah 

mut‘ah. Hal ini dikuatkan dengan qiraat beberapa sahabat itu. Sebagaimana pula 

argumen-argumen yang mereka ajukan terkait dengan riwayat-riwayat yang di 

dalamnya berisi penghapusan ayat (mut‘ah) itu. Kelompok Shī‘ah juga 

memperoleh riwayat-riwayat yang berisi penghapusan mut‘ah sebagaimana 

mereka (Sunnī) juga memperoleh qiraat syad dengan berimbang. Namun mereka 

(Sunnī) berpendapat bahwa qira‘at syad itu tidak bisa dijadikan hujjah, padahal 

sama-sama riwayat ahad.
320

 

Terkait dengan kebahasaan, menanggapi pendapat sebagian ulama 

(sunnī) yang mengatakan bahwa susunan ayat itu tidak bisa dipaksakan untuk 

dimaknai dengan mut‘ah, karena mereka memaknai kata َِب ؾخ dengan 

mengalirkan air mani yang hal itu diambil dari kebahasaan yang asli. Maka  

konsekuensinya adalah bahwa perkawinan yang berjangka waktu yang bertujuan 

untuk mengumbar nafsu libido dan mengalirkan air (mani) itu dikategorikan 

sebagai perzinahan.  

Al-Ţabāţabā‘ī  menjawab dengan berkata: “mut‟ah bukanlah 

perzinahan. Mereka (sunnī) lupa kalau makna kebahasaan dari lafad nikah itu 

                                                           
319

 al-Ţabāţabā‘ī , Ibid, 306-307 
320

 Ibid, 307 
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juga bisa dimaknai meniduri/menggauli.
321

 Dalam kitab Lisān al-‗Arabī, al-

Azharī mengatakan bahwa makna asal dari kata nikah adalah waţ‟ (bersetubuh). 

Karenanya, menurut al-Ţabāţabā‘ī,  dari alur ini konsekuensinya adalah kata nikah 

juga bisa dimaknai sifāh (zina). Dan pada akhirnya memperhadapkan atau 

menyamakan antara nikah dan sifah itu tidak bisa dipertanggung jawabkan.
322

 

Lebih lanjut al-Ţabāţabā‘ī mengatakan, bahwa dengan demikian, 

kalau ulama Sunnī mengatakan bahwa nikah mut‘ah yang tujuannya untuk 

mengalirkan air mani itu dikategorikan zina. Maka harus diakui juga nikah dā‘ī 

yang bertujuan untuk mengumbar hawa nafsu dan mengalirkan itu juga termasuk 

zina. al-Ţabāţabā‘ī lalu berkata: ―Apakah tokoh-tokoh islam akan berfatwa seperti 

itu?‖.
 323

 selanjutnya al-Ţabāţabā‘ī mengatakan bahwa jika ada yang keberatan 

dan berkata: ―antara nikah dā‟im dan nikah mut‟ah itu ada perbedaan. Karena 

nikah dā‟im itu diundangkan dalam rangka untuk menjaga kehormatan, 

menciptakan kerukunan, membina rumah tangga‖. Hal ini menurut al-Ţabāţabā‘ī, 

jelas tidak ada dalam nikah mut‘ah. Karenanya, antara nikah dā‟im dengan nikah 

mut‘ah jelas berbeda, ini jelas terlalu mengada-ngada. Dampak-dampak  yang 

terdapat dalam nikah dā‘im itu juga mungkin bisa muncul dalam nikah mut‘ah. 

Dan ciri khas nikah mut‘ah adalah meringankan umat islam. Ia bisa menjadi 

solusi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakasanakan nikah dā‘im 

karena kefakiran atau tidak mampu untuk menafkahi istrinya. Atau karena 

persoalan-persoalan lain yang menjadi penghalang untuk melangsungkan nikah 

dā‟im.
324

 

Menurut al-Ţabāţabā‘ī, klaim bahwa nikah mut‘ah itu hanyalah 

menjadi kedok pengumbaran nafsu libido dan klaim bahwa nikah dā‘im itu 

diadakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia-mulia itu. Jelas hal ini adalah 

klaim yang menyesatkan. Karena dalam nikah dā‘im-pun juga tidak akan terlepas 

dari tujuan mengalirkan air (mani) dan mengumbar nafsu libido.
325
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 Ibid, 307 
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 Ibid, 308 
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 Ibid, 308 
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 Ibid, 308 
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Jika ada orang yang berkata: “Ketika mut‟ah itu dikategorikan sifãh 

maka ia termasuk zina dan mut‟ah itu berlawanan dengan nikah.‖ Maka 

jawablah: ―Bahwa kata-kata sifãh yang ditafsiri dengan makna “mengalirkan air 

mani” itu lebih umum dari zina. Jangan-jangan nikah dā‟im juga masuk kategori 

sifāh apalagi pernikahannya dilangsungkan dengan tujuan untuk mengalirkan air 

mani.‖
 326

 

Demikianlah pentakwilan al-Ţabāţabā‘ī terkait dengan surat al-Nisā‘ 

ayat 24 yang sama dengan penafsiran-penafsiran lainnya yang berlandaskan 

riwayat qira‘at إلى أجل مسمى , kemudian  diperkuat dengan nalar kebahasaan untuk 

menanggapi kritikan-kritikan yang datang dari kelompok Sunnī. 

Selanjutnya ulama lain dari kalangan Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah, yaitu 

al-Juba‘ī al-‗Āmilī (w.965 H) dalam kitab al-Rawdah al-Bahiyyah Fī Sharh al-

Lum‟ah al-Dimashqiyyah. Menurut al-‗Āmilī, tidak diragukan lagi bahwa yang 

menjadi sasaran ayat فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة itu adalah mut‘ah, bukan 

nikah dā‟im. Hal ini karena beberapa sebab: 

1. Seseungguhnya ayat itu adalah ayat madaniyyah yang berada dalam surat 

al-Nisā‘. Ayat itu turun pada paruh pertama Nabi Saw berada di Madinah 

setelah hijrah. Pada saat itu orang-orang biasa melakukan mut‘ah dengan 

imbalan (upah) yang diketahui/jelas. Ayat itu turun sesuai dengan tradisi 

yang berlaku saat itu. Ayat itu turun untuk memperkokoh tradisi 

―pemberian imbalan‖ yang disepakati bersama.  Hal ini sebagaimana yang 

diriwayatkan Muslim dari kitab Şahīhnya: 

 كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الْيام على عهد رسول الله  سمعت جابر بن عبدالله يقول

الخ 
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―Imam muslim meriwayatkan dari jābir bin ‗Abdillah, ia berkata: (pada 

masa Rasul kami bermut‘ah selama beberapa hari dengan imbalan 

segenggam kurma dan tepung…………….)” 

Menurut kebiasaan orang banyak bahwa lafad istimtā‟ itu biasa digunakan 

untuk perkwinan berjangka waktu (mut‘ah) dan lafadz al-Qur‘an turun 

dengan lafadz tersebut. Maka yang menjadi keniscayaan adalah harus 

menggiring lafadz itu kepada makna yang beredar luas di kalangan 

manusia. Janganlah coba-coba untuk mentakwil lafadz al-qur‘an kepada 

makna yang tidak beredar luas ketika itu.
327

 

2. Ayat itu secara tegas menggunakan lafad أجورىن . Dalam nikah dā‘im itu 

tidak ada upah/kompensasi melainkan yang ada adalah lafadz مهر  atau 

 Karenanya, membawa lafadz kepada selain maknanya adalah takwil .صداق

yang tidak ada landasannya. 

3. Redaksi ayat tersebut apabila dirangkai dengan ayat sebelum dan 

sesudahnya itu secara pasti menunjukkan atas nikah mut‘ah. Karena ayat 

itu dalam posisi menjelaskan keadaan wanita-wanita yang haram dinikahi 

dari wanita-wanita yang halal dinikahi, dan menganjurkan untuk melirik 

harta-harta yang dimiliki istri yang berlaku umum pada masa jahiliyah. 

Seperti di bawah ini : 

Pada ayat 19, Allah mengharamkan mewarisi janda-janda ayahnya.
328

 

Pada ayat 20 dan 21, Allah mengharamkan mengambil kembali pemberian 

(mahar) yang telah diberikan sedikitpun.
329

 Pada ayat 22, Allah 

mengharamkan menikahi ibu tiri.
330

 Pada ayat 23, Allah mengharamkan 

perempuan-perempuan mahramnya, menantu, dan mengumpulkan dua 

                                                           
327

 Zayn al-Dīn al-Juba‘ī al-‗Āmilī, al-Rawdah al-Bahiyyah Fī Sharh al-Lum‟ah al-Dimashqiyyah, 

Jilid IV  ( Beirut: Dar al-al-Ta‘āruf Li al-Maţbū‘āt, t.t), 186 
328

  Al-Qur‘an, 4: 19 

ٛ٘كُٓ     كُّ ب آرو١َنْزكُ وَِ ا ثمِجوَؼنْغمِ  ٘وَجكُٛ لَّٓ ٌمِزوَننْ ٘كُ ٍكُٛ ؼكُ لاوَ روَؼنْ وَٚ ٘بً  ونْ ب وَ ووَ وََ ا إٌلِّ نْْ روَومِصكُٛ نُْ أوَ بًُّ ٌوَىكُ ا لاوَ ٠وَؾمِ ٕكُٛ وَِ وَٓ آ ٠  ٠وَب أو٠َبُّٙوَب اٌلَّنمِ
329

 Al-Qur‘an, 4:  20, 21   

جم١ِٕبً . كُِ ب  ًّ إمِصنْ وَٚ نْٙزوَبٔبً  كُ ثكُ نكُٚٔوَٗ ١نْئبً أوَروَأنْفكُ نْٕٗكُ  وَ مِِ نكُٚا  نْٕطوَبهًا  وَلاوَ روَأنْفكُ لَّٓ لمِ ا٘كُ لوَ نُْ إمِؽنْ آرو١َنْزكُ وَٚ طءٍ  نْٚ وَْ ىوَ ب ىوَ وَِ طءٍ  نْٚ ايوَ ىوَ زمِجنْلوَ نٍْ كُُ ا ركُ كنْ نْْ أوَهوَ إمِ   . وَٚ

ٍم١ِظبً ١ضوَبلبً غوَ مِِ نُْ  نْٕىكُ مِِ وَْ  ننْ أوَفوَ وَٚ وَٝ ثوَؼنْغءٍ  نُْ إمٌِ ىكُ ؼكُ ٝ ثوَؼنْ لوَلنْ أوَ نْؼوَ وَٚ كُ  نكُٚٔوَٗ ١نْفوَ روَأنْفكُ ووَ  وَٚ
330

 Al-Qur‘an, 4: 22 :  ِب م وََ وَٓ إٌلِّ مِِ نُْ  وكُ ؼوَ آثوَباكُ ب ٔوَىوَ وَِ ٛا  نْٕىمِؾكُ لاوَ روَ وَٚ  
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perempuan bersaudara.
331

 Pada awal ayat 24, Allah mengharamkan 

mengawini perempuan-perempuan (yang telah terpelihara), maksudnya 

yang telah bersuami.
332

 

Sampai di sini sasaran tentang keharaman perbuat dholim itu sudah 

dinggap paripurna dan juga mengurangi hak-hak mereka. Dan merinci 

wanita-wanita yang haram dinikahi, kemudian menjelaskan hukum 

kehalalan selain wanita-wanita yang sudah disebutkan dengan firmannya  

 Kalau begitu, ada hukum lain yang tidak disebutkan . وأحل لكم ما وراء ذلكم

dalam ayat itu. Maka al-Qur‘an menyinggung hal itu untuk 

menyempurnakan faidah, dengan ayat:    

 فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن فريضة

Dengan adanya ayat ini, dapat diketahui bahwa ada macam yang lain dari 

model perkawinann yang tidak disebutkan pada ayat sebelumnya dan juga 

tidak dicakup oleh hukum nikah yang pertama itu. Maka penjelasan 

tentang pernikahan yang lain itu sangat dibutuhkan. Dan dapat dijelaskan 

begini: 

“Wanita-wanita yang diajak bersenang-senang (mut‟ah) itu bayarlah 

upah-upah mereka. Janganlah kalian pergi meninggalkan mereka tanpa 

melunasi upah-upah itu. Sebagaimana pembayaran mahar dalam nikah 

dā‟im.” 

Kemudian Allah menjelaskan macam ketiga dari wanita-wanita yang 

boleh dikawini : (budak-budak wanita). Wanita yang terakhir ini hanya 

boleh bagi mereka yang tidak mampu menikahi wanita merdeka 

sebagaimana ayat 25. Sebagai penutup dalam menjelaskan hukum-hukum 

pernikahan, Allah menutupnya dengan ayat 26 yang menjelaskan bahwa 

Allah telah menjelaskan hukum-hukumnya dan menunjukkan jalan-jalan 

kehidupan para pendahulu, yakni para Nabi dan orang-orang saleh. 

                                                           
331

 Al-Qur‘an, 4: 23 : 

وَٓ   مِِ نُْ  اركُىكُ وَٛ أوَفوَ وَٚ نُْ  ٕوَىكُ ؼنْ ػوَ رمِٟ أوَهنْ كُُ اٌلالَّ ٙوَبركُىكُ لَِّ أكُ وَٚ ذمِ  كُفنْ وَبدكُ الأنْ ثوَٕ وَٚ ؿمِ 
وَ وَبدكُ الأنْ ثوَٕ وَٚ نُْ  ركُىكُ بلاوَ فوَ وَٚ نُْ  بركُىكُ لَّّ ػوَ وَٚ نُْ  اركُىكُ وَٛ أوَفوَ وَٚ نُْ  وَبركُىكُ ثوَٕ وَٚ نُْ  ٙوَبركُىكُ لَِّ نُْ أكُ ٍو١َنْىكُ وَِذنْ ػوَ ولِّ ؽكُ

نُْ  ٛهمِوكُ غكُ رمِٟ  مِٟ ؽكُ كُُ اٌلالَّ ثوَبئمِجكُىكُ هوَ وَٚ نُْ  بئمِىكُ وََ ٙوَبدكُ ٔمِ لَِّ أكُ وَٚ خمِ  بػوَ ػوَ كًُ أوَثنْٕوَبئمِىكُُ  dan اٌولَّ ئمِ لاوَ ؽوَ زو١َنْٓ dan , وَٚ كُفنْ وَٓ الأنْ ٛا ثو١َنْ ؼكُ وَّ نْْ روَغنْ أوَ  . وَٚ
332

 Al-Qur‘an, 4: 24 :  ِب م وََ وَٓ إٌلِّ مِِ ٕوَبدكُ  ظوَ كُّؾنْ نٌْ ا وَٚ  
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Qarinah-qarinah yang melingkupi ayat tersebut itu mengunggulkan 

pendapat bahwa yang menjadi sasaran ayat itu adalah mut‘ah. Dengan 

kesimpulan seperti itu maka hubungan ayat-ayat tersebut menjadi sesuai 

antara yang satu dengan yang lain dengan tanpa mengulang-ulang dan juga 

untuk menghindari adanya pengabaian suatu ayat.
333

 

4. Adanya penjelasan dari tokoh imam-imam tafsir baik dari kalangan 

sahabat dan Tābi‘īn bahwa ayat tersebut turun dalam rangka untuk 

menjustifikasi mut‘ah. Lihatlah dalam himpunan kitab-kitab tafsir dari 

kalangan Sunnī sendiri dan Shī‘ah yang sama-sama memuat riwayat-

riwayat yang mendukung dan menolak nikah mut‘ah, khususnya dalam 

tafsirnya al-Ţabarī yang terdapat riwayat-riwayat yang menafsiri lafadz 

istimtā‟ dalam ayat tersebut dengan nikah dā‟im dan lafadz ajr ditafsiri 

dengan mahar.
 334

 

Menurut al-‗Āmilī, ada dua alternatif terkait dengan riwayat-riwayat yang 

menafsiri lafadz istimtā‟ dalam ayat tersebut dengan nikah dā‟im dan 

lafadz ajr dengan mahar, yaitu : (1) kandungan riwayat-riwayat itu baru 

bisa diterima jika ulama‘ ahl al-bayt sepakat dan juga selain ulama ahl al-

bayt. Sementara kedua riwayat itu masih diragukan. Lebih-lebih 

penyimpangan kedua riwayat itu dari penafsiran yang umum. Pun adanya 

pembelokan dalam kedua riwayat itu yang jauh dari hubungan antara ayat 

yang satu dengan ayat lainnya. Ada athar yang dapat dijadikan pedoman, 

yaitu :  دع ما يريبك الى ما لَ يريبك  (tinggalkanlah sesuatu yang masih 

meragukan dan beralihlah kepada yang tidak meragukan) dan  دع الشاذ

 tinggalkanlah sesuatu yang menyimpang dan) الناذر فان المجمع عليو لَ ريب فيو

jarang. Karena sesuatu yang disepakati itu tidak ada keraguan di 

dalamnya). (2) sanad dari riwayat tersebut sangat lemah sehingga tidak 

                                                           
333

 al-‗Āmilī, Ibid, 187-188 
334

 Lihat Lampiran riwayat kitab Ţabarī 
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mungkin untuk dijadikan hujjah, lebih-lebih kalau digunakan untuk 

menakwil nash al-Qur‘an…………..!
335

 

 

Selain itu, al-‗Āmilī menolak penafsiran al-Jaşşās
336

 terkait lafadz  

muhşinīn pada surat al-Nisā‘ ayat 24 yang menafsirkan bahwa keihşānan 

seseorang hanya dapat diperoleh melaui pernikahan yang sah (nikah dā‟im) 

tanpa menyebutkan dalilnya. Menurut al-‗Āmilī, klaim tersebut hanya 

sepihak, keihşānan seseorang itu juga bisa didapat dalam nikah munqaţi‟ 

tanpa ada perbedaan. Karena yang dimaksud dengan keihşānan adalah 

memelihara kemaluan dari melakukan keharaman, maksudnya adalah zina. 

Bukan hanya dengan nikah dā‟im secara mutlak.
 337
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 al-‗Āmilī, Ibid, 190-191 
336

 Penolakan al-‗Āmilī terhadap penafsiran al-Jaşşaş didasarkan pada perkataannya al-Rāzī dalam 

kitab al-Tafsīr al-Kabīrnya, padahal hal itu bukan murni perkataan al-Rāzī, tetapi perkataan 

kelompok-kelompok penolak mut‘ah yaitu, Shī‘ah. Sudah menjadikan kebiasaan al-Rāzī dalam 

menulis kitabnya untuk  menampilkan perbandingan masing-masing kelompok beserta dengan 

argumennya. Al-răzi, Ibid, 43 - 44 
337

 Al-‗Āmilī, Ibid,  193 
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B.  Naskhnya dan Dalil Sunnah Nikah Mut’ah Beserta Tarikhnya 

1. Naskh  

a. Naskh menurut Sunnī 

a.1. Menurut Madhhab Mālikīyah 

Mālik berkata: nikah mut‘ah itu boleh karena ia disyariatkan. 

Karenanya, syari‘at itu tetap seperti semula hingga ada yang menasakhnya.
338

 

Menurut al-Sayrāsī,  pendapat Mālik ini didasarkan kepada pendapatnya Ibn 

‗Abbās.
339

 Namun pendapat yang menjelaskan bahwa Mālik membolehkan 

mut‘ah itu salah dan mayoritas pengikut Madhhab Mālikīyah dan ulama Sunnī 

lainnya melemahkan riwayat tersebut.
340

 Hal ini juga dibuktikan Mālik juga 

meriwayatkan hadithnya ‗Alī bin Abū Ţālib yang menjelaskan pelarangan nikah 

mut‘ah di Khaybar.
341

 

Abu Hatim berkata dalam kitab sahihnya bahwa perkataan sahabat 

kepada Nabi yang berbunyi: ―kami akan mengebiri‖ َسخخصى ألا
 342

 itu merupakan 

dalil bahwa praktik mut‘ah memang dilarang sebelumnya. Kalau mut‘ah memang 

tidak dilarang maka tak ada guna permohonan mereka itu. Tapi kebolehan ini 

kemudian dihapus diganti dengan larangan pada peperangan khaibar. Kemudian 

dibolehkan lagi pada saat penaklukkan Makkah, kemudian diharamkan lagi 

setelah mengalami tiga kali pembolehan. Kemudian mut‘ah dilarang sampai hari 

kiamat.
343

 

                                                           
338

 Uthmān Ibn Alī al-Zayla‘I al-Hanafī, Tabyīn al-Haqā‟iq Sharh Kanzu al-Daqā‟iq, Jilid II 

(Mesir: al-Amīrīyah), 115 
339

 Muhammad bin Abd al-Wahid al-Sayrāsī, Sharh fath al-Qadīr, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub 

al-Ilmiyyah, 2003),  237 
340

 Shams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūţ, Jilid V (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), 152. Abū Bakr bin 

Mas‘ūd al-Kāsānī al-Hanafī, Badā‟i‟ al-Şanāi‟ Fī Tartībi al-Sharāi‟, Jilid III (Beirut: Dar al-

Kutub al-‗Ilmiyyah, 2003), 470 
341

 Teks hadithnya dalam  muwaţţā‘ : 

 (778/ 3 )ِبٌه ِٛؽأ

مِٟ صوَٕ للَّ ١وَٝ ؽوَ نْٓ  ٠وَؾنْ بٌمِه ػوَ نْٓ  وَِ مِٓ  ػوَ ٙوَبةءٍ  اثنْ نْٓ   مِ جنْلمِ  ػوَ مِ  ػوَ مِٓ  اللهلَّ وََ نٌْؾوَ ا نْٟ  وَٚ لمِ  اثنْٕوَ لَّّ ؾوَ مِٓ  كُِ لِّٟ  ثنْ ٍمِ مِٓ  ػوَ نْٓ  ؽوَبٌمِتءٍ  أوَثمِٟ ثنْ ب ػوَ وَّ مِٙ نْٓ  أوَثم١ِ لِّٟ  ػوَ ٍمِ مِٓ  ػوَ  ؽوَبٌمِتءٍ  أوَثمِٟ ثنْ

وَٟ  ػمِ كُ  هوَ لَّْ  اللهلَّ نْٕٗكُ ا كٍُٛيوَ  ػوَ مِ  هوَ ٍلَّٝ اللهلَّ كُ  طوَ مِٗ  اللهلَّ ٍو١َنْ وَُ  ػوَ ٍلَّ وٍَ وَٝ وَٚ نْٓ  ٔوَٙ خمِ  ػوَ زنْؼوَ ب مِ  كُِ وََ وََ  إٌلِّ نْٛ ١نْجوَووَ  ٠وَ نْٓ  فوَ ػوَ مًِ  وَٚ مَِ  أوَونْ ٛ ومِ  ٌكُؾكُ كُّ نٌْؾكُ ١لَّخ ا مَِ نْٔ مِ  الإنْ
342

 Teks hadith Sahih Muslim:  

 )1022/ 2 )ٍَُِ طؾ١ؼ

  ٠مٛي ػجلالله ٍّؼذ لبي ل١ٌ ػٓ إٍّبػ١ً ػٓ ثشو ٚاثٓ ٚٚو١غ أثٟ ؽلصٕب اٌّٙلأٟ ١ّٔو ثٓ ػجلالله ثٓ ِؾّل ؽلصٕب

 اٌّوأح ٕٔىؼ أْ ٌٕب هفض صُ مٌه ػٓ  ٕٙبٔب ؟ َٔزقظٝ ألا  مٍٕب َٔب  ٌٕب ١ٌٌ ٍٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله طٍٝ الله هٍٛي ِغ ٔغيٚ وٕب

 ثبٌضٛة
343

 Al-Qurţubī, Ibid, 130 
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Al-Qurţubī, dalam kitab tafsirnya meriwayat beberapa riwayat tentang 

kebolehan nikah mut‘ah telah dinaskh sebagai berikut:  

1. Aisyah, Qāsim, dan Muhammad berkata: ―pelarangan dan penghapusan 

mut‘ah itu terdapat di dalam al-Qur‘an, yaitu ayat:
344

 ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠ٓ 

١ٍِِٛٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ  . Dan mut‘ah itu bukan 

termasuk pernikahan dan bukan pula kepimilikan budak. 

2. Sa‘īd bin Musayyab berkata: ―ayat tersebut yang berisi tentang kebolehan 

mut‟ah itu dihapus dengan ayat waris. Karena dalam mut‟ah tidak ada 

hak waris”.  

3. Dari Ibn Mas‘ūd, ia berkata: ―mut‟ah itu telah dihapus dan yang 

menghapusnya adalah ayat talak, iddah, dan waris‖.
 
 

4. Daruqutnī meriwayatkan hadith dari Alī bin Abī Ţālib. Ali berkata: “Rasul 

telah melarang mut‟ah. Mut‟ah itu boleh bagi seseorang yang tidak punya 

modal untuk pembiayaan nikah. Kemudian setelah turun ayat nikah, talak, 

iddah, dan waris antara suami istri maka kebolehan mut‟ah itu dihapus.‖ 

5. Diriwayatkan dari ali. Ia berkata: “Puasa Ramadan itu menghapus tiap-

tiap puasa. Segala bentuk sedekah itu dihapus dengan adanya kewajiban 

zakat. Mut‟ah itu dihapus dengan talak, iddah, dan waris. Segala bentuk 

pengorbanan itu dihapus dengan adanya pengorbanan (idul adha).‖
345

  

 

a.2. Menurut Madhhab Hanafi 

Menurut al-Jaşşāş, dalil yang mengharamkan mut‘ah adalah ٓٚاٌن٠ ُ٘ 

١ٍِِٛٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ  . Ayat tersebut 

membatasi kebolehan jima‘ dengan dua cara yang tertera pada ayat tersebut, yaitu 

nikah dan kepemilikan budak. Dan larangan berjimak dengan selain kedua cara 

tersebut sebagaimana firman Allah: ّٓ  ٝاٌؼبكْٚ ُ٘  أٌٚئه مٌه ٚها  اثزغ . Nikah mut‘ah 

tidak termasuk dari kedua cara tersebut. Karenanya, ia mutlak dilarang.
346

 

Menurut al-Sayrāsī, dalil penghapusan kebolehan mut‘ah adalah 

hadith yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi telah 

                                                           
344

 Al-Qur‘an, 23: 5 - 7 
345

 Al-Qurţubī, Ibid, 130. Teks asli riwayat-riwayat tersebut dapat dilihat di lampiran al-Qurţubī 
346

 Al-Jaşşāş, Ibid, 187 
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mengharamkan mut‘ah pada hari penaklukan Makkah. Dalam sahih Bukhari 

muslim bahwa Nabi melarang mut‘ah pada hari khaibar.  

Yang sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim itu adalah 

bahwasanya mut‘ah itu dinasakh sebanyak dua kali. Ada pendapat yang 

menyatakan bahwa tiga persoalan yang dinasakh sebanyak dua kali: mut‘ah, 

dagingnya keledai yang jinak, dan menghadap ke baitul maqdis dalam salat. Ada 

juga pendapat yang menyatakan bahwa masalah mut‘ah itu tidak butuh nasakh 

karena Nabi hanya membolehkan praktik mut‘ah itu hanya berlaku tiga hari. 

Dengan berlalunya tiga hari itu maka kebolehan itu tercerabut dengan 

sendirinya.
347

 

 

a.3. Menurut Madhhab Shāfi’īyah 

Al-Shāfi‘ī mengatakan, nikah mut‘ah itu dinasakh oleh al-Qur‘an dan 

sunnah dengan adanya larangan yang tegas itu. Karena esensi dari nikah mut‘ah 

itu adalah menikahi seorang wanita selama beberapa masa dan kemudian nikah itu 

rusak dengan sendirinya tanpa adanya talak. Dan dalam praktik mut‘ah terdapat 

pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang ada pada sebuah pernikahan 

seperti adanya talak, waris, dihar, ila‘, li‘ān. 

Lebih lanjut al-Shāfi‘ī mengatakan bahwa indikasi yang ditunjukkan 

oleh ayat  ٓأ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠   adalah keharaman 

wanita-wanita untuk disentuh kecuali dengan pernikahan dan kepemilikan budak. 

Allah berfirman terkait wanita yang dinikahi أْ لجً ِٓ ؽٍمزّٛ٘ٓ صُ اٌّؤِٕبد ٔىؾزُ إما 

 Allah menghalalkan wanita-wanita yang ditalak itu setelah keharamannya, رَّٛ٘ٓ

dengan sarana pernikahan dan Allah mengharamkan wanita-wanita itu kecuali 

dengan talak. Allah berfirman dalam masalah talak أٚ ثّؼوٚف  ئَِبن ِوربْ اٌطلاق 

ثئؽَبْ رَو٠ؼ  dan allah berfirman ْلٕطبها إؽلا٘ٓ ٚآر١زُ ىٚط ِىبْ ىٚط اٍزجلاي أهكرُ ٚإ . 

Talak itu dijadikan sarana oleh allah untuk mengurai akad pernikahan yang sudah 

terjadi.
348
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 Al-Sayrasī, Ibid, 238 
348

 Al-Shāfi‘ī, Ikhtilāf al- Hadith  (Beirut : Dar al-Kutub, 1992), 193 
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Menurut Al-Razi, Para ulama berselisih pendapat apakah kebolehan 

mut‘ah itu sudah dinasakh atau tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa 

kebolehan mut‘ah itu sudah dihapus. Sementara kelompok minoritas lainnya 

(shi‘āh) berpendapat bahwa kebolehan mut‘ah itu masih tetap berlaku dengan 

mengemukakan riwayat Ibn ‗Abbās dan  ‗Imrān bin Husayn. Namun demikian, 

menurut mayoritas ulama, Ibn ‗abbās telah meralatnya dan bertaubat menyadari 

akan kekeliruan fatwanya.
349

 Dalam memahami riwayat Ibn ‗Abbās, menurut al-

Rāzī dapat disimpulkan menjadi tiga, yaitu boleh secara mutlak, Boleh karena 

darurat, dan kebolehannya dihapus.
350

 

Ibn Kathīr dalam tafsirnya mengatakan bahwa, Keumuman ayat 24 

surat al-Nisā‘ tersebut dijadikan dalil atas praktik mut‘ah. Tak diragukan lagi 

bahwa mut‘ah pernah disyariatkan pada masa permulaan islam kemudian setelah 

itu hukum kebolehannya dinasakh. Imam syafi‘I dan sekelompok ulama 

berpendapat bahwa kebolehan dan larangan mut‘ah itu berlangsung masing-

masing dua kali. Ulama lainnya berpendapat bahwa kebolehan dan larangan 

mut‘ah itu lebih dari dua kali. Ulama lainnya berpendapat bahwa mut‘ah itu 

dibolehkan satu kali saja dan kemudian dilarang selama-lamanya.
351

 

Mujahad berkata: ayat tersebut turun berkenaan dengan mut‘ah. 

Namun menurut jumhur justru sebaliknya. Pijakan dari pendapat jumhur adalah 

hadith yang terdapat dalam kitab sahih bukhari dan muslim dari Alī bin Abī Ţālib, 

ia berkata: Rasul telah melarang nikah mut‘ah dan mengkonsumsi daging keledai 

yang jinak pada saat peperangan khaibar.
352

  

 

a.4. Menurut Madhhab Hanābilah 

al-Zarkashī mengatakan bahwa pendapat yang dipilih dalam madhab 

Hanbalī menjelaskan bahwa akad mut‘ah itu termasuk akad yang batal. Nikah 

                                                           
349

 Al-Rāzī. Ibid, 41. Lihat lampiran al-Rāzī.  
350

 Ibid, 41.  
351

 Ibn Kathīr, Ibid, 475 
352
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mut‘ah tersebut dinasakh dengan hadith-hadith sebagaimana yang diriwayatkan 

dalam kitab Bukhari dan Muslim.
 353

 

Terkait kontroversi nikah mut‘ah, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa 

, pendapat yang benar dalam masalah mut‘ah adalah bahwa kebolehan mut‘ah itu 

telah dihapus. Sebagaimana penjelasan hadith sahih yang menerangkan bahwa 

setelah Nabi memberikan rukhsakh mut‘ah kepada sahabat pada saat penaklukan 

Makkah, kemudian Nabi menegaskankan bahwa Allah telah mengharamkan 

mut‘ah sampai hari kiamat.
 354

 

Kemudian Ibn Taymiyah mengatakan bahwa Al-Qur‘an dengan tegas 

melarang persetubuhan yang dialamatkan kepada setiap wanita kecuali dengan 

sarana perkawinan dan kepemilikan budak. Kemudian ia mengutip firman Allah 

 مٌه ٚها  اثزغٝ ١ٍِِٛٓ  ّٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠ٓ

اٌؼبكْٚ ُ٘  أٌٚئه  . Menurutnya, wanita yang dimut‘ah itu tidak termasuk istri dan ia 

juga bukan budak. Allah telah membuat ketentuan-ketentuan khusus terhadap 

istri-istri seperti adanya waris, adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari 

kalau suaminya meninggal dunia, dan iddah talak sebanyak tiga kali quru‘, dan 

yang lainnya di mana ketentuan-ketentuan itu tidak terdapat bagi wanita yang 

dimut‘ah. Karena kalau wanita yang dimut‘ah itu dikategorikan sebagai istri maka 

ketentuan-ketentuan itu pasti ia genggam. Oleh karena itu ulama salaf berkata: 

bahwa hukum-hukum (waris, iddah, talak) itu menghapus kebolehan mut‘ah.
355

 

 

b. Naskh Nikah Mut’ah Menurut Shī’ah Ithnā ‘Ashariyyah 

Terkait dengan adanya klaim dari kelompok Sunnī bahwa ayat yang 

menerangkan tentang nikah mut‘ah dihapus atau dibatasi oleh ayat-ayat al-Qur‘an 

yang lain seperti ٓ١ٍِِٛٓ  غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠

اٌؼبكْٚ ُ٘  أٌٚئه مٌه ٚها  اثزغٝ  ّٓ  dan ayat-ayat talak, waris dan lainnya. Al-

Ţabāţabā‘ī menanggapi klaim tersebut dengan mengatakan bahwa kalau ayat itu 

mengharamkan mut‘ah, apa mereka (Sunnī) pura-pura tidak tahu bahwa ayat 
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 al-Zarkashī, Sharh al-Zarkashī „alā Matn al-Khiraqī, Jilid III,( Makkah: Maktabah al-Asadī, 

2009), 243 
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 Ibn Taymīyah, Ibid, 107-108 
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tersebut adalah ayat Makkiyyah. Sementara mut‘ah itu secara umum beredar 

setelah hijrah.  

Lebih lanjut al-Ţabāţabā‘ī mengatakan bahwa apakah Nabi begitu 

sembrono membolehkan mut‘ah padahal al-Qur‘an jelas-jelas mengharamkannya. 

Perkataan Nabi itu termasuk hujjah/dalil dan itu dijelaskan oleh al-Qur‘an sendiri. 

Namun hal itu, apabila perkataan-perkataan Nabi tidak ada kontradiksi. Atau 

pembolehan Nabi itu sebagai naskh terhadap ayat yang berisi keharaman itu (  ٚاٌن٠ٓ

أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ). Kemudian al-Qur‘an atau Nabi 

melarangnya. Maka yang terjadi adalah ayat itu dihidupkan kembali setelah 

kematiannya. Dan ayat itu diminta untuk menghukumi kembali setelah ia dinaskh. 

Ini adalah perkara yang tidak seorang pun dari kaum muslimin berani 

mengatakannya.
356

 

Hal itu di atas menurut Al-Ţabāţabā‘ī sebaik-baik bukti bahwa wanita 

yang dinikahi mut‘ah itu berstatus istri, dan mut‘ah itu termasuk nikah, dan ayat 

tersebut menunjukkan bahwa mut‘ah itu adalah sebuah ikatan perkawinan. Jika 

tidak dipahami demikian, maka yang tak bisa dihindari adalah kebolehan mut‘ah 

didasarkan atas adanya rukhsoh dari Nabi. Dan ayat tersebut sebagai dalil atas 

kebolehan mut‘ah bukan keharamannya. 

Dengan pernyataan yang lain: ayat al-Mu‘minūn dan al-Ma‘ārij (  ٚاٌن٠ٓ

أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ )
357

  lebih kuat indikasinya atas 

kehalalan mut‘ah daripada ayat-ayat lainnya. Ayat itu termasuk ayat muhkamāt 

dan tidak bisa dinaskh karena ayat itu adalah makkiyyah, hal ini sudah menjadi 

kesepakatan di antara mereka (Sunnī). Dan yang tidak dapat dihindari ketika 

ditinjau dari aspek periwayatan bahwa Nabi memberi rukhşah terhadap mut‘ah. 

Maka efek berikutnya adalah kalau wanita yang dinikahi mut‘ah itu tidak disebut 

istri maka rukhşah dari Nabi itu secara pasti menghapus ayat-ayat itu. Sementara 

ayat-ayat itu tidak bisa dinasakh. Kalau begitu berarti bahwa mut‘ah itu adalah 

perkawinan yang disyariatkan. Ketika indikasi ayat tersebut secara sempurna  

                                                           
356

 Al-Ţabāţabā‘ī, Ibid, 310-311 
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 Terdapat di Surat al-Mu‘minūn ayat 5-6 dan Surat al-Ma‘ārij ayat 29- 30 
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menunjukkan atas pensyariatan mut‘ah maka klaim-klaim bahwa Nabi melarang 

mut‘ah hanyalah bualan kosong belaka.
358

 

Penjelasan lebih lanjut dari hal tersebut menurut  Al-Ţabāţabā‘ī , 

adalah bahwasannya ayat-ayat hukum itu jika dihadirkan dalam rangka untuk 

mengabaikan suatu hukum maka sesuatu yang mengkayyidi/mengikat ayat 

tersebut diposisikan sebagai penjelas tanpa ada takhsis dan juga takyid. Jika ayat 

itu bersifat umum atau mutlak maka sesuatu yang berposisi sebagai penjelas yang 

ada dalam sunnah itu yang berfungsi sebagai mukhassis atau mukayyid tanpa ada 

potensi pertentangan. Referensi dari konsepsi ini adalah ushul fiqh. 

Ayat-ayat waris, talak, nafakah itu sama seperti ayat-ayat lainnya. 

Ayat itu bisa ditakhsis atau ditakyid seperti masalah waris dan talak bagi 

perempuan yang murtad, masalah talak ketika tampaknya cacat yang 

membolehkan untuk memfasakh, dan masalah nafakah ketika nushū‟. Begitu pula 

dengan mut‘ah. Bayan yang berfungsi sebagai penjelas di mana ia tidak 

menghendaki adanya waris, talak, nafkah dalam mut‘ah itu berposisi sebagai 

mukhassis dan mukayyid.
359

 

Adapun pendapat kelompok Sunnī yang menyatakan bahwa di dalam 

mut‘ah itu tidak ada iddah. Menurut Al-Ţabāţabā‘ī, hal itu jelas mengada-ada, 

karena di dalam kitab-kitab riwayat dan fiqh Shī‘ah penuh dengan keterangan 

bahwa iddahnya wanita yang dinikahi mut‘ah itu adalah dua kali haid.
360

 

Al-‗Āmilī dalam sesama ulama Shī‘ah sealur dengan Al-Ţabāţabā‘ī, 

dalam kitab fiqhnya, al-Rawdah al-Bahīyah Fī Sharh al-Lum‟ah al-

Dimshaqiyyah, al-‗Āmilī mengatakan bahwa berbagai cara yang dilakukan ulama-

ulama Sunnī untuk menaskh mut‘ah merupakan usaha yang sia-sia, karena 

argumennya yang rapuh. 

Menurutnya, mereka (Sunnī) menduga bahwa perceraian itu baru 

terlaksana kalau ada kata talak, dan kemudian menyusul adanya iddah. Sekiranya 

tidak ada talak maka tidak ada iddah dalam nikah mut‘ah. Ayat-ayat itu 
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meniadakan kepada ayat mut‘ah. Akan tetapi dugaan itu keliru, karena dalam 

mut‘ah itu juga ada iddah, namun separuh dari iddahnya nikah dā‘im. 

Talak menurut Al-‗Āmilī, bukan penyebab tunggal akan 

keberlangsungan perceraian. Bahkan fasakh, jika syaratnya terpenuhi, juga 

menjadi penyebab terjadinya percraian. Sebagaimana habisnya batas waktu dalam 

pernikahan munqathi‘ (mut‘ah) juga menjadi penyebab terjadinya perceraian. 

Karenanya, tidak hanya terbatas dengan talak. 

Adapun ayat-ayat waris yang dianggap menasakh ayat mut‘ah oleh 

kelompok Sunnī disebabkan dalam mut‘ah tidak ada waris maka wanita yang 

dimut‘ah itu tidak bisa disebut istri. ayat-ayat ini juga meniadakan kepada ayat 

mut‘ah. Di sini menurut al-‗Āmilī, terdapat kekaburan antara naskh dan takhsis. 

Mayoritas bersepakat bahwa mentakhsis keumuman al-Qur‘an itu dibolehkan 

selama ada dalil. Dan kelompok Shī‘ah telah mengemukakan dalil atas tiadanya 

waris bagi wanita oleh suaminya itu merupakan takhsis atas keumuman ayat. 

Sebagimana seorang istri yang membunuh suaminya itu tidak berhak untuk 

mendapatkan warisan dari suaminya. Hal ini juga menjadi takhsis. Sebagaimana 

juga orang kafir itu tidak mewarisi orang muslim itu bisa diposisikan sebagai 

takhsis atas ayat waris. Karena ulama Sunnī membolehkan laki-laki muslim 

mengawini wanita ahl al-kitab dan mereka berpendapat bahwa keduanya itu tidak 

terdapat hak waris.
 361

 

Dari sisi sunnah atau riwayat lainnya, Al-Ţabāţabā‘ī mengatakan 

bahwa himpunan riwayat yang mereka kemukakan itu tidak sesuai dengan 

kenyataan. Karena di dalamnya terdapat berbagai pertentangan antara satu riwayat 

dengan riwayat yang lain.
362

 Menurut al-Amīnī setelah memperhatikan ratusan 

riwayat yang tersebar di kitab-kitab riwayat karya ulama-ulama Sunnī, pendapat 

tentang penghapusan mut‘ah itu banyak sekali dan anehnya dari beberapa 

pendapat itu terdapat berbagai pendapat yang saling berseberangan yang saling 

berseberangan, ia mengkelompokkan dan menyimpulkan dalam kitab al-

Ghadīrnya sebagai berikut: 
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1. Diundangkannya rukhsah terhadap mut‘ah pada masa awal islam dan 

kemudian Rasul melarangnya pada masa khaibar. 

2. Kebolehan mut‘ah itu hanya terjadi pada saat kondisi darurat dalam suatu 

waktu dan kemudian diharamkan pada akhir tahun tepatnya pada saat haji 

wadā‘. 

3. Larangan mut‘ah itu tidak membutuhkan nasakh karena mut‘ah itu hanya 

dibolehkan selama tiga hari. Karenanya, dengan berkahirnya masa tiga 

hari itu maka berakhir pulalah masa mut‘ah. 

4. Pada awalnya mut‘ah dibolehkan dan kemudian dilarang pada saat 

peperangan tabuk. 

5. Dibolehkan pada saat hari awţās dan kemudian dilarang. 

6. Dibolehkan pada saat haji wadā‘ dan kemudian dilarang. 

7. Dibolehkan pada saat penaklukan Makkah dan kemudian dilarang. 

8. Dibolehkan pada saat penaklukan Makkah dan kemudian dilarang 

9. Mut‘ah dibolehkan hanya pada saat umratu al-qada‘. 

10. Dalam islam mut‘ah itu merupakan perzinahan an sich dan ia tidak 

dibolehkan dalam islam. Ini dikatakan oleh al-nuhas. 

11. Dibolehkan dan dilarang pada tahun khaibar. Kemudian dibolehkan pada 

saat penaklukan Makkah dan kemudian diharamkan setelah tiga hari. 

12. Dibolehkan pada masa awal islam dan kemudian dilarang pada hari 

khaibar. Kemudian dibolehkan lagi pada saat peperangan awţās dan 

kemudian diharamkan. 

13. Dibolehkan pada masa awal islam dan tahun awţās dan penaklukan 

Makkah dan ‗Umaratu al-qada‘ dan diharamkan pada hari khaibar, 

peperangan tabuk, dan hujjatu al-islam. 

14. Dibolehkan dan kemudian dinasakh. Kemudian dibolehkan dan dihapus. 

Kemudian dibolehkan dan dihapus. 
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15. Dibolehkan sebanyak tujuh kali. Dinasakh di khaibar, hunain, umratu al-

qada‘, penaklukan Makkah, tahun awţās, peperangan tabuk, dan haji 

wadā‘.
363

 

 

Menurut al-‗Āmilī dalam al-Rawdah al-Bahiyyah Fī Sharh al-Lum‟ah 

al-Dimshaqiyyah, Terkait dengan hadith-hadith yang dijadikan dasar oleh Sunnī 

untuk menaskh dan mengharamkan mut‘ah, al-‗Āmilī mengatakan bahwa secara 

global dulu sebelum membahasnya secara rinci – teori dalam ushul fiqh itu 

berbunyi bahwa kabar/hadith yang statusnya dhanni itu tidak bisa menasakh al-

Qur‘an yang statusnya qat‘iy. Larangan Nabi tentang mut‘ah itu riwayatnya tidak 

bersifat mutawatir. Kalau memang riwayat itu mutawatir maka umat islam tidak 

akan berbeda dalam menyikapi fenomena mut‘ah itu. Pun hadith itu juga tidak 

berstatus ahad. Kenapa demikian? Kalau memang larang mut‘ah itu datang dari 

Nabi walaupun status hadithnya berada pada level ahad maka tidak mungkin 

‗Umar melarang mut‘ah di mana larangannya itu dia sandarkan atas ijtihadnya 

sendiri. Lebih lanjut bahwa hadith ahad itu tidak sebanding dengan al-Qur‘an 

yang berada pada level mutawatir.
 364

 

Kemudian al-‗Āmilī mengkritisi hadith-hadith yang berisi naskh 

mut‘ah dan keharaman mut‘ah dalam Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 

Menurutnya, hadith-hadith yang mengharamkan mut‘ah dalam kedua kitab 

tersebut dikelompokkan dan ditinjau dari jalur periwayatan Sahabat ada tiga, yaitu 

: (1)‗Alī bin Abī Ţālib, (2) Salamah bin Akwā , dan (3) Sabarah bin Ma‘bad al-

Juhnī. 

 Riwayat ‘Alī bin Abī Ţālib 

Riwayat yang berisi larangan mut‘ah yang disandarkan kepada Alī bin Abī 

Ţālib itu merupakan lelucon yang tidak lucu. Ia merupakan pertentangan yang 

sangat nyata!. Hal ini karena ‗Alī bin Abī Ţālib adalah seseorang yang pertama 

kali mengkritik ‗Umar dalam masalah mut‘ah itu! Bagaimana mungkin ‗Alī bin 

Abī Ţālib itu meriwayatkan larangan mut‘ah dari Nabi. Jika memang Nabi yang 
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 al-Amīnī, Ibid,  267-269 
364

 al-‗Āmilī,  Ibid, 195 
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melarang mut‘ah maka bagaimana dengan keadaan ‗Umar itu sendiri?! Dan 

sungguh-sungguh sahih riwayat dari ‗Alī bin Abī Ţālib tentang perkataan beliau: 

 Jika „Umar tidak melarang mut‟ah maka)  ٌٛلا أْ ػّو ٔٙٝ ػٓ اٌّزؼخ ِب ىٔب إلا  مٟ 

hanya orang bodoh saja yang bisa terjerumus dalam perzinahan). 

 Hadith ini dengan lafad yang sama juga diriwayatkan oleh al-Ţabarī 

dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang sahih dari Shu‘bah, ia berkata: aku 

bertanya kepada hakam tentang ayat mut‟ah, apakah ia sudah dinasakh? Hakam 

menjawab: tidak. Kemudian hakam berkata: ‗Alī bin Abī Ţālib telah berkata:  ٌٛلا

 أْ ػّو ٔٙٝ ػٓ اٌّزؼخ ِب ىٔٝ إلا  مٟ

Ibn ‗Abbas mengambil makna itu dari ali. Abbas berkata: ―mudah-

mudahan allah merahmati „Umar! Mut‟ah itu diundangkan sebagai rahmat allah 

atas umat Muhammad. Jika „Umar tidak melarang mut‟ah maka hanya orang 

bodoh saja yang bisa terjerumus dalam perzinahan”. Hadith ini terdapat di 

kitabnya al-Jaşşāş
365

, Ibn Rushd
366

, Jalal al-Dīn al-Suyūţī
367

 meriwayatkan hadith 

ini dari Ibn ‗Abbās melalui Abdurrazaq dan Ibn Mundhir dari ‗Aţā‘. 

Terkait perbincangan atau diskusi tentang sanad hadith yang diriwayatkan 

dari ‗Alī bin Abī Ţālib itu sungguh panjang. Yang mengherankan dari mereka 

ulama-ulama Sunnī itu adalah mereka memalsukan sanadnya kepada kedua putera 

‗Alī. Dan mereka mengasalkan kepada Abdullah dan Hasan, kedua putra 

Muhammad bin Hanafiyah dari ‗Alī. 

Perawi dalam riwayat itu adalah Sufyān bin uyaynah yang populer sebagai 

orang yang melakukan tadlis hadith dalam meriwayatkan suatu khabar dari orang-

orang yang terpercaya.
368

 

 

                                                           
365

 Teks asli hadithnya dalam Ahkām al-Qur‟an milik al-Jaşşāş berbunyi:  

ٚؽلصٕب أثٛ ػج١ل لبي ؽلصٕب ؽغبط ػٓ اثٓ عو٠ظ لبي أفجؤٟ ػطب  لبي ٍّؼذ اثٓ ػجبً ٠مٛي هؽُ الله ػّو ِبوبٔذ اٌّزؼخ إلا 

 ٌٚٛلا ١ٙٔٗ ٌّب اؽزبط إٌٝ اٌئب إلا  فب- هؽّخ ِٓ الله رؼبٌٝ هؽُ الله ثٙب أِخ ِؾّل ص 
366

 Teks asli hadithnya dalam Bidāyah al-Mujtahid milik Ibn Rushd berbunyi : 

 )47/ 2)ثلا٠خ اٌّغزٙل 

، ٌٚٛلا ٟٔٙ ػّو ػٕٙب ِب اػطو إٌٝ (ص)ِب وبٔذ اٌّزؼخ إلا هؽّخ ِٓ الله ػيٚعً هؽُ ثٙب أِخ ِؾّل : ٚهٚٞ ػٕٗ أٔٗ لبي

 .اٌئب إلا  مٟ
367

 Teks aslinya dalam Dur al-Manthur milik al-Suyūţī : 

 )487/ 2)اٌله إٌّضٛه 

٠وؽُ الله ػّو ِب وبٔذ اٌّزؼخ إلا هؽّخ ِٓ الله هؽُ ثٙب : ٚأفوط ػجل اٌوىاق ٚاثٓ إٌّنه ِٓ ؽو٠ك ػطب  ػٓ اثٓ ػجبً لبي 

 أِخ ِؾّل ٌٚٛلا ١ٙٔٗ ػٕٙب ِب اؽزبط إٌٝ اٌئب إلا  مٟ
368

 al-‗Āmilī, Ibid, 195-196 
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 Riwayat Salamah bin Akwa’ 

Adapun riwayat tentang larangan Nabi terhadap mut‘ah dari Salamah bin 

Akwa‘ itu sama sekali tidak ada dasarnya. Dalam kitab bukhari tidak dijumpai 

riwayat tentang larangan mut‘ah itu yang diriwayatkan oleh Salamah, justru yang 

ada adalah sebaliknya. Imam bukahri meriwayatkan dari Salamah tentang rukhsoh 

dan kebolehan mut‘ah. 

Diriwayatkan dari Jābir bin Abdillah dan Salamah bin Akwa‘. Mereka 

berdua berkata: suatu ketika kami berada dalam satu barisan tentara. Kemudian 

kami mendatangi Rasul. Kemudian Nabi bersabda: sesungguhnya allah telah 

mengijinkan kalian untuk bermut‟ah, maka mulai saat ini bermut‟ahlah.
369

 

Diriwayatkan dari Iyās bin Salamah dari bapaknya, ia berkata: Rasul 

bersabda: kapan pun seorang laki-laki dan seorang wanita sepakat maka 

keduanya bisa hidup berdampingan selama tiga malam. Kalau keduanya sama-

sama suka maka keduanya bisa menambah masa pergaulannya itu, dan kalau 

tidak maka berpisah secara baik-baik. Kemudian Salamah berkata: Aku tidak 

tahu, apakah perkara itu khusus bagi kami, ataukah juga orang lain secara 

umum.
370

 

Sampai di sini bukhari bersungguh-sungguh untuk memalsukan hadith itu. 

Ia berkata: (Abu Abdillah berkata: „Alī meriwayatkan dari Nabi bahwa hadith itu 

telah dinasakh).
371

 

Kami berpendapat: pendapat yang benar adalah sebalikya. Karena tidak 

satu nash pun yang bisa dipercaya tentang keharaman mut‘ah yang berasal dari 

Nabi itu.
372

 

                                                           
369

 Teks Aslinya :  

 )1967/ 5)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

ػٓ عبثو ثٓ ػجل الله ٍٍّٚخ ثٓ الأوٛع لبلا وٕب  ٟ ع١ش  أربٔب هٍٛي هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ  مبي إٔٗ لل أمْ ٌىُ أْ  

 رَزّزؼٛا  بٍزّزؼٛا
370

 Teks Aslinya :  

 )1967/ 5)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

  ٚلبي اثٓ أثٟ مئت

أ٠ّب هعً ٚاِوأح رٛا مب  ؼشوح ِب ث١ّٕٙب صلاس  )ؽلصٕٟ إ٠بً ثٓ ٍٍّخ ثٓ الأوٛع ػٓ أث١ٗ ػٓ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ  

  ّب أكهٞ أ ٟ  وبْ ٌٕب فبطخ أَ ٌٍٕبً ػبِخ . (١ٌبي  ئْ أؽجب أْ ٠زيا٠لا أ٠ٚززبهوب رزبهوب 
371

 Teks Aslinya :  

 )1967/ 5)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

 لبي أثٛػجل الله ٚث١ٕٗ ػٍٟ ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ أٔٗ َِٕٛؿ
372

 al-‗Āmilī, Ibid,  197 
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Pendapat yang benar adalah bahwa mut‘ah itu merupakan rukhsah yang 

umum dari Nabi untuk seluruh umat. Sekiranya tidak ada takhsish maka rukhsoh 

itu tetap berlaku umum. Lebih-lebih lafad hadith itu menggunakan redaksi  ًأ٠ّب هع

 ٚاِوأح

Demikian juga Muslim meriwayatkan hadith itu dengan lafadz yang 

berbeda: dari Jābir bin Abdillah dan Salamah bin Akwa‘, mereka kedua berkata: 

ada seseorang yang membawa kabar Rasulullah kepada kami: sesungguhnya 

Rasul telah memberi ijin kepada kalian untuk melakukan mut‟ah. Kemudian 

Muslim berkata: yang dimaksud dalam hadith tersebut adalah mut‟ah nisa‘.
373

 

Hadith ini di mana muslim secara mandiri meriwayatkan suatu hadith 

tanpa bersamaan dengan bukhari yang isi riwayatnya berkaitan dengan larangan 

mut‘ah itu melalui Salamah. Karenanya, sanad dari hadithnya bukhari itu 

sangatlah lemah dan harus diabaikan. Dampak berikutnya adalah riwayat bukhari 

itu tidak layak dijadikan hujjah. 

Selanjutnya, Muslim meriwayatkan hadith dengan sanad dari Yūnus bin 

Muhammad dan Abd al-Wāhid bin Ziyād, ia berkata: (Rasul memberikan rukhsoh 

mut‟ah pada tahun awţās selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya).
374

 

Adapun yunus dianggap lemah oleh tiga pakar kritik hadith, dialah Ibn 

Mu‘īn, al-Nasā‘ī, dan Ahmad.
375

 Sedangkan ‗Abd al-Wāhid bin Ziyād itu adalah 

seseorang yang sering memalsukan hadith. Dia menceritakan suatu hadith dari 

A‘mash dengan redaksi mendengar darinya, dia tidak mengenal dan mengetahui  

A‘mash. 

                                                           
373

 Teks aslinya :  

 )1022/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

فوط ػ١ٍٕب ِٕبكٞ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ  مبي إْ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ  ػٓ عبثو ثٓ ػجلالله ٍٍّٚخ ثٓ الأوٛع لبلا

 ٍٍُ لل أمْ ٌىُ أْ رَزّؼٛا ٠ؼٕٟ ِزؼخ إٌَب 
374

 Teks aslinya :  

 )1022/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

  ؽلصٕب أثٛ ثىو ثٓ أثٟ  ١جخ ؽلصٕب ٠ٌٛٔ ثٓ ِؾّل ؽلصٕب ػجلاٌٛاؽل ثٓ ى٠بك ؽلصٕب أثٛ ػ١ٌّ ػٓ إ٠بً ثٓ ٍٍّخ ػٓ أث١ٗ لبي

 هفض هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ػبَ أٚؽبً  ٟ اٌّزؼخ صلاصب صُ ٔٙٝ ػٕٙب : 
375

 al-‗Āmilī, Ibid,  197-198 
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Abu Dawud berkata: sandaran abdul wahid terhadap beberapa hadith itu 

dikategorikan mursal  oleh A‟mash. Yahya berkata: (‗Abd al-Wāhid itu tidak 

mempunyai keahlian apa pun. Hadithnya tidak layak untuk dipedomi).
376

 

 

 Riwayat Sabarah bin Ma’bad al-Juhnī 

Argumenasi kelompok yang mengharamkan mut‘ah sekarang hanyalah 

tersisa hadith riwayat Sabarah bin Ma‘bad al-Juhnī. Hanya dialah satu-satunya 

sarana pengetahuan kami tentang larangan mut‘ah yang muncul dari Nabi.  

Yang mengherankan dari Ibn Rushd ialah perkataannya: (mayoritas 

sahabat dan seluruh Fuqahā‟ masa ini sepakat atas keharaman mut‟ah). 

Tinggalkanlah pendapat para Fuqahā‘ masa ini dengan status keharaman 

mut‘ahnya itu. Kami tidak mempedulikannya. Yang lebih penting adalah 

tunjukkanlah kepada kami sanad-sanad keharaman mut‘ah yang muncul dari 

mayoritas sahabat itu kalau klaim itu benar adanya. Dan pada kenyataannya 

riwayat keharaman mut‘ah yang muncul dari Sahabat hanyalah muncul dalam 

Hadithnya Sabarah. 

Hadithnya Sabarah itu berada pada level ahad dan tidak mungkin 

menasakh al-Qur‘an sebagaimana teori dalam ushul fiqh. al-Qur‘an itu dipastikan 

kebenarannya. Sementara khabar ahad itu masih diragukan. Tidaklah mungkin 

meninggalkan sesuatu yang diyakini dengan beralih kepada yang diragukan. 

Hadith Sabarah itu diriwayatkan oleh anaknya sendiri yang bernama Rabī. 

Tiada seorang pun yang meriwayatkan hadithnya Sabarah kecuali anaknya si Rabī 

itu. 

Rabī bin Sabarah ini seseorang yang tidak dikenal dalam riwayat hidup 

para perawi hadith dan ia tidak dipercayai oleh para Imam hadith. Secara umum 

Rabī itu tidak disebut-sebut sebagai perawi di dalam kitab-kitab hadith. Maksud 

saya adalah saya tidak menemukan riwayat dari Rabī kecuali riwayat tentang 

mut‘ah. 

Inilah yang menjadi alasan Bukhari untuk meninggalkan Hadithnya 

Sabarah secara keseluruhan. Karena jalur hadithnya Sabarah itu hanya terbatas 
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pada anaknya saja, Rabī bin Sabarah. Dan Rabī itu tidak dikenal. Hingga muslim 

juga tidak meriwayatkan suatu hadith pun dari Rabī yang muncul dari bapaknya 

yang berkaitan dengan keharaman mut‘ah. Dan juga muslim tidak meriwayatkan 

suatu hadith pun yang muncul dari Rabī dalam bab-bab lain.
377

 

 

                                                           
377

 Ibid,  198-199 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

145 

 

c. Tarikh Nikah Mut’ah Dalam Sunnah 

c.1. Tarikh Nikah Mut’ah Dalam Sunnah Menurut Shī’ah 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Ţabāţabā‘ī dimuka, bahwa 

himpunan riwayat yang dikemukan oleh kelompok Sunnī itu tidak sesuai dengan 

kenyataan, hal ini karena di dalamnya terdapat berbagai pertentangan antara satu 

riwayat dengan riwayat yang lain.  

Adapun terkait dengan kapan mut‘ah dibolehkan dan atau dilarang 

oleh Nabi, masih diperselisihkan oleh para ulama Sunnī. Berkenaan dengan ini, 

al-Ţabāţabā‘ī mengomentari bahwa riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh 

kelompok Sunnī itu berbeda-beda dalam penentuan waku pelarangan Nabi 

terhadap mut‘ah. Ada yang berpendapat sebelum hijerah. Ada yang berpendapat 

setelah hijrah dengan ditandai turunnya ayat nikah, talak, iddah, dan waris. Atau 

larangan Nabi itu terjadi pada saat peperangan khaibar, atau pada saat pelaksanaan 

umrah al-qadā‟, atau pada saat peperangan dengan bani authos, atau pada saat 

penaklukan Makkah, atau terjadi ketika peperangan tabuk, atau ada juga 

keterangan yang menjelaskan bahwa larangan itu terjadi setelah haji wadā‘. 

Semua riwayat itu muncul dari seorang murroh. Dan anehnya, sebagian para 

perawi yang terkait dengan larangan mut‘ah itu jarang terdapat nama-nama ali, 

Jābir, dan Ibn Mas‘ūd . Padahal mereka itu sering bersama Nabi. Mereka adalah 

orang-orang yang lebih teliti hingga jarang berbuat kesalahan. Karenya, jika 

memang larangan mut‘ah itu datang dari Nabi pastilah mereka (‗Alī, Jābir, Ibn 

‗Abbās) tidak akan menyembunyikannya dan akan menyebarkannya kepada 

publik.
378

 

Menurut al-‗Āmīnī, jika diteliti beberapa pendapat yang saling 

bertentangan itu dan diambil satu pendapat saja sebagai barometer maka engkau 

akan menjumpai pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Riwayat hadith 

yang mereka gunakan dikeluarkan oleh imam hadith Sunnī yang berjumlah enam 

orang. Namun mereka melarang penyandaran hadith mereka kepada Alī bin Abī 

Ţālib. Sebagian ulama Sunnī ada yang berpendapat bahwa keharaman mut‘ah itu 

terjadi pada saat hari khaibar. Dan ini merupakan hadith sahih yang tidak 
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 al-Ţabāţabā‘ī ,  Ibid,  300 
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diragukan lagi. Yang lain berkata: hal ini tidak dikenal menurut pakar sirah dan 

pakar riwayat bahwa sesungguhnya mut‘ah itu diharamkan pada hari khaibar. 

Yang ketiga berpendapat bahwa hal itu merupakan suatu kesalahan karena dalam 

peperangan khaibar itu tidak terjadi mut‘ah. yang keempat berpendapat tarikh 

menunjukkan bahwasanya pada saat khaibar itu yang dilarang hanyalah 

dagingnya keledai yang jinak. Tidak berkaitan dengan nikah mut‘ah. hal ini 

hanyalah dugaan sebagian perawi dalam mengaitkan khaibar sebagai tempat 

pelarangan mut‘ah. 

Selanjut al-Amīnī mengatakan bagaimana bisa peristiwa besar seperti 

itu masih terkesan samar bagi pembesar-pembesar ulama Sunnī seperti al-Shāfi‘ī 

yang berpendapat bahwa larangan mut‘ah itu terjadi pada saat hari khaibar?, 

sebagaimana yang dikutip oleh Ibn al-Qayyim. Bagaimana kelompok Sunnī 

terkesan jauh dengan apa yang dijelaskan oleh muslim dalam kitab sahihnya 

dengan redaksi: ػٓ ِزؼخ إٌَب  ٠َٛ ف١جو ٟٙٔ (mut‟ah perempuan dilarang pada saat 

hari khaibar). Dalam redaksi lain: ػٓ ٔىبػ اٌّزؼخ ٠َٛ ف١جو ٝٙٔ )nikah mut‟ah dilarang 

pada hari khaibar). Dalam redaksi yang ketiga: ػٕٙب ٠َٛ ف١جو ٟٙٔ mut‟ah dilarang 

pada hari khaibar). Dalam redaksi yang keempat:  هٍٛي الله ػٓ ِزؼخ إٌَب  ٠َٛ ف١جو ٝٙٔ 

(Rasul melarang mut‟ah pada hari khaibar).
 379

 

Kelompok yang kelima berpendapat dengan memalsukan dan 

melemahkan hadith-hadith yang ada itu mengatakan bahwa hadith yang sahih 

terkait dengan larangan mut‘ah hanyalah pada saat khaibar dan penaklukan 

Makkah. 

Adapun terkait dengan hadithnya Sabarah dalam kitab sahih Muslim, 

al-Amīnī, mengomentari bahwa kalau hadith itu memang sahih niscaya bukhari 

akan mengeluarkannya. Kalau hadithnya sabrah itu sahih maka larangan mut‘ah 

itu tidak akan samar lagi kepada Ibn Mas‘ūd  hingga ia melakukan mut‘ah dan 

berhujjah dengan menggunakan ayat al-Qur‘an. Dan kalau hadithnya sabrah itu 

sahih niscaya ‗Umar tidak akan berkata “mut‟ah itu ada pada masa Nabi dan aku 

akan melarang dan akan merajam pelakunya”, seharusnya ‗Umar mengatakan: 

                                                           
379

 Al-Amīnī,  Ibid,  269 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

147 

 

“mut‟ah itu diharamkan dan dilarang oleh Nabi.” Kalau hadithnya sabrah itu sah 

maka pada masa abu bakar tidak akan ada praktik mut‘ah.
380

 

Lebih lanjut al-Amīnī mengatakan bahwa sangatlah mudah untuk 

mengkompromikan hadith-hadith yang saling bertentangan tersebut dari berbagai 

sisi bahwa hadith itu hanyalah sebatas praduga semata, kapan ia dikatakan sahih? 

Bagaimana rekaan tranmisi hadith itu hingga sampai kepada ali, padahal ali 

berkata: jika saja „Umar tidak melarang mut‟ah maka hanya orang yang bodoh 

saja yang akan terjerumus pada lembah perzinahan. Madhab ali itu secara tegas 

menyatakan bahwa mut‘ah itu boleh. Sebagaimana anak cucu ali, baik yang salaf 

dan yang Khalaf juga menyatakan bahwa mut‘ah itu boleh. Pedoman yang bisa 

menyematkan kita dari kesesatan berfikirnya ‗Umar adalah perkataan Ibn ‗Abbās: 

jika saja „Umar tidak melarang mut‟ah, maka sedikit sekali orang yang berzina. 

381
 

 

c.2. Tarikh Nikah Mut’ah Dalam Sunnah Menurut Shī’ah 

Dalam al-Jāmi‘ al-Kabīr, diriwayatkan bahwa Ibn ‗Abbās berkata: 

praktik mut‟ah pada masa awal permulaan islam itu adalah ada seorang laki-laki 

yang mendatangi sebuah daerah di mana ia masih tidak mengenal tempat itu dan 

penduduknya. Kemudian laki-laki itu mengawaini seorang wanita disesuaikan 

dengan jangka waktu kira-kira berapa hari/bulan ia akan bermukim di daerah itu. 

Supaya wanita yang dikawin bisa menjaga barangnya dan mengurusi diri si laki-

laki itu. Hingga kemudian turunlah ayat ( أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ). Ibn 

‗Abbās berkata: setiap kemaluan yang dijamah dengan tidak dengan 

menggunakan kedua cara (pernikahan dan kepemilikan budak) itu mutlak 

diharamkan.
382
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381

 Ibid, 284 
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 Muhammad bin Īsā al-Tirmidhī, al-Jāmi‘ al-Kabīr, Jilid II (Beirut: Dar al-Gharb al-Islāmī, 

1996),  415-416 
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Al-Mazīrī berkata: ketetapan bahwa nikah mut‟ah itu boleh hanyalah 

berlaku pada masa awal islam. Kemudian kebolehan itu dinasakh dengan hadith-

hadith. Keharaman itu dipertegas dengan adanya ijma‟ ulama.
 383

 

Al-Kasāni salah satu ulama Hanafīyah mengatakan bahwa orang arab 

pra Islam sudah sangat mengenal praktik mut‘ah. Praktik ini ditandai dengan 

perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita selama beberapa waktu dan 

kemudian wanita itu ditinggalkan. Orang arab ketika itu tidak memandang bahwa 

praktik itu merupakan suatu kehinaan. Pada masa awal islam praktik ini tetap 

dibiarkan seperti semula. Dan seperti yang sudah maklum bahwa larangan Nabi 

kepada mut‘ah itu baru terjadi pada saat peperangan khaibar pada tahun ke-7 

Hijriah. Diriwayatkan dari ‗Alī (bahwasanya  Rasul melarang mut‟ah al-nisā‟ 

pada hari khaibar dan dari dagingnya keledai yang jinak). dan larangan itu 

berlangsung terus hingga kemudian pada saat penaklukan Makkah, Nabi 

membolehkan lagi selama tiga hari. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa 

Nabi membolehkan mut‘ah pada hari awţās. Namun pada hakikatnya hari awţās 

itu berada pada tahun penaklukan Makkah karena peristiwanya saling berdekatan. 

Kemudian setelah itu Nabi melarang mut‘ah hingga hari kiamat.
384

 

Terkait dengan perbedaan hadith-hadith tarikh pembolehan dan 

pelarangan mut‘ah, al-Māwardī  (w.448 H) salah satu ulama Shāfi‘īyah dalam 

kitab al-Hāwī al-Kabīr mengatakan bahwa, jika dikatakan hadith-hadith yang 

menerangkan tentang mut‘ah sangatlah membingungkan di mana riwayat yang 

satu dengan yang lain itu saling berbeda. Di dalam hadith itu diterangkan bahwa 

larangan mut‘ah itu terjadi pada saat peperangan khaibar. Di dalam sebagian 

riwayat menjelaskan bahwa larangan itu terjadi pada saat penaklukan Makkah. 

Ada juga yang menjelaskan pada saat peperangan tabuk. Ada  juga riwayat yang 

menerangkan bahwa larangan itu terjadi pada saat haji wadā‘. Sementara jarak 

dari tiap waktu itu sungguhlah sangat panjang. Menurut al-Māwardī, ada dua 

jawaban dalam menyikapi masalah ini: 

                                                           
383

 Al-Nawāwī, Ibid,  423  
384

 al-Kasānī al-Hanafī, Ibid, 468 
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1. Adanya pengulangan larangan itu sebenarnya bertujuan untuk 

memperjelas status keharaman mut‘ah itu supaya seluruh umat mengetahui 

dengan pasti. Karena ada sebagian sahabat yang mengikuti suatu 

peperangan di suatu tempat dan tidak mengikutinya di tempat yang lain. 

Karenanya, dengan adanya pengulangan itu maka informasi keharaman itu 

lebih merata dan lebih kuat. 

2. Pada awalnya mut‘ah itu dibolehkan dan kemudian diharamkan pada saat 

peperangan khaibar. Kemudian dibolehkan lagi setelah itu karena adanya 

tuntutan kemaslahatan. Kemudian diharamkan lagi pada saat haji wadā‘. 

Oleh karana itu pada saat haji wadā‘ Rasul menetapkan bahwa mut‘ah itu 

diharamkan sampai hari kiamat. Hal itu sebagai pengingat bahwa status 

keharaman terdahulu itu berjangka waktu dan sesudahnya akan dibolehkan 

lagi. Dan setelah pembolehan itu barulah datang keharaman yang berlaku 

selama-lamanya. Hal ini telah menjadi kesepakatan para sahabat. Hal itu 

diriwayatkan dari abu bakar, ‗Umar, ali, Ibn Mas‘ūd , Ibn ‗Umar, Ibn 

Zubayr, dan abu hurairah.
385

 

Menurut Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Bārī, Tempat-tempat yang 

menjadi larangan mut‘ah itu ada enam: khaibar, umrah qada‘, penaklukan 

Makkah, awţās, tabuk, haji wadā‘. Ibn Hajar memaparkan sebagai berikut: 

Pertama, di perang Khaibar
386

, riwayat ini dari Ali bin Abī Ţālib 

ketika ia menegur Ibn ‗Abbās dan mengatakan kepadanya bahwa Nabi melarang 

mut‘ah dan daging keledai jinak di masa Khaibar.
387

 Menurut Ibn hajar, seluruh 

riwayat yang ada berbunyi demikian, kecuali riwayat ‗Abd al-Wahhab al-Thaqafi 

dari yahya bin Sa‘īd, dari Mālik tentang hadith tersebut bahwa kejadiannya di 

Hunain (perang awţās) yang dikeluarkan oleh al-Nasā‘i dan Daruquţnī. Namun 

keduanya mengingatkan mungkin ini hanya dugannya  ‗Abd al-Wahhab seorang. 

Daruquţnī berkata bahwa khaibar itu yang lebih tepat.
388
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 al-Māwardī , Ibid,  330 
386

 Perang Khaibar terjadi di penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijeriyh. Quraish Shihab, 

Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan al-Qur‘an dan Hadith-hadith Sahih, 

(Tangerang: Lentera Hati, 2011), 839 -843 
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 Lihat teks aslinya di Lampiran Sahih Bukhari No. 1 
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 Ibn Hajar, Ibid, 73 
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Secara dhahir, khaibar itu merupakan suatu tempat yang dikaitkan 

dengan dua persoalan sekaligus. Baihaki meriwayatkan dari humaidi bahwa 

sesungguhnya Sufyān bin ‗Uyaynah berkata: Sabda (hari-hari khaibar) itu 

berkaitan dengan dagingnya keledai yang jinak, tidak dengan mut‘ah. Adapun 

selain Sufyān menegaskan bahwa tempat itu hanya berkaitan dengan mut‘ah. 

Suhayli berkata: pendapat yang benar adalah bahwasanya dalam redaksinya zuhri 

itu terdapat lafad yang dimajukan dan diakhirkan. Inilah pendapat yang dianut 

oleh para perawi sebelum zuhri dalam menyikapi hadithnya uyaynah. Ibn abdil 

bar menyebutkan dari jalurnya qasim bin asbagh sesungguhnya humaydi 

menyebutkan dari Ibn uyaynah bahwasanya pada masa khaibar itu larangan dari 

Nabi hanya tertuju kepada dagingnya keledai yang jinak. Sementara larangan 

mut‘ah itu terjadi di selain hari khaibar. 

Lebih lanjut Ibn abd al-Bar mengatakan bahwa mayoritas ulama 

menganut pendapat ini. Abū ‗Uwanah berkata dalam kitab sahihnya: aku 

mendengar para ilmuwan berkata: makna hadithnya ali itu adalah sesungguhnya 

larangan Nabi pada masa khaibar itu hanya tertuju kepada dagingya keledai yang 

jinak. Sementara untuk mut‘ah Nabi tidak menyinggungnya. Larangan mut‘ah itu 

terjadi pada saat penaklukan Makkah. 
389

 pihak-pihak yang mengarahkan hadith 

itu beralasan karena adanya rukhsah mut‘ah setelah masa khaibar sebagaimana 

kecendrungannya baihaki. Namun, mungkin saja hal itu bisa dipilah dengan 

asumsi bahwa rukhsah yang terjadi pada saat penaklukan Makkah belum sampai 

ke telinga ‗Alī karena terjadinya larangan mut‘ah pada saat penaklukan itu 

berdekatan. Yang menguatkan kepada dahirnya hadithnya ali adalah hadith yang 

dikeluarkan oleh abū ‗Uwanah dari jalurnya Salim bin ‗Abdillah dan ia 

mensahihkannya sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Ibn ‗‗Umar 

tentang mut‘ah. Ibn ‗‗Umar menjawab: mut‟ah itu haram. Kemudian si penanya 

berkata: sesungguhnya si fulan membolehkan mut‟ah. Ibn ‗‗Umar menjawab: 

demi allah, telah menjadi maklum bahwa Rasul telah melarang mut‟ah pada hari 

khaibar dan kami tidak melakukan perzinahan).
 390
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Adapun menurut al-Kasānī, ia mengatakan bahwa orang-orang yang 

berkata bahwasanya larangan yang terjadi pada hari khaibar itu hanya berkaitan 

dagingnya keledai yang jinak itu bertujuan untuk mengalihkan anggapan bahwa 

mut‘ah itu telah dinasakh sebanyak dua kali. Dan kenyataannya larangan mut‘ah 

itu terjadi pada saat penaklukan Makkah. Dan seperti yang sudah maklum 

bahwasanya penaklukan Makkah itu terjadi setelah hari khaibar. Karena peristiwa 

khaibar itu terjadi pada tahun ketujuh hijriah dan peperangan penaklukan Makkah 

itu terjadi pada tahun kedelapan hijriah. Karenanya, keniscayaan yang tidak bisa 

dihindari adalah bahwasanya mut‘ah itu dinasakh sebanyak dua kali. 

Lebih lanjut al-Kasānī mengatakan bahwa tidak ada motif dalam 

upaya pengalihan itu selama dahirnya hadith berbunyi demikian, yaitu 

bahwasanya khaibar itu merupakan tempat dilarangnya mut‘ah. Dan tidak ada 

larangan untuk menasakh satu persoalan sebanyak dua kali. Masalah penghapusan 

mut‘ah ini ada perbandingannya dalam syari‘at islam, ia adalah masalah kiblat 

yang juga dihapus sebanyak dua kali. Di mana Nabi melakukan salat ketika di 

Makkah dengan menghadap ka‘bah sebagai kiblatnya. Kemudian ketika Nabi dan 

kaum muslimin berhijrah ke madinah allah memerintahkan Nabi untuk berkiblat 

ke baitul maqdis. Kemudian setelah itu allah menyuruh lagi untuk berkiblat ke 

ka‘bah.
391

 

Kedua, Umrah al-Qadā
392

, riwayat yang berisi larangan mut‘ah terjadi 

pada umrah al-qadā‟, hadithnya itu tidak sahih karena di dalamnya terdapat 

hadith mursalnya hasan yang dianggap lemah. Karena ia mengambil riwayat itu 

hanya satu persatu. Kalau memang mau dipaksakan maka ada kemungkinan yang 

dimaksud adalah masa khaibar. Karena antara umrah al-qadā‟ dan masa khaibar 

itu terjadi pada tahun yang sama sebagaimana peristiwa penaklukan Makkah dan 

peperangan awţās.
 393
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 Al-Kasānī, Ibid,  471 
392

 Umrah al-qadā terjadi pada tahun 7 hijeriyyah,  Umrah ini sebagai pengganti haji yang tahun 

sebelumnya, di mana kaum muslimin tidak bisa memasuki kota mekkah karena terkait dengan 

perjanjian hudaybiyyah pada tahun 6 hijeriyyah. Kaum muslimin 3 hari di mekkah.  Şāfī al-

Rahmān al-Mubārakfurī, Sirah Nabawiyyah, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: al-Kautsar, 1997), 

449 
393

 Ibn Hajar, Ibid,  75 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

152 

 

Ketiga, penaklukan Mekkah
394

, riwayat yang berisi larangan pada saat 

penaklukan Makkah berada dalam sahih muslim yang diriwayatkan oleh Rabī‘ bin 

Sabarah al-Juhnī.
395

 Dalam redaksinya muslim dijelaskan bahwa mereka sahabat 

tidak keluar dari Makkah hingga mut‘ah diharamkan dan ditetapkan sampai hari 

kiamat.  

Keempat, Auţās
396

, riwayat yang terjadi pada saat peperangan awţās 

itu juga terdapat dalam kitab sahih muslim dari hadithnya Salamah bin Akwa‘. 

Hadith ini menjelaskan bahwa Nabi memberikan rukhsah kepada para Sahabat 

untuk melakukan mut‘ah selama tiga hari, kemudian melarangnya.
397

 

Antara hadith tentang mut‘ah di penaklukan Mekkah dan Auţās 

menurut Ibn Hajar, secara dahir bertentangan. Namun pertentangan itu bisa 

dikompromikan dengan dalil apabila „ām fathi dimutlakkan maka „ām auţās juga 

masuk di dalamnya. Karena kedua peristiwa itu saling berdekatan. Seandainya 

redaksi muslim menyebutkan bahwasanya mereka sahabat bermut‘ah dengan 

wanita-wanita pada tahun awţās maka pengkompromian itu akan menjadi lebih 

indah. Namun akan menjadi sebuah kebingungan apabila para peperangan awţās 

itu ada ijin dari Nabi untuk melakukan mut‘ah. Padahal sebelumnya pada saat 

peperangan penaklukan Makkah itu sudah muncul adanya larangan mut‘ah yang 

bersifat kekal abadi selama-lamanya. Jika hal itu sudah menjadi ketetapan maka 

sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari adalah riwayat-riwayat yang berisi 

larangan mut‘ah itu menjadi tidak sah tanpa ada sebab yang masuk akal. 

Karenanya, riwayat yang paling abasah untuk dijadikan dasar larangan mut‘ah 

adalah riwayat yang menjelaskan bahwa larangan itu terjadi pada saat penaklukan 

Makkah.
398
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 Ialah peperangan menaklukkan kota Makkah. Ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8 

Hijeriah. Pada tanggal 10 Ramadhan. al-Mubārakfurī, Ibid, 461 
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396
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Kelima, di peperangan tabūk
399

,   riwayat tentang larangan mut‘ah 

terjadi pada saat peperangan tabuk itu dikeluarkan oleh ishak bin rahawayhi dan 

Ibn hibban dari jalur keduanya dari hadithnya abu hurairah yang menjelaskan 

ketika terdapat wanita-wanita menangis karena nikah mut‘ah, kemudian Nabi 

menegaskan bahwa talak, dan waris telah merobohkan mut‘ah. Ada juga yang 

dikelaurkan dari Al-hazimi riwayat dari hadithnya Jābir.
 400 

Menurut Ibn Hajar, riwayat dari abū hurairah, ia tidak menjelaskan 

secara gamblang bahwa ketika itu para sahabat melakukan mut‘ah. Ada 

kemungkinan para sahabat melakukan mut‘ah  terlebih dahulu dan juga terjadi 

perpisahan para sahabat ketika itu dan adanya penegasan larangan. Atau larangan 

itu terjadi sebelumnya namun larangan itu belum diketahui oleh sebagian sahabat 

yang mengikuti peperangan hingga mereka masih melakukan mut‘ah. Karenanya, 

larangan Nabi pada peristiwa tabuk itu dibarengi dengan kemarahan beliau karena 

sebelumnya sudah secara tegas dilarang. Dan sebagai catatan dalam hadithnya abu 

hurairah masih terdapat beberapa catatan. Karena diriwayatkan oleh muammal bin 

ismail dari ikrimah bin ammar yang keduanya masih diragukan. Adapun 

hadithnya Jābir itu tidak sah karena melalui jalur ubbad bin katsir. Dan hadith 

yang diriwayatkannya itu ditinggalkan.
401

 Suhayli mengatakan bahwa riwayat-

riwayat yang menyatakan bahwa larangan mut‘ah itu terjadi pada saat peperangan 

tabuk adalah riwayat yang sangat asing.
 402

 

Keenam, di haji wadā‟
403

, riwayat yang menyatakan pelarangan 

mut‘ah terjadi di haji wadā‟ itu dari Rabī‘ bin Sabarah dikeluarkan oleh Abū 

Dāud,
404

 namun di hadith ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ibn Hajar,  

riwayat yang lebih populer, yaitu pelarangan mut‘ah di penaklukan Mekkah yang 

juga diriwayatkan oleh Rabī‘ bin Sabarah yang dikeluarkan oleh Muslim di Kitab 

Sahihnya. Kalau begitu yang dimaksud dalam redaksi Abu Dawud adalah hanya 

berisi larangan mut‘ah. Mungkin saja yang dimaksud oleh Nabi pada kesempatan 
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 Perang tabuk terjadi sekitar bulan Rajab tahun 9 hijriah.  al-Mubārakfurī, Ibid, 507 
400

 Ibn Hajar, Ibid, 74. Lihat lampiran riwayat Tabuk. 
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 Ibid,  75 
402

 Ibid, hal 73-74 
403

 Haji Wadā‘ ini terjadi pada tahun 10 Hijeriyyah. al-Mubārakfurī, Ibid, 545 
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haji wadā‘ itu untuk mengulang larangan mut‘ah supaya lebih tersebar dan supaya 

didengar oleh orang-orang yang belum mendengarnya sebelum itu.
405

 

Menurut al-Qurtubī, hadithnya sabrahb yang berisi tentang 

pembolehan Nabi terhadap mut‘ah terjadi pada saat haji wadā‘ itu tidak bisa 

dipertanggungjawabkan. Al-Qurtubī telah meneliti penyimpangan ini dan hanya 

menemukan dari riwayat abdul aziz bin ‗Umar bin abdul aziz saja.  ismail 

menurut al-Qurtubī meriwayatkan dari ayyasy dari abdul aziz bin ‗Umar bin abdul 

aziz menuturkan bahwa pembolehan itu terjadi pada saat penakulakan Makkah. 

Karena tidak mungkin para sahabat mengeluh kepada Nabi untuk melakukan 

mut‘ah karena tidak membawa istri-istri mereka pada saat haji wadā‘ padahal 

mereka berhaji dengan membawa serta istri-istri mereka.
406

 

Lebih lanjut menurut al-Qurtubī, ada kemungkinan lainnya terkait 

fenomena tersebut. Kemungkinan tersebut adalah upaya Nabi untuk mengulang-

ulang status keharaman mut‘ah di saat haji wadā‘ pada saat berkumpulnya 

manusia supaya orang-orang yang belum mengetahui menjadi tahu. Maka dengan 

adanya pengulangan itu semua sahabat mengetahui dengan pasti sehingga tidak 

ada keraguan tentang keharaman mut‘ah sekaligus tidak ada lagi klaim bahwa 

mut‘ah itu halal. Kenapa ini dilakukan Nabi? Karena di waktu itu masih banyak 

penduduk Makkah yang melakukan praktik mut‘ah.
407

 

Menurut al-Nawawī, riwayat yang berisi kebolehan mut‘ah pada saat 

haji wadā‘ itu tidak bisa diterima. Pengharaman mut‘ah pada saat haji wadā‘ itu 

hanyalah berfungsi sebagai penguat saja terhadap larangan yang sudah ada 

sebelumnya.
408

  

 

                                                           
405

 Ibn Hajar, Ibid, 75 
406

 Al-Qurtubi, Ibid,  131 
407

 Ibid, 131-132. Al-Kasānī, Ibid, l 471 
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 Al-Nawāwī, al-Majmū‟ Sharh al-Muhadhdhab, Jilid XVII , (Beirut: Dar al-Fikr, t.t ), 424. Ibid, 

Şahīh Muslim Bi Sharh al-Nawāwī, Jilid IX, (kairo: mesir, 1929), 181  
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BAB IV 

ANALISIS PERBANDINGAN 

 

A. Analisis Perbandingan Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Sunnī 

dan Shīʿah Ithnā ‘Asharīyah 

1. Nikah Mut’ah dan Hukumnya Menurut Sunnī dan Shīʿah Ithnā 

‘Asharīyah 

Dari keempat madhhab Sunnī di atas, yakni Hanafīyah, Mālikīyah, 

Shāfi‘īyah dan Hanābilah sepakat bahwa nikah mut‘ah dan nikah berbatas waktu 

itu baţil dan haram.  

Dari kalangan Hanafīyah, hanya Zufar saja yang memaksakan diri 

untuk membolehkan pernikahan yang berbatas waktu. Hal ini rupanya Zufar ingin 

membedakan antara nikah mut‘ah dengan nikah yang berbatas waktu (mu‟aqqat). 

Menurutnya, pernikahan berbatas waktu itu sah dan yang batal hanyalah 

pemberian syarat batas waktu, seperti mempersyaratan khamer. Maka dengan 

sendirinya, status perkawinan tersebut menjadi nikah dā‟im. Hal ini karena Zufar 

memandang bahwa antara nikah dā‟im dan mu‟aqqat ada kesamaan terkait dengan 

adanya saksi-saksi dan lafadz akadnya memakai tazwīj dan nikāh. Sedangkan 

dalam nikah mut‘ah memakai lafadz atamatta‟u biki atau astamti‟u. Namun 

argumen Zufar tertolak, karena ulama-ulama Hanafīyah menganggap bahwa 

perbedaan secara prinsip antara akad nikah dā‟im dan nikah mut‘ah adalah 

berbatas waktu, maka dengan demikian nikah berbatas waktu termasuk nikah 

mut‘ah. Karena yang diperhitungkan adalah (al-„ibrah fĭ al-„uqūd li al-ma‟ānī lā 

li al-alfāz). Ketika seseorang melakukan nikah mut‘ah, maka menurut madhhab 

ini pernikahannya harus difaskh baik itu setelah terjadi persetubuhan maupun 

belum. 

Adapun dalam Madhhab Mālikīyah, Mayoritas pandangan ulama-

ulama Madhhab Mālikīyah sama dengan Madhhab Hanafīyah, yaitu pernikahan 

tersebut batal, bahkan pelakunya harus dirajam. Namun demikian, riwayat 

pendapat pendiri Madhhab Mālikīyah sendiri, yaitu Mālik bin Anas masih 

ambiguitas. Di riwayat yang satu, dikatakan bahwa Mālik tidak membolehkan 
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nikah mut‘ah, dan riwayat yang lain dikatakan bahwa Mālik  membolehkan nikah 

mut‘ah, hingga dikatakan pula bahwa Mālik telah meralat pendapatnya. Hal ini 

menandakan secara nyata bahwa Mālik pernah membolehkan nikah mut‘ah. 

Walaupun dinafikan oleh kelompok Sunnī yang lain, karena para pengikut 

Madhhab Mālikīyah dianggap yang paling bersemangat dalam membatalkan 

praktek pernikahan mut‘ah dan berbatas waktu, bahkan menyanksinya dengan 

had. 

Terkait dengan maharnya wanita yang dinikahi mut‘ah dan sudah 

disetubuhi, maka maharnya menurut Madhhab Mālikīyah adalah sebagaimana 

yang tertera dalam akad, bukan mahar mithil. 

Selain itu, Madhhab Mālikīyah berpendapat bahwa jika terdapat 

seseorang yang melakukan pernikahan dengan pernikahan yang sah tetapi ia 

berniat untuk menceraikan setelah beberapa waktu, maka hal itu diperbolehkan 

dengan status hukum makruh, karena termasuk akhlak yang tercela. 

Adapun Madhhab Shāfi‘īyah, Ulama-ulama Shāfi‘īyah dipelopori 

pendirinya sangat tegas menentang pernikahan mut‘ah. Pernikahan berbatas 

waktu menurut Shāfi‘īyah baik lama maupun sebentar dan apa pun lafadz akad 

dan bentuknya selama dibatasi oleh waktu, maka hal itu termasuk nikah mut‘ah 

dan hukumnya haram. Hal ini dapat dikatakan ulama-ulama Shāfi‘īyah sangat 

kompak mulai dari pendiri hingga ulama pengikutnya mengharamkan dan 

membatalkan nikah yang berbatas waktu.   

Dalam Madhhab Shāfi‘īyah, apabila dalam pernikahan mut‘ah terjadi 

waţī‟‟ (persetubuhan) maka pelakunya tidak dikenai had karena ada unsur 

syubhat. Namun pelaku (suami-istri) mut‘ah itu dita‘zir kalau mengetahui status 

keharaman itu, hal ini karena akadnya berstatus syubhat. Dan adapun wanita yang 

dinikahi mut‘ah dan telah disetubuhi, maka wanita tersebut mendapatkan mahar 

mithil (mahar yang pantas secara ‗urf untuk wanita itu), bukan mahar yang tertera 

dalam akad, dan wajib menjalani masa iddah. Jika wanita tersebut melahirkan 

anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada  bapaknya.  

Adapun dalam Madhhab Hanābilah, ulama-ulama Hanābilah 

berpendapat bahwa nikah mut‘ah atau pun berbatas waktu adalah batal dan haram, 
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baik menggunakan lafadz nikāh maupun lainnya, dan baik itu dihadiri saksi 

maupun tidak, hukumnya tetap batal dan haram. 

. Pendapat ini oleh ulama-ulama Hanābilah disandarkan kepada 

pendiri madhhabnya, yaitu Ahmad bin Hanbal. Namun demikian, hampir sama 

dengan Madhhab Mālikīyah, riwayat yang terkait dengan pendapat Ahmad bin 

Hanbal terhadap nikah mut‘ah masih bersifat ambiguitas. Di satu sisi terdapat 

riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad bin Hanbal membolehkan dengan 

makruh, walaupun terdapat juga riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad bin 

Hanbal telah meralat pendapat kebolehannya sama seperti Mālik. Sedangkan di 

sisi lain terdapat juga riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad bin Hanbal 

menghukumi batal dan haram. 

Adapun terkait dengan seseorang yang mengawini seorang perempuan 

dengan ada niatan untuk mentalaknya setelah beberapa waktu dan tidak 

menyebutkan pensyaratan batas waktu di dalam akad, maka Madhhab Hanābilah 

sama dengan Madhhab Mālikīyah, yaitu pernikahan model ini dibolehkan tapi 

makruh.  

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dan dibandingkan secara 

ringkas sebagai berikut: 

a. Secara kelompok, keempat madhhab tersebut menyatakan bahwa nikah 

mut‘ah dan pernikahan yang berbatas waktu dihukumi batal dan haram. 

b. Secara individual, hanya pendiri Madhhab Mālikīyah dan Hanbalī 

mempunyai catatan riwayat pernah membolehkan nikah mut‘ah, walaupun 

dalam hal ini oleh para ulama pengikut keduanya dimentahkan dengan 

melemahkan periwayatannya dan diriwayatkan pula bahwa keduanya telah 

meralat pendapatnya. 

c. Keempat madhhab sepakat bahwa pernikahan yang berbatas waktu masuk 

dalam pengertian nikah mut‘ah, kecuali hanya Zufar seorang diri dari 

Madhhab Hanafīyah yang mencoba untuk membedakan antara nikah mut‘ah 

dan nikah mu‘aqqat. 
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Dari pemetaan di atas, dapat dipetakan lagi menurut karakteristik 

madhhab, nampak terlihat jelas sekali bahwa madhhab yang lebih dominan pada 

Sunnah atau yang terkenal dengan fuqaha‘ ahl al-hadith yaitu pendiri Madhhab 

Mālikīyah dan Hanbalī, mempunyai kecenderungan untuk tidak mengharamkan 

nikah mut‘ah, walaupun belakangan para pengikut madhhabnya menyatakan 

bahwa beliau berdua telah meralat pendapatnya.  

Imam Mālikī di satu sisi ia lebih dominan pada sunnah, namun di sisi 

lain ia juga berhujjah dengan amal ahl al-Madinah dan lebih memilihnya dari pada 

sunnah yang berlevel ahad. Apa lagi ditambah dengan keadaan masyarakat di 

Madinah sejak pertengahan masa pemerintahan Umar bin Khaţţāb lebih 

cenderung mengharamkan pernikahan mut‘ah. Sedangkan Imam Ahmad bin 

Hanbal sebagaimana telah diketahui bahwa ia lebih memilih hadith dari pada 

pendapat Sahabat, Namun di sisi lain ia juga meriwayatkan hadith tentang 

pelarangan nikah mut‘ah dari jalur ‗Alī bin Abī Ţālib. Demikian juga dengan 

Imam Mālik juga meriwayatkan hadith pelarangan nikah mut‘ah dari jalur ‗Alī 

bin Abī Ţālib juga. 

Adapun dari madhhab Shī‘ah Ithnā ‗Atharīyah, Mayoritas para ulama 

Shī‘ah Ithnā ‗Atharīyah menyatakan bahwa nikah mut‘ah adalah sah. Namun, 

kalau diperhatikan dialognya Abū Hanifah dan Abū Ja‘far al-Baqir dalam kitab 

Furū‟ al-Kāfī sebagaimana yang telah disajikan di atas, terdapat indikasi bahwa 

kebolehan nikah mut‘ah tidaklah mutlak, tetapi juga mengandung unsur 

kemakruhan. Hal ini ditegaskan dalam keunikan nikah mut‘ah sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas, bahwa kemutlakannya hanya bagi seseorang yang 

masih belum menikah secara dā‟im, dan makruh bagi yang sudah nikah secara 

dā‟im, kecuali jauh dari istri. Jika dibandingkan dengan kelompok Sunnī mahzab 

yang empat, ulama-ulama Mahzab Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah secara institusi 

mahzab sangat kompak dan seragam dalam menghukumi nikah mut‘ah. Hal ini 

karena dasar-dasar yang diambil sebagai rujukan adalah kitab-kitab tafsir, hadith, 

dan fiqh kelompok mereka sendiri. 

Madhhab Shī‘ah telah memformulasikan nikah mut‘ah secara komplit 

terkait dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hal ini wajar karena hanya 
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madhhab Shī‘ah yang membolehkan nikah mut‘ah, sehingga diperlukan aturan 

petunjuk tekhnis pelaksanaan berupa fiqh nikah mut‘ah. Sementara dari kalangan 

Sunnī dirasa tidak memerlukan hal itu, karena dari awal sudah melarangnya. 
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2. Analisis Perbandingan Pendapat ‘Umar bin Khaţţāb Tentang Hukum 

Nikah Mut’ah Menurut Sunnī dan Shī’ah 

Dari paparan data di atas, kelompok Shī‘ah mengklaim bahwa 

larangan ‗Umar tersebut merupakan inisiatif atau ijtihadnya sendiri, karena al-

Qur‘an telah mentashrī‟nya, begitu juga Sunnah. Hal ini menurut, dikuatkan 

dengan pernyataan ‗Umar sendiri kalau dilihat dari redaksinya, yaitu Ada dua 

macam mut‟ah pada masa rasul. Aku secara tegas melarang kedua praktik itu. 

Sedangkan Kelompok Sunnī menganggap bahwa laranggan ‗Umar 

tentang mut‘ah tidak serta merta merupakan ijtihad pribadinya sendiri, dan juga 

bukan karena ia sebagai pemimpin secara politik kemudian melarangnya demi 

kemaslahatan, walaupun secara teori maslahah dibenarkan. Namun, hal ini karena 

‗Umar menyandarkannya kepada Nabi sebagaimana riwayat yang diajukan oleh 

al-Kasānī di atas yang hal itu juga ada di riwayat Bayhaqī dalam Kitab 

Sunannya.
409

 

Sebagai tambahan, selain riwayatnya Bayhaqī terdapat juga dalam 

riwayatnya Ibn Mājah dalam kitab Sunannya yang menegaskan bahwa larangan 

‗Umar benar-benar disandarkan kepada Nabi yang diriwayatkan oleh anaknya, 

yaitu Ibn ‗Umar, ia berkata: ―Tatkala „Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia 

berkhutbah dai hadapan orang banyak, ia menyampaikan, “Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam pernah mengizinkan kita untuk 

melakukan nikah mut‟ah sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi 

Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut‟ah 

sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. 

Kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa 

Rasul menghalalkannya setelah beliau mengharamkannya‖
410

 

                                                           
409

 Teks Aslinya:  

 )206/ 7)إٌَٓ اٌىجوٜ ٌٍج١ٙمٟ 

ػّو ثٓ ِؾّل ػٓ ٍبٌُ ثٓ ػجل الله ػٓ اث١ٗ ػٓ ػّو ثٓ اٌقطبة هػٝ الله ػٕٗ لبي طؼل ػّو ػٍٝ إٌّجو  ؾّل الله ٚأصٕٝ ػ١ٍٗ 

- صُ لبي ِب ثبي هعبي ٠ٕىؾْٛ ٘نٖ اٌّزؼخ ٚلل ٔٙٝ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػٕٙب الا ٚأٝ لا اٚرٝ ثأؽل ٔىؾٙب الا هعّزٗ 

  ٙنا اْ طؼ ٠ج١ٓ اْ ػّو هػٝ الله ػٕٗ أّب ٔٙٝ ػٓ ٔىبػ اٌّزؼخ لأٗ ػٍُ ٔٙٝ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ػٕٗ
410

 Teks Aslinya:  

 )631/ 1)ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ 
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Dari pembahasan di atas, dengan demikian bahwa pidatonya ‗Umar yang 

melarang nikah mut‘ah dapat disimpulkan bahwa ia hanya sekedar memberi tahu 

dan menguatkan bagi Sahabat yang sudah tahu bahwa mut‘ah memang dilarang 

oleh Nabi Saw. Hal ini dibuktikan, tidak ada seorang Sahabat pun 

mengingkarinya pada waktu ‗Umar masih hidup. 

Adapun perkataan ‗Umar ― aku akan merajamnya‖, dapat ditinjau 

dengan dua cara, yaitu (1) ‗Umar menyamakan mut‘ah dengan perzinahan, dan (2) 

sebagai siasat politik karena status ‗Umar sebagai pemimpin politik. 

Adapun ‗Umar menyamakannya sebagai perzinahan walaupun secara 

Şarīh tidak menyatakannya sebagai perzinahan, namun akan dihukum sama 

seperti perzinahan, yaitu dirajam. Hal ini sesuai dengan pendapatnya sebagian 

ulama Sunnī khususnya Madhhab Mālikīyah yang menyamakannya dengan 

perzinahan, karena bersetubuh yang dihalalkan hanya dengan pernikahan da‘im 

dan kepemilikan budak, sehingga pendapat Madhhab Mālikīyah yang populer 

terkait dengan pelaku mut‘ah, yaitu dirajam. 

Adapun pendapat yang menganggap bahwa ancaman ‗Umar tersebut 

hanya sebatas siasat politik terkait dengan statusnya ‗Umar pada waktu itu sebagai 

pemimpin politik. Pandangan ini dikemukakan oleh al-Rāzī sebagaimana telah 

dipaparkan di depan, karena ulama-ulama Sunnī selain Madhhab Mālikīyah 

memandang bahwa mut‘ah terdapat kesubhatan, maka pelaku mut‘ah tidak dapat 

dirajam. 

Adapun pernyataan ulama-ulama Shī‘ah bahwa sebenarnya para Sahabat 

tidak sepakat pada pelarangan ‗Umar, namun hal itu didasari karena perasaan 

takut akan ancaman ‗Umar. Menurut Mālullah, Hal ini tidaklah mungkin karena 

para Sahabat kalau terkait dengan sesuatu yang sudah ada nashnya dan pendapat 

‗Umar bertentangan dengan nash, maka para Sahabat pasti menentangnya, di 

antaranya Ubay bin Ka‘ab telah menentang ‗Umar tentang pelarang mut‘ah haji, 

Ibn Mu‘adz bin Jabal menentangnya tentang masalah merajam wanita hamil, dan 

lain-lainnya. Hal ini menurut Mālullah, para Sahabat tidak akan-akan berpura-

                                                                                                                                                               
ؽلصٕب اٌفو٠بثٟ ػٓ أثبْ ثٓ أثٟ ؽبىَ ػٓ أثٟ ثىو ثٓ ؽفض ػٓ اثٓ ػّو لبي ٌّب ٌٟٚ ػّو ثٓ . ؽلصٕب ِؾّل ثٓ فٍف اٌؼَملأٟ 

ٚ الله لا أػٍُ أؽلا ٠زّزغ ٚ٘ٛ . إْ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ أمْ ٌٕب  ٟ اٌّزؼخ صلاصب صُ ؽوِٙب   اٌقطبة فطت إٌبً  مبي

 إلا أْ ٠أر١ٓ ثأهثؼخ ٠شٙلْٚ أْ هٍٛي الله أؽٍٙب ثؼل إم ؽوِٙب. ِؾظٓ إلا هعّزٗ ثبٌؾغبهح 
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pura menutup-nutupi kebenaran dalam urusan agama.
411

 Adapun terkait dengan 

sebagian Sahabat dan Tabī‘īn yang menurut ulama-ulama Shī‘ah yang 

membolehkan nikah mut‘ah akan dipaparkan pada sub bab ijmā‘ tentang larangan 

mut‘ah. 

Demikianlah terkait dengan pembahasan perbandingan tentang 

pelarangan ‗Umar bin Khaţţāb terhadap nikah mut‘ah dari sudut Sunnī dan Shī‘ah. 

Hal ini dapat dimaklumi karena kalau ditinjau dari keabsahan sumber istinbāţ 

hukum yang dipergunakan Sunnī dan Shī‘ah juga berbeda. Hal ini karena 

pendapat Sahabat Nabi yang tidak diperselisihkan, oleh Sunnī dapat dijadikan 

hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Berbeda dengan Sunnī, Shī‘ah tidak 

menempatkan pendapat Sahabat sebagai hujjah, mereka hanya bersandarkan pada 

seseorang yang dianggap Imam pengganti Nabi versi Shī‘ah. Begitu juga dengan 

kasus pelarangan ʽUmar bin Khaţţāb tentang nikah mut‘ah. 

Bagi Sunnī, walaupun pendapat pelarangan ʽUmar bin Khaţţāb 

tentang keharaman praktek nikah mut‘ah dapat dikategorikan sebagai pendapat 

Sahabat yang tidak diperselisihkan, karena waktu itu para Sahabat yang lain tidak 

memperselisihkannya, namun Sunnī tidak berhenti di sini saja, karena Sunnī 

menganggap bahwa  pelarangan ʽUmar bin Khaţţāb tentang keharaman mut‘ah, 

karena ʽUmar bin Khaţţāb berlandaskan Sunnah Nabi. Sebaliknya, Shī‘ah 

menganggap bahwa pelarangan ʽUmar bin Khaţţāb tentang keharaman mut‘ah 

hanya sebatas ijtihad Umar pribadi, dan pendapat Sahabat bukan termasuk dalil 

shar‘ī. 

                                                           
411

 Mālullah, Ibid, 3 
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3. Analisis Perbandingan Ijma’ Tentang Hukum Nikah Mut’ah Menurut 

Sunnī dan Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah 

Dari pemaparan data di atas, dapat diketahui bahwa Ijmā‘ yang ada 

tentang mut‘ah adalah kehalalannya pada masa Abū Bakar dan separuh awal dari 

masa ‗Umar bin Khaţţāb. Hal ini menurut anggapan ulama Shī‘ah karena di masa 

itu para Sahabat tidak mempersoalkannya, hal ini tergambar dari perkataan Jābir 

dalam Sahih Muslim ―kami melakukan mut‟ah pada masa Rasul, Abu Bakar 

sampai „Umar melarangnya‖
412

. 

Namun dalam hal ini, menurut penulis perlu penelitian khusus, apakah 

benar dari sekian banyak Sahabat yang pada masa Abū Bakar tidak 

mempersoalkan praktek kehalalan mut‘ah?, padahal setelah pasca Abū Bakar 

memerintah dan separuh dari pemerintahan ‗‗Umar dan generasi sesudahnya 

bermunculan pengakuan yang disandarkan kepada Nabi bahwa mut‘ah tersebut 

dilarang, yakni dinasakh oleh Nabi Saw.  

Berbeda dengan Shī‘ah, mayoritas ulama-ulama Sunnī berpendapat 

bahwa keharaman mut‘ah telah menjadi ijmā‘ Sahabat. Dalam hal ini, dapat 

dipetakan menjadi menjadi dua masa, yaitu masanya ‗Umar dan setelah mayoritas 

Sahabat dan Tabī‘in yang menghalalkan mut‘ah meralat pendapatnya. 

Pada masanya ‗Umar, sejak ia berpidato di depan kaum muslimin 

tentang pelarangan mut‘ah, dan para Sahabat tidak mengingkarinya sebagaimana 

yang telah dipaparkan di depan pada sub bab pelarangan ‗Umar. Maka keadaan 

seperti ini dapat dikategorikan sebagai ijmā‟ sukūtī atau dalam bahasa Madhhab 

Hanābilah adalah fatwa Sahabat yang tidak diperselisihkan, hal ini karena tidak 

ada pengingkaran dari para Sahabat pada waktu itu. Lebih-lebih para Sahabat 

mendapat tantangan dari ‗Umar untuk mendatangkan beberapa saksi kalau mut‘ah 

pernah dibolehkan setelah diharamkan oleh Nabi Saw.  

                                                           
412

 Teks Aslinya :  

 )1022/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

ٚؽلصٕب اٌؾَٓ اٌؾٍٛأٟ ؽلصٕب ػجلاٌوىاق أفجؤب اثٓ عو٠ظ لبي لبي ػطب  للَ عبثو ثٓ ػجلالله ِؼزّوا  غئٕبٖ  ٟ ِٕيٌٗ  َأٌٗ اٌمَٛ 

 ػٓ أ ١ب  صُ مووٚا اٌّزؼخ  مبي ٔؼُ اٍزّزؼٕب ػٍٝ ػٙل هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ٚأثٟ ثىو ٚػّو

 (1022/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

وٕب َٔزّزغ : ؽلصٕٟ ِؾّل ثٓ ها غ ؽلصٕب ػجلاٌوىاق أفجؤب اثٓ عو٠ظ أفجؤٟ أثٛ اٌيث١و لبي ٍّؼذ عبثو ثٓ ػجلالله ٠مٛي 

ثبٌمجؼخ ِٓ اٌزّو ٚاٌلل١ك الأ٠بَ ػٍٝ ػٙل هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ٚأثٟ ثىو ؽزٝ ٔٙٝ ػٕٗ ػّو  ٟ  أْ ػّوٚ ثٓ 

 ؽو٠ش
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Namun kondisi seperti ini berubah sejak wafatnya ‗Umar bin Khaţţāb, 

di mana sebagian Sahabat mulai menggugat status keharaman mut‘ah, maka 

bermunculan ke permukaan hadith-hadith yang terpendam di benak sebagian para 

Sahabat sebagai tandingan untuk menghalalkan mut‘ah kembali, di antaranya 

adalah Ibn ‗Abbās, Ubay bin Ka‘ab, Jābir dan lainnya. Maka sebagai konsekuensi 

logisnya, ijmā‟ sukūtī dengan sendirinya tercerabut, karena terdapat perselisihan. 

Dengan demikian, dapat dibenarkan al-Shāfi‘ī tidak menjadikan ijmā‟ sukūtī 

sebagai hujjah, karena di dalamnya masih menyimpan keraguan. 

Perkembangan selanjutnya, adalah disebutkan oleh ulama-ulama 

Sunnī sebagaimana paparan data di atas bahwa para Sahabat Nabi yang 

menghalalkan mut‘ah telah meralat pendapatnya. Dari sinilah menurut penulis, 

ijmā‟ şarīkh ada, karena semakin banyaknya para Sahabat mengetahui riwayat 

yang disandarkan kepada Nabi Saw dan mengakui bahwa mut‘ah memang 

dilarang oleh Nabi Saw, hal ini terlihat sebagaimana hadith Sahih Muslim bahwa 

‗Ali menegur Ibn ‗Abbās terkait dengan fatwanya tentang kebolehan mut‘ah, dan 

‗Ali pun menginformasikan kepada Ibn ‗Abbās bahwa Nabi telah melarang 

mut‘ah pada peperangan Khaibar. 

Adapun tentang kasus Asmā‘ binti Abī Bakr dan Zubayr bi ‗Awwām. 

Muhammad Mālullah penulis buku al-Shī‟ah wa al-Mut‟ah, ia mengatakan bahwa 

siapa yang meneliti kitab sejarah niscaya akan menemukan bahwa Zubayr bin 

‗Awwām menikahi Asmā‘ binti Abī Bakr dalam keadaan masih gadis. Dan juga 

bahwa setelah Zubayr wafat, Asmā‘ tidak pernah kawin lagi. 

Lebih lanjut Muhammad Mālullah mengatakan bahwa Asmā‘ dihamili 

oleh suaminya, ‗Abdullah bin Zubayr dan melahirkan di Qubā‘. Ia anak yang 

pertama kali lahir setelah kedatangan Islam, menurut riwayat yang termasyhur. 

Sedangkan mengenai nikah mut‘ah, tidak terdapat selain setelah berlangsungnya 

hijrah dan sebelum pecahnya perang Khaibar. Jadi pernikahan Asmā‘ dengan 

Zubayr berlangsung seumur hidup. Kalau seandainya itu pernikahan mut‘ah, ia 

tentunya berkewajiban menceraikan dan melepaskan ikatannya setelah Nabi 

bersabda :  
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  ّٓ وبْ ػٕلٖ ِٕٙٓ  ٟ   ١ٍقً ٍج١ٍٙب

Siapa saja yang ada ikatan dengan mereka(perempuan yang dinikahi 

mut‟ah), hendaknya ia melepaskannya.
413

 

 

Kemudian Muhammad Mālullah melanjutkan, mereka (Shī‘ah) merujuk 

pada kitab al-Mukhādarāt karya al-Raghīb al-Asbahānī, nyatanya kisah kasusnya 

Asmā‘ tidak ada sanadnya. Ia ditampilkan, sebagaimana halnya hikayat karangan 

para sastrawan, adalah sebagai sendau gurau, tanpa mempertimbangkan benar 

atau dustanya riwayat tersebut.
414

 

Adapun terkait dengan riwayat yang diajukan oleh al-Ţabāţabā‘ī  dari 

Sahih Muslim untuk menguatkan bahwa kisah bahwa Ibn Zubayr adalah 

merupakan anak dari pelaku mut‘ah, maka dalam hal ini menurut penulis, al-

Ţabāţabā‘ī telah mereduksi redaksi hadith Sahih Muslim, di mana hadith yang 

diajukan al-Ţabāţabā‘ī dalam kitab al-Mīzānnya dalam Sahih Muslim berada 

dalam bab mut‘ah haji. al-Ţabāţabā‘ī telah menghapus kata al-hajj dalam hadith 

tersebut sebagaimana kata bergaris bawah dalam hadith:  

 ػجبً اثٓ ٍأٌذ : لبي اٌموٞ ٍَُِ ػٓ  ؼجخ ؽلصٕب ػجبكح ثٓ هٚػ ؽلصٕب ؽبرُ ثٓ ِؾّل ؽلصٕب

 أَ ٘نٖ  مبي ػٕٙب ٠ٕٙٝ اٌيث١و اثٓ ٚوبْ  ١ٙب  وفض ؟ اٌؾظ ِزؼخ ػٓ ػّٕٙب الله هػٟ

 لبي  بٍأٌٛ٘ب ػ١ٍٙب  بكفٍٛا  ١ٙب هفغ ٍٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله طٍٝ الله هٍٛي أْ رؾلس اٌيث١و

 ٍٍُ ٚ ػ١ٍٗ الله طٍٝ الله هٍٛي هفض لل  مبٌذ ػ١ّب  ػقّخ اِوأح  ئما ػ١ٍٙب  لفٍٕب

 ١ٙب
415

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
413

 Hadith lengkapnya lihat di lampiran Muslim 
414

Mālullah, Ibid, 101-102 
415

 Muslim, Ibid, 909  
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Dari beberapa analisis perbandingan di atas, mulai dari pendapat-

pendapat hukum tentang nikah mut‘ah, larangan Umar, dan ijma‘ tentang nikah 

mut‘ah dapat dipetakan dan dibandingkan secara tegas sebagaimana tabel di 

bawah ini :  

 

SUNNĪ SHĪʽAH 
 Nikah Mut‘ah Hukumnya Haram  Nikah Mut‘ah Hukumnya Halal 

 Keharaman nikah mut‘ah Telah 

menjadi Ijma‘ Ulama Yang 

ditandai dengan Banyaknya Ulama 

dari generasi Sahabat, Tabi‘in dan 

ulama generasi sesudahnya yang 

menghalalkan nikah mut‘ah telah 

meralat pendapatnya. 

 Kehalalan nikah mut‘ah telah 

menjadi Ijma‘  pada masa 

Pemerintahan Abū Bakar dan 

separuh awal dari Pemerintahan 

Umar. 

 Sebagian Sahabat dan Tabi‘in 

tetap menghalalkan nikah mut‘ah 

dan tidak pernah meralat 

pendapatnya 

 Pelarangan dan pengharaman 

mut‘ah oleh Umar bin Khaţţāb 

berdasarkan Sunnah, bukan 

ijtihadnya sendiri. 

 Yang mengharamkan nikah 

mut‘ah hanyalah Umar atas 

inisiatif dan ijtihadnya sendiri 

karena kasusnya Amr bin Harīth 
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B. Analisis Perbandingan Istinbāţ al-Ahkam Nikah Mut’ah  

1. Analisis Perbandingan Tafsir Surat al-Nisā’ Ayat 24 Menurut Sunnī 

dan Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah 

Dari pemaparan data di   atas tersebut, dapat diketahui bahwa Al-

Qurţūbī, salah satu tokoh tafsir yang mewakili Madhhab Mālikīyah memaknakan 

secara bahasa kata istimtā‟ dengan bersenang-senang. Ia juga memaknakan kata 

ujūr dengan makna mahar, yang berposisi sebagai upah dari bersenang-senang.  

Al-Qurţūbī mengakui bahwa terdapat jumhur ulama yang 

mengindikasikan maksud ayat 24 surat al-Nisā‟ tersebut adalah nikah mut‘ah 

yang terjadi pada masa permulaan Islam yang disandarkan qira‟atnya Ibn ‗Abbās, 

Ubay, Ibn Jubayr yang di dalamnya terdapat إلى أجل مسمى. Namun kemudian Nabi 

Saw. melarangnya. 
Al-Qurţūbī  juga mengutip pendapat Tābi‘īn, yaitu Mujahid dan Hasan 

bahwa yang dimaksud nikah tersebut adalah nikah secara sah. Selain itu, ia juga 

mengutip pendapatnya Ibn Khuwayz, bahwa tidak boleh memaknakan ayat 

tersebut dengan nikah mut‘ah karena Nabi telah melarangnya. Di samping itu, 

karena nikah mut‘ah tidak ada persyaratan izn wali serta adanya dua orang saksi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al-Qurtūbī mengakui 

bahwa pada awalnya, maksud ayat tersebut adalah nikah mut‘ah. Namun 

belakangan nikah mut‘ah dilarang.  

Adapun dari kalangan ulama-ulama Madhhab Hanafīyah,  yaitu al-

Jaşşāş dan al-Kasānī berpendapat bahwa surat al-Nisā‘ ayat 24 tersebut 

mengindikasikan kepada pernikahan secara sah. Al-Jaşşāş memaknakan kata 

istimtā‟ dengan pengambilan manfaat sebagai kata kināyah dari kata dukhul 

(persetubuhan), sedangkan kata ujūr oleh al-Jaşşāş dan al-Kasānī dimaknakan 

dengan makna mahar. Menrutnya, Penyebutan mahar diganti dengan kata ajr itu 

tidak serta merta menunjukkan atas kompensasi mut‘ah, hal ini karena terdapat 

ayat-ayat lain yang memaknakan kata ujūr dengan mahar.  

Pengindikasian ayat tersebut dengan nikah dā‟im, bukan nikah 

mut‘ah, hal ini karena al-Jaşşāş lebih menekankan pada kebahasaan dan 
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perangakain kata, di mana ayat 24 tersebut tidak berdiri sendiri, namun ada 

hubungannya dengan ayat sebelum (ayat 23) dan sesudahnya ( ayat 25). Dari 

rangkaian ayat tersebut, mulai dari ayat 23 sampai 25 menurut al-Jaşşāş 

mengindikasikan pada pernikahan yang sah, bukan mut‟ah al-nisā‟. Oleh 

karenanya, penyebutan kata istimtā‟ menurut al-Jaşşāş berfungsi sebagai penjelas 

terhadap hukumnya wanita yang dicampuri dan ia berhak terhadap semua 

maskawinnya. 

Adapun terkait pendukung mut‘ah yang menggunakan qira‘atnya Ibn 

‗Abbās dan Ubay yang terdapat kata إلى أجل مسمى ,  hal itu menurut al-Jaşşāş tidak 

pada tempatnya. Karena menetapkan kata ajal di dalam tilawah itu tidak boleh. 

Dan lafadz ajal sendiri tidak ditetapkan dalam al-Qur‘an. Kalau memang kata ajal  

disebutkan dalam al-Qur‘an, maka niscaya al-Qur‘an juga akan menyebutkan 

tentang mut‟ah al-nisā‟.  Sedangkan pendapat yang dinisbatkan kepada Ibn 

‗Abbās tentang kebolehan mut‘ah dengan cara mentakwil ayat tersebut, menurut 

al-Jaşşāş dalam ayat tersebut tidak ada indikasi (dalālah) atas kebolehan mut‘ah. 

Justru indikasi dari ayat tersebut adalah berupa larangan mut‘ah dari berbagai sisi. 

Oleh karena itu, al-Jaşşās meragukan kapasitas perawinya. 

Sementara dalam  mahzab Shāfi‘ī, pendiri mahzabnya, yaitu al-Shāfi‘ī 

mengatakan bahwa yang dimaksud surat al-Nisā‘ ayat 24 tersebut adalah nikah. 

Menurut al-Rāzī bahwa kata istimtā‟ itu secara etimologi bermakna 

pengambilan suatu manfaat. Dalam menafsirkan surat al-Nisā‘ ayat 24 tersebut, 

al-Rāzī membeberkan bahwa umat Islam terpecah menjadi dua kelompok, yang 

satu menafsirkan dengan nikah yang sah dan yang lain menafsirkan dengan nikah 

mut‘ah. Adapun al-Rāzī sendiri lebih cenderung menafsirkan ayat tersebut dengan 

nikah yang sah, hal ini dikuatkannya dengan menafsirkan ayat tersebut dengan 

menekankan pada perangkaian bahasa yang hampir sama dengan penafsiran al-

Jaşşāş, di mana ayat sebelum dan sesudahnya ada keterkaitan yang 

mengindikasikan pada pernikahan yang sah. Namun demikian, di akhir 

pemaparan selanjutnya, al-Rāzī mengakui bahwa pada awalnya ayat tersebut 

memiliki kandungan makna nikah mut‘ah, namun kemudian nikah mut‘ah telah 
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dihapus. Pengakuannya tersebut, sama dengan Ibn Kathīr bahwa keumuman ayat 

tersebut dijadikan dalil atas praktek nikah mut‘ah yang pada permulaan Islam 

pernah dibolehkan, Namun setelah itu kebolehannya dihapus. 

Di dalam tafsirnya Ibn Kathīr, dikatakan bahwa Mujāhīd mengatakan 

bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan nikah mut‘ah. Hal ini bertolak 

belakang dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Qurţūbī dalam kitab tafsirnya 

bahwa yang dimaksud ayat tersebut menurut Mujahid adalah nikah secara sah. 

Adapun al-Ţabarī, sama dengan al-Rāzi dalam kitab tafsirnya, dimana 

ia memaparkan terdapat dua penafsiran di kalangan umat Islam, yaitu nikah yang 

sah dan nikah mut‘ah. Kemudian al-Ţabarī mengunggulkan pendapat kelompok 

mayoritas yang menafsirkan surat al-Nisā‟ ayat 24 tersebut dengan nikah yang sah 

karena dinilai lebih mendekatkan pada kebenaran. Dengan demikian, ia lebih 

cenderung menafsirkan ayat tersebut dengan nikah yang sah (dā‟im), bukan nikah 

mut‘ah yang dipandangnya haram oleh al-Ţabarī.  

Terkait dengan riwayat qira‘atnya Ubay bin Ka‘ab dan Ibn ‗Abbās, 

menurut al-Ţabarī, qiraat tersebut berbeda dengan mushaf-mushaf kaum muslimin 

pada umumnya, oleh karena itu tidak boleh bagi seseorang untuk menambah-

nambahi al-Qur‘an dengan sesuatu pun di mana sesuatu itu tidak bersumber dari 

hadith yang qaţ‟ī. Adapun al-Māwardī (w.448 H) menjelaskan bahwa maksud 

perkataan Ibn Mas‘ūd  إلى أجل مسمى adalah mahar (yang ditentukan), bukan akad.
 
 

Adapun dari kalangan mahzab Hanbalī, al-‗Uthaymīn dalam kitab 

Sharh al-Mumti‟ „Alā Zād al-Mustaqni‟, hampir sama dengan al-jaşşāş dan al-

Rāzī bahwa surat al-Nisā‘ ayat 24 tersebut merupakan kelajutan dari ayat 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa seseorang boleh mencari (istri) berbekal 

hartanya dengan status ihşān (memelihara diri) dengan tidak melakukan zina. 

Maskawin itu menjadi tetap sebab adanya istimtā‟ dengan perantara perkawinan 

walaupun tidak ada seks. Adapun qira‟at yang diriwayatkan Ibn ‗Abbās, Ubay bin 

Ka‘ab dan Ibn Mas‘ūd tidak bisa digunakan sebagai dalil karena sudah dinasakh. 
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Adapun penafsiran surat al-Nisā‘ ayat 24 yang dikemukakan oleh  

ulama-ulama madhhab Shī‘ah Ithnā ‗Ashariyyah sebagaimana data yang telah 

dikemukakan di atas dapat disimpulkan dan di analisis sebagaimana di bawah ini. 

al-Qummī dan Hāshīm al-Bahrānī  menafsirkan ayat tersebut dengan 

nikah mut‘ah yang didasarkan pada perkataan Imam Shī‘ah, al-Şadīq dan riwayat-

riwayat kitab Shī‘ah. 

Al-Ţibrisī dalam kitab Majma‘ al-Bayān Fī Tafsīr al-Qur‘an mengakui 

bahwa para ulama dalam mentakwil ayat فما استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن terpecah 

menjadi dua golongan, yaitu: kelompok pertama memaknakan dengan bersenang-

senang dan kelompok kedua memaknakan dengan nikah mut‘ah. 

Menurut al-Ţibrisī,  pendapat yang nomer dua adalah lebih relevan 

dengan konteks ayat itu. Karena lafad istimtā‟ dan tamattu‟ itu walaupun pada 

dasarnya juga bisa dimaknai atas pengambilan suatu manfaat dan untuk mencicipi 

kelezatan namun ia menjadi khusus manakala ada kebiasaan syara‘ yang 

mengharuskan adanya kekhususan itu. 

Adanya kaitan kewajiban membayar setelah terjadinya istimtā‟ itu 

merupakan petunjuk bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah praktek 

mut‘ah.  Karenanya, makna dari ayat tersebut adalah ―akad yang khusus (mut‘ah) 

ini bukanlah jimak dan kenikmatan itu. Karena kewajiban mahar itu disebabkan 

adanya akad yang dilangsungkan. 

Yang menguatkan bahwa yang dimaksud lafad istimtā‟ itu bukanlah 

pengambilan suatu manfaat dan jimak adalah, jika seseorang melakukan akad dan 

belum sempat merasakan manfaat/ menikmati wanita tersebut, seharusnya ia tidak 

wajib membayar mahar. Padahal di sisi lain jika laki-laki itu mentalak si wanita 

dan laki-laki itu belum menyetubuhi si wanita maka laki-laki itu wajib membayar 

separuh dari maharnya. Dan jika yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah nikah 

dā‟im maka si wanita berhak untuk mendapatkan seluruh maharnya dengan sebab 

akad itu sendiri. Karena allah berfirman: فآتوىن أجورىن maksudnya adalah mahar-

mahar wanita itu. Padahal kita semua sepakat bahwa hal itu (pembayaran semua 

mahar dalam madhhab Sunnī) itu tidak wajib. Kewajiban membayar mahar secara 
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sempurna dalam nikah mut‘ah itu disebabkan adanya akad yang dilangsungkan, 

bukan karena yang lain.
 
 

Demikianlah pendapat al-Ţibrisī dalam mentakwilkan surat al-Nisā‘ 

ayat 24. Kemudian untuk menguatkan pendapatnya, ia mengemukakan riwayat-

riwayat Ibn ‗Abbās, Ubay bin Ka‘ab, ‗Imrān bin Husayn, dan Jābir yang hampir 

sama dengan riwayat pada umumnya. 

Adapun menurut Al-Ţabāţabā‘ī dalam tafsir al-Mīzānnya, al-

Ţabāţabā‘ī menafsirkan ayat 24 tersebut dengan riwayat-riwayat yang terdapat 

dalam kitab-kitab Shī‘ah. Sedangkan terkait dengan riwayat qira‘ah yang 

diriwayatkan oleb Ubay bin Ka‘ab dan Ibn ‗Abbās menurutnya, adalah hanya 

sebatas dalālah „alā al-ma‟nā bukan turunnya lafaz. 

Adapun terkait dengan anggapan yang mengatakan bahwa qira‟at 

Ubay bin Ka‘ab dan Ibn ‗Abbās adalah shad dan tidak dapat dikategorikan 

sebagai al-Qur‘an, Ţabāţabā‘ī menanggapi bahwa qira‘at tersebut dan riwayat-

riwayat yang menghapus tentang mut‘ah statusnya sama-sama riwayat ahad. 

Justru adanya qira‘ah tersebut menunjukkan atas pemahaman para Sahabat Nabi 

Saw akan kandungan ayat tersebut sebagai nikah mut‘ah. 

Secara kebahasaan, Ţabāţabā‘ī menolak pendapat dari ulama Sunnī 

yang menyamakan mut‘ah dengan perzinahan karena di dalamnya terdapat unsur  

 yang bermakna mengalirkan air mani. Hal itu menurut Ţabāţabā‘ī tidaklah  َِب ؾخ

tepat. Karena makna nikah sendiri secara bahasa adalah waţ‟ (bersetubuh). Maka 

konsekuensinya adalah nikah da‘im yang tujuannya mengalirkan air mani juga 

dapat dipandang perzinahan, sedangkan menurut Ţabāţabā‘ī menyamakan arti 

kata keduanya juga tidak tepat. Oleh karena itu, menurutnya, kalau nikah mut‘ah 

dipandang sebagai perzinahan karena tujuannya mengalirkan air mani, maka harus 

jujur juga dalam memandang, bahwa pernikahan da‘im yang tujuannya 

mengalirkan air mani harus dipandang juga sebagai perzinahan. 

Ţabāţabā‘ī mengakui tujuan diundangkannya antara nikah da‘im dan 

mut‘ah jelas berbeda, walaupun sebagian dampak-dampaknya terkadang mungkin 

juga muncul di dalam keduanya, namun perbedaan yang nyata menurut Ţabāţabā‘ī 

adalah ciri khas mut‘ah sebagai rukhshah bagi umat Islam yang tidak 
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memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan da‘im sebagaimana alasan yang 

dikemukakannya. 

Adapun dari al-‗Āmilī, Memaknakan ayat 24 tersebut dengan tradisi 

dan pemahaman masyarakat arab yang berkembang luas pada waktu itu. 

Menurutnya, ayat tersebut turun untuk memperkuat tradisi yang telah ada pada 

waktu itu, yaitu pemberian imbalan dengan kesepakatan bersama. Karena orang-

orang arab pada waktu sudah terbiasa menggunakan kata istimtā‟ dengan 

perkawinan nikah mut‘ah. Maka menurutnya, tidak dibenarkan memaknakan lafaz 

ayat al-Qur‘an tersebut dengan makna-makna selain yang tidak beredar luas di 

masyarakat pada waktu itu. Selain itu, ayat tersebut menggunakan kata أجورىن 

yang berarti imbalan. Dalam nikah dā‘im itu tidak ada kata upah/kompensasi 

melainkan yang ada adalah lafadz هر  Karenanya, membawa lafadz .صداق atau  م

kepada selain maknanya adalah takwil yang tidak ada landasannya. 

Secara perangkaian ayat, menurut al-‗Āmilī bahwa ayat  فما استمتعتم بو

 menunjukkan akan kandungan nikah mut‘ah. Hal ini dibuktikan منهن فآتوىن أجورىن

bahwa mulai ayat 19 sampai pertengahan awal ayat 24 dari surat al-Nisā‘, Allah 

telah menjelaskan perbuatan dholim dan macam-macam wanita yang haram 

dinikahi dan itu sudah dianggap selesai. Kemudian Allah melanjutkan 

penjelasannya bahwa selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya 

maka hukumnya dihalalkan dengan firmannya  وأحل لكم ما وراء ذلكم . Di sini al-

‗Āmilī menyimpulkan bahwa ada hukum lain yang tidak tercover dengan ayat 

sebelumnya, sehingga Allah menyempurnakan faedah dengan firmannya  فما

 Dengan adanya ayat ini, dapat diketahui bahwa ada. استمتعتم بو منهن فآتوىن أجورىن

model perkawinan lain yang tidak disebutkan pada ayat sebelumnya dan juga 

tidak dicakup oleh hukum nikah yang pertama itu, yakni nikah mut‘ah. 

Terkait dengan terdapatnya riwayat-riwayat yang menafsiri lafadz 

istimtā‟ dalam ayat tersebut dengan nikah dā‟im dan lafadz ajr dengan mahar, 
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menurut al-‗Āmilī, kandungan riwayat-riwayat itu baru bisa diterima jika ulama‘ 

ahl al-bayt sepakat dan juga selain ulama ahl al-bayt. Di samping itu menurut al-

‗Āmilī, sanad dari riwayat tersebut sangat lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah, 

apalagi digunakan untuk mentakwil nash al-Qur‘an. 

Adapun tentang terdapatnya riwayat-riwayat yang kontradiktif tentang 

nikah mut‘ah, maka al-‗Āmilī menekankan kepada sesuatu yang sebelumnya telah 

disepakati  (kebolehan mut‘ah sebagaimana awal kedatangan Islam) dan 

meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan (penghapusan mut‘ah). Sedangkan 

terkait dengan klaim bahwa kemuhşānan seseorang didapat hanya dengan melalui 

nikah da‘im, al-‗Āmilī menolaknya dengan keras. Menurutnya, kemuhşānan 

seseorang juga didapat melalui nikah munqaţi‟.  

Dengan demikian dari kedua golongan di atas, yakni Sunī dan Shī‘ah 

dapat dipetakan perbedaan dan persamaannya sebagai berikut: 

1. Mayoritas Sunnī memaknakan surat al-Nisā‘ ayat 24 tersebut dengan 

kebahasaan, yaitu bersenang-senang atau pengambilan manfaat yang 

diisyaratkan dengan persetubuhan. Pemaknaan kebahasaan secara mandiri 

dan terlepas dari konteks pemahaman masyarakat arab pada waktu itu tentang 

makna istimtā‟. Hal ini merupakan konsekuensi logis di mana ulama-ulama 

Sunnī mulai melirik hadith-hadith penghapusan dan pelarangan nikah mut‘ah 

sebagai bayān dari al-Qur‘an. Sehingga makna istimtā‟ dalam surat al-Nisā‘ 

ayat 24 tersebut yang lebih pantas menurut Sunnī adalah ―perempuan yang 

telah disetubuhi, maka wajib dibayar maharnya secara penuh‖. Berbeda 

dengan ulama-ulama Sunnī, ulama-ulama Shī‘ah memaknakan istimtā‟ 

dengan akad nikah mut‘ah. Mereka memaknakan seperti itu karena 

berpatokan pada konteks makna yang berkembang pada masyarakat arab pada 

sebelum dan masa-masa awal kedatangan Islam, Hal ini dikuatkan dengan 

riwayatnya Ibn ‗Abbās dan Ubay bin Ka‘ab tentang makna istimtā‟. Sebagian 

ulama Sunnī seperti al-Qurţubī dan al-Rāzī pada awalnya tidak memungkiri 

bahwa pemaknaan awal lafadz istimtā‟ berindikasi pada nikah mut‘ah. Hal ini 

pun dikuatkan oleh Ibn Kathīr bahwa keumuman ayat istimtā‟ dapat dijadikan 

dalil atas kebolehan nikah mut‘ah, namun berhubung banyaknya hadith yang 
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menerangkan tentang penghapusan dan pelarangan nikah mut‘ah, maka 

makna istimtā‟ secara konteks oleh ulama-ulama Sunnī dialihkan pada makna 

kebahasaan secara umum, yaitu bersenang-senang atau pengambilan manfaat 

yang dinisbatkan pada persetubuhan. 

2. Ulama-ulama Sunnī dan Shī‘ah sama-sama menafsirkan surat al-Nisā‘ ayat 24 

secara perangkaian kata, yaitu al-Jaşşāş, al-Rāzī, dan al-‗Uthaymīn dari kubu 

Sunnī, dan al-‗Āmilī dari kubu Shī‘ah. Akan tetapi walaupun sama-sama 

menafsirkan dengan perangkaian kata, namun hasil dari penafsiran dua kubu 

tersebut sangat kontradiktif, hal ini karena dari kubu Sunnī menganggap 

bahwa ayat-ayat sebelum surat al-Nisā‘ ayat 24 menerangkan tentang nikah 

dā‟īm, maka lafadz فما استمتعتم بو pada surat al-Nisā‘ ayat 24 juga harus 

dimaknakan nikah dā‟īm karena huruf ―fa‖ merupakan huruf aţāf yang harus 

diaţāfkan pada ayat sebelumnya. Sedangkan kubu Shī‘ah sebaliknya, al-

‗Āmilī menganggap bahwa sebelum lafadz فما استمتعتم بو, Allah telah 

sempurna dan selesai menerangkan tentang nikah dā‟im, dan dengan lafadz 

tesebut Allah mengungkapkan bahwa ada model pernikahan lain yang 

berbeda dengan pernikahan dā‟īm, yaitu nikah mut‘ah. 
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2. Analisis Perbandingan Naskh dan Dalil Sunnah Nikah Mut’ah 

Menurut Sunnī dan Shī’ah Ithnā ‘Asharīyah 

Dari penyajian data di atas tentang Naskh Nikah Mut‘ah menurut 

Sunnī dan Shī‘ah Ithnā ‗Asharīyah dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini. 

Adapun Madhhab Mālikīyah yang diwakili oleh al-Qurţubī 

berpendapat bahwa ayat 24 Surat al-Nisā‘ telah dinaskh. Ia memperkuat 

argumentasinya dengan menukil pendapat Abū Hātim bahwa dengan adanya 

permohonan izin para Sahabat kepada Nabi Saw. untuk mengibiri kemaluannya 

sebagaimana hadith yang diriwayatkan dalam kitab Şahīh Muslim, hal itu 

menunjukkan bahwa mut‘ah sebelumnya telah dilarang oleh Nabi Saw yang 

kemudian dipatenkan untuk dilarang selamanya pada saat penaklukkan kota 

Mekkah. 

Di samping itu al-Qurţubī, memperkuat argumennya dengan beberapa 

riwayat, di antaranya ‗Ā‘ishah, Qāsim dan Muhammad yang menyatakan bahwa 

mut‘ah telah dinaskh dengan ayat ٍِٓىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠ 

١ٍِِٛٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ  . dan beberapa riwayat di antaranya Sa‘īd bin Musayyab, Ibn 

Mas‘ūd, dan ‗Alī bin Abī Ţālib yang menyatakan bahwa mut‘ah telah dinaskh 

dengan ayat-ayat nikah, talak, iddah dan waris sebagaimana data di atas. 

Adapun dari Madhhab Hanafīyah yang diwakili oleh al-Jaşşāş sama 

dengan yang dikemukakan oleh al-Qurţubī, yaitu dinaskh dengan ayat ٓٚاٌن٠ ُ٘ 

١ٍِِٛٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ  , menurutnya karena 

mut‘ah bukan pernikahan dan kepemilikan budak. Selain itu, menurut al-Sayrāsī 

mut‘ah telah dinaskh dengan hadith-hadith yang terdapat dalam hadithnya 

Bukhari dan Muslim, di mana naskh mut‘ah sama dengan kasus tentang kiblat 

yang dinaskh dua kali. Selebihnya, al-Sayrāsī memperkuat argumennya bahwa 

tanpa adanya naskh, kebolehan mut‘ah hanya berlaku tiga hari pada masa Nabi, 

dan dengan berlalunya tiga hari, maka tercabutlah kebolehan mut‘ah tersebut 

dengan sendirinya sebagaimana dalam hadithnya Muslim. 

Adapun dalam Madhhab Shāfi‘īyah sama dengan madhhab Sunnī 

lainnya sebagaimana di atas, yaitu Shāfi‘ī menegaskan bahwa mut‘ah dinaskh 

telah dinaskh dengan dengan al-Qur‘an dan Sunnah. Menurutnya mut‘ah dinaskh 
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dengan ayat-ayat talak, waris, zihār, ilā‘, dan li‘ān. Hal ini karena di dalam mut‘ah 

tidak ada ketentuan tersebut. Sedangkan Ibn Kathīr mengatakan bahwa ayat 24 

Surat al-Nisā‘ tersebut dilihat keumumannya dijadikan dasar atas kebolehan 

mut‘ah, Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa mut‘ah tersebut telah 

dinaskh. Adapun Pijakan dari pendapat jumhur adalah hadith yang terdapat dalam 

kitab sahih bukhari dan muslim dari Alī bin Abī Ţālib. Demikian juga dengan al-

Rāzī, bahwa mayoriyas ulama berpendapat bahwa mut‘ah telah dinaskh. 

Sama juga dengan Madhhab Hanābilah, al-Syarkasi dan Ibn 

Taymiyyah berpendapat bahwa mut‘ah telah dihapus sebagaimana hadith-hadith 

yang telah diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim. Selain itu Ibn Taymiyyah 

berpendapat sama dengan ulama-ulama Sunnī lainnya, bahwa mut‘ah telah 

dihapus dengan ayat-ayat talak, waris, dan ‗iddah. Juga dengan ayat ٓٚاٌن٠ ُ٘ 

١ٍِِٛٓ غ١و  ئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ  , hal menurutnya karena 

wanita yang dimut‘ah tidak termasuk istri dan budak. Karena tidak ada ketentuan 

talak, waris, dan ‗iddah dan hak-hak lainnya sebagaimana lazimnya istri. 

Demikianlah Naskh nikah mut‘ah menurut Madhhab Sunnī yang 

terdiri dari Mālikīyah, Hanafīyah, Shāfi‘īyah, dan Hanābilah. Sedangkan menurut 

Shī‘ah Ithnā ‗Asharīyah, sangat bertolak belakang dengan pemahaman Sunnī 

sebagaimana di bawah ini. 

Menurut Shī‘ah,  adapun terkait dengan pendapat Sunnī bahwa ayat 

24 surat al-Nisā‘ telah dinaskh dengan surat al-Mu‘minūn ayat 5-7 dan al-Ma‘ārij 

ayat 28 – 31 yang berbunyi ٓئُٔٙ أ٠ّبُٔٙ ٍِىذ ِب أٚ أىٚاعُٙ ػٍٝ إلا ؽب ظْٛ ٌفوٚعُٙ ُ٘ ٚاٌن٠  

اٌؼبكْٚ  ُ٘  أٌٚئه مٌه ٚها  اثزغٝ ١ٍِِٛٓ  ّٓ غ١و  . al-Ţabāţabā‘ī selaku tokoh Shī‘ah 

membantah dengan berargumen bahwa Surat al-Nisā‘ ayat 24 yang menerangkan 

tentang mut‘ah adalah ayat Madaniyyah (turun setelah hijerah), sedangkan surat 

al-Mu‘minūn ayat 5-7 dan al-Ma‘ārij ayat 28 – 31 adalah ayat Makkiyyah (turun 

sebelum hijerah). 

Dari argumen al-Ţabāţabā‘ī sebagaimana data di atas dapat 

disimpulkan bahwa, kalau hal ini dipaksakan bahwa ayat makkiyyah menghapus 

ayat madaniyyah. Kemudian Nabi membolehkan mut‘ah pada masa setelah 

hijeriyah sebagaimana hadith-hadith yang tertulis dalam Sahih Muslim, hal itu 
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berarti Nabi telah bertindak sembrono, karena di al-Qur‘an jelas-jelas diharamkan, 

padahal perkataan Nabi itu adalah hujjah apabila tidak bertentangan dengan al-

Qur‘an. Menurut al-Ţabāţabā‘ī, hal ini sama dengan menghidupkan ayat-ayat 

yang telah dimatikan sebelumnya.  

Pendapat al-Ţabāţabā‘ī ini menegaskan bahwa ayat-ayat madaniyyah 

tidak dapat menaskh ayat-ayat makkiyyah sebagaimana teori naskh yang 

berkembang di kalangan Sunnī dan Shī‘ah. Adapun tentang hadith-hadith yang 

bertentangan dengan al-Qur‘an, dalam madhhab Shī‘ah tidak dapat diterima. 

Berdasarkan hal di atas, al-Ţabāţabā‘ī menegaskan bahwa mut‘ah 

merupakan rukhşah dari Nabi dan wanita yang mut‘ah tetap dipandang sebagai 

istri. Dengan demikian, justru surat al-Mu‘minūn ayat 5-7 dan al-Ma‘ārij ayat 28 

– 31 memperkuat kehalalan mut‘ah, bukan sebaliknya sebagaimana pendapat 

ulama-ulama Sunnī. 

Adapun terkait pendapat Sunnī bahwa mut‘ah telah dinaskh dengan 

ayat-ayat talak, iddah, waris dan hak-hak perempuan lainnya dalam nikah da‘īm. 

al-Ţabāţabā‘ī dan Al-‗Āmilī membantah dengan menggunakan nalar uşūl al-fiqh, 

bahwa ayat-ayat tersebut sama dengan ayat lainnya yang bisa ditakhşīş dan 

ditaqyīd. al-Ţabāţabā‘ī memberikan contoh seperti waris bagi istri yang murtad, 

fasakh terhadap talak, dan nafakah ketika nuşū‟, demikian juga mut‘ah menurut 

al-Ţabāţabā‘ī, ia sebagai bayān yang berfungsi mentakhşīş dan mentaqyīd ayat-

ayat tersebut. Sedangkan masalah iddah, al-Ţabāţabā‘ī dan Al-‗Āmilī 

menyebutkan bahwa ulama-ulama Sunnī keliru, karena dalam riwayat-riwayat dan 

fiqh Shī‘ah, iddah dalam mut‘ah itu dua kali haid. 

Terkait dengan iddah dua kali haid, hal itu tidak ada satu pun dalil 

yang menjelaskan dalam riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Sunnī, 

ulama-ulama Shī‘ah hanya merujuk kitab-kitab mereka sendiri. Dengan demikian, 

secara tidak langsung ulama-ulama Shī‘ah mengakui bahwa iddah dua kali haid 

untuk wanita yang dimut‘ahi tidak ada satu referensi pun yang tertulis di kitab-

kitab Sunnī untuk dijadikan pijakan dalam memperkuat argumentasinya. 

Adapun berkenaan dengan sunnah yang mengharamkan mut‘ah yang 

telah dikemukakan oleh ulama-ulama Sunnī dalam kitab-kitabnya, ulama-ulama 
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Shī‘ah, yaitu al-Ţabāţabā‘ī, al-‗Āmilī, dan al-Amīnī berpendapat bahwa riwayat-

riwayat yang bertebaran di kitab-kitab Sunnī tidak sesuai dengan kenyataan yang 

ada, dan satu sama lain saling bertentangan. Al-‗Āmilī melakukan kritik sanad 

terhadap hadith-hadith yang terdapat dalam kitab Bukhāri dan Muslim dengan 

mengelompokkan berdasarkan jalur periwayatannya dari Sahabat, yaitu : (1)‗Alī 

bin Abī Ţālib, (2) Salamah bin Akwā , dan (3) Sabarah bin Ma‘bad al-Juhnī 

Terkait dengan pandangan Al-‗Āmilī bahwa riwayat ‗Alī bin Abī 

Ţālib bertentangan dengan riwayat ‗Alī lainnya, yakni yang terdapat dalam 

kitabnya al-Ţabarī. Hal ini menurut hemat penulis, pembandingannya terlalu jauh, 

karena membandingkan kitab tafsir dengan kitab hadith (Bukhari dan Muslim) 

yang diakui keabsahannya oleh mayoritas Sunnī. 

Di samping itu, hadith tersebut hanya ada di kitab tafsir al-Ţabarī saja, 

sedangkan di kitab-kitab hadith yang mu‘tabarah dalam kalangan Sunnī 

khususnya Kutub al-Sab‘ah (Bukharī, Muslim, Abū Daud, Tirmidī, Nasā‘ī, Ibn 

Majah, dan Ahmad bin Hanbal) tidak dijumpai sama sekali riwayat semacam 

hadith tersebut. Justru yang ada riwayat ‗Alī bin Abī Ţālib di kitab-kitab hadith 

tersebut adalah pelarangan mut‘ah.
416

 

Adapun terkait anggapan Al-‗Āmilī bahwa Ibn ‗Abbās mengambil 

makna dari mengambil makna itu dari ali bahwa ―Jika „Umar tidak melarang 

mut‟ah maka hanya orang bodoh saja yang bisa terjerumus dalam perzinahan” 

dengan merujuk kitabnya al-Jaşşāş
417

, Ibn rusyd
418

, dan jalaluddin al-Suyūţī
419

 hal 

itu tidak dibenarkan, karena redaksinya tidak ada kaitannya dengan ‗Alī bin Abī 

Ţālib sebagaimana data yang telah dipaparkan di atas pada catatan kaki. Justru 

                                                           
416

 Lihat lampiran Riwayat ‗Alī bin Abī Ţālib 
417

 Al-Jaşşāş mencantumkan riwayat tersebut, karena terkait dengan metode penulisannya, yaitu 

metode perbandingan. Di mana ia memaparkan masing-masing pendapat dan dalil-dalil yang 

digunakan oleh kedua kelompok (yang pro dan kontra akan mut‘ah), kemudian ia 

mentarjihnya. Dalam hal ini ia mengunggulkan kelompok yang kontra akan mut‘ah 

berdasarkan dalil-dali yang digunakannya. 
418

 Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rushd dapat dikategorikan sebagai kitab fiqh perbandingan, di 

mana ia mengemukakan pendapat hukum beserta dalil-dalilnya dari masing-masing madhhab, 

kemudian mentarjihnya, dalam hal ini ia lebih condong pada pendapat madhhab Mālikī. 

Demikian juga ia juga memaparkan pendapat dan dalil-dalil yang diajukan oleh madhhab yang 

pro mut‘ah, yakni Shī‘ah Ithnā ‗Athariyyah. 
419

 Demikian juga dengan Kitab Tafsir Dur al-Manthūr karya al-Suyūţī. 
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yang ada dalam kitab-kitab hadith Sunnī, ‗Alī bin Abī Ţālib menegur Ibn ‗Abbās 

karena menghalalkan mut‘ah sebagaimana dalam hadithnya Muslim.
420

 

Adapun terkait pendapat Al-‗Āmilī tentang sanadnya riwayat ‗Alī bin 

Abī Ţālib yang dianggap pemalsuan karena disandarkan kepada putranya, yaitu 

Muhammad Abu Abdullah bin Ali bin Abī Ţālib (dari istrinya yang bernama 

Khawalh binti Ja‘far al-Hanafīyah),  ia terkenal dengan Muhammad bin al-

Hanafīyah (w. 67 H). Menurut Ibn Hajar, Muhammad bin ‗Ali mempunyai anak 

yang bernama Hasan. Bukhari meriwayatkan banyak hadith dari Hasan selain 

hadith ini (mut‘ah) di antaranya terdapat dalam bab mandi. Sementara saudara 

Hasan yaitu bernama Abdullah bin Muhammad, julukannya adalah Abū Hāshim. 

Bukhari hanya meriwayatkan satu hadith darinya yaitu dalam bab ini. Ibn Sa‘īd, 

al-Nasā‘ī, dan al-‗Ajalī menganggap bahwa Abdullah itu thiqah. Dalam kitab 

tarikh Ibn ‗Uyaynah menjelaskan dari al-Zuhrī (bercerita kepada kami Hasan dan 

Abdullah kedua anak Muhammad bin „Alī. Hasan itu adalah seseorang yang 

paling thiqah daripada Abdullah). Ahmad dan Sufyān berpendapat: (Hasan itu 

lebih kami sukai. Abdullah itu menjadi pengikut Shī‘ah, dan ia menjadi tokohnya 

Shī‘ah
421

. 

Terkait dengan tuduhan pemalsuan oleh al-‗Āmilī , al-‗Āmilī tidak 

menjelaskan lebih jauh alasannya, kenapa hadith riwayatnya ‗Alī  yang 

disandarkan kepada anaknya dianggap pemalsuan. Padahal riwayat yang serupa 

juga dapat dijumpai di kitab-kitab hadith Sunnī seperti Sahih Muslim, Turmuzi, 

Ibn Majah dan Nasā‘ī.
422 

Adapun pernyataan al-‗Āmilī  bahwa Sufyān bin ‗Uyaynah adalah 

seorang periwayat yang terkenal melakukan tadlis hadith
423

. al-‗Āmilī
 
 mengutip 

pernyataannya tersebut dari kitabnya al-Dhihābī, yaitu mīzān al-i‟tidāl fī naqd al-

rijāl. Dalam hal ini, penilaian al-‗Āmilī
 
 berat sebelah karena hanya mengutip 

kejelekannya saja, padahal menurut al-Dhihābī, Sufyān bin ‗Uyaynah termasuk 

                                                           
420

 Lihat lampiran riwayat ‗Alī bin Abī Ţālib. 
421

 Ibn Hajar, Ibid, 72-73 
422

 Lihat lampiran riwayat ‗Alī 
423

 Tadlis adalah menyembunyikan aib  dalam hadith dan menampakkan kebaikan pada dhahirnya. 

Tadlis menurut ‗Ajjāj al-Khaţib terbagi menjadi dua, yaitu tadlis al-isnād dan tadlis al-

shuyūkh. ‗Ajjāj al-Khaţib, Uşūl al-Hadīth Wa Muşţalahh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971.), 341 
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salah satu periwayat yang thiqah, berpengetahuan luas, kuat hafalannya dan 

mayoritas umat Islam bersepakat menggunakan riwayatnya sebagai hujjah, 

walaupun terkadang ia melakukan tadlis, namun ia hanya mengambil dari orang-

orang yang thiqah.  
424

 

Adapun Riwayatnya Salamah bin Akwa‘, al-‗Āmilī menilai bahwa 

riwayat yang disampaikan oleh Salamah bin Akwa‘ pada hadith pertama
425

 dan 

awal hadith kedua
426

 dalam kitabnya Bukhari tidak ada indikasi pelarangan 

mut‘ah, yang ada justru rukshah mut‘ah. Sedangkan pada sambungan akhir hadith 

kedua
427

, al-‗Āmilī mulai memberi penilaian bahwa Bukhari telah memalsukan 

hadith. Demikian juga ketika menilai hadith yang pertama
428

 dalam Sahih 

Muslim, ia memberikan penilaian ia juga menilai tidak ada indikasi pelarangan 

mut‘ah, akan tetapi ketika menilai hadith yang kedua
429

 dari riwayat Salamah bin 

Akwa‘ yang berisi tentang rukhsah mut‘ah selama tiga hari, kemudian setelah itu 

Nabi melarangnya, ia pun memberi cap hadith tersebut sebagai hadith yang tidak 

dapat dijadikan hujjah karena terdapat beberapa perawi yang dinilainya tidak 

layak. Demikianlah penilaian al-‗Āmilī terhadap riwayat Salamah bin Akwa‘ 

tentang mut‘ah. 

Penilaian al-‗Āmilī sebagaimana di atas kalau memperhatikan satu 

persatu riwayat Salamah bin Akwa‘ secara sepintas, ada benarnya. Karena antara 

                                                           
424

 Al-Dhihābī, Mīzān al-I‟tidāl Fī Naql al-Rijāl, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t,th), 170 
425

 Teks hadithnya :  

 )1967/ 5)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

ػٓ عبثو ثٓ ػجل الله ٍٍّٚخ ثٓ الأوٛع لبلا وٕب  ٟ ع١ش  أربٔب هٍٛي  ؽلصٕب ػٍٟ ؽلصٕب ٍف١بْ لبي ػّوٚ ػٓ اٌؾَٓ ثٓ ِؾّل

 هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ  مبي إٔٗ لل أمْ ٌىُ أْ رَزّزؼٛا  بٍزّزؼٛا
426

 Teks hadithnya : 

 )1967/ 5)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

أ٠ّب هعً ٚاِوأح رٛا مب  )ؽلصٕٟ إ٠بً ثٓ ٍٍّخ ثٓ الأوٛع ػٓ أث١ٗ ػٓ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ   ٚلبي اثٓ أثٟ مئت 

  ّب أكهٞ أ ٟ  وبْ ٌٕب فبطخ أَ ٌٍٕبً ػبِخ . ( ؼشوح ِب ث١ّٕٙب صلاس ١ٌبي  ئْ أؽجب أْ ٠زيا٠لا أ٠ٚززبهوب رزبهوب 
427

 Teks hadithnya :  

 )1967/ 5)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

 لبي أثٛػجل الله ٚث١ٕٗ ػٍٟ ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ أٔٗ َِٕٛؿ 
428

 Teks haditnya :  

 )1022/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

ٚؽلصٕب ِؾّل ثٓ ثشبه ؽلصٕب ِؾّل ثٓ عؼفو ؽلصٕب  ؼجخ ػٓ ػّوٚ ثٓ ك٠ٕبه لبي ٍّؼذ اٌؾَٓ ثٓ ِؾّل ٠ؾلس ػٓ عبثو ثٓ 

فوط ػ١ٍٕب ِٕبكٞ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ  مبي إْ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ لل أمْ  ػجلالله ٍٍّٚخ ثٓ الأوٛع لبلا

 ٌىُ أْ رَزّؼٛا ٠ؼٕٟ ِزؼخ إٌَب 
429

 Teks hadithnya :  

 )1022/ 2)طؾ١ؼ ٍَُِ 

 ؽلصٕب أثٛ ثىو ثٓ أثٟ  ١جخ ؽلصٕب ٠ٌٛٔ ثٓ ِؾّل ؽلصٕب ػجلاٌٛاؽل ثٓ ى٠بك ؽلصٕب أثٛ ػ١ٌّ ػٓ إ٠بً ثٓ ٍٍّخ ػٓ أث١ٗ لبي

 هفض هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ػبَ أٚؽبً  ٟ اٌّزؼخ صلاصب صُ ٔٙٝ ػٕٙب
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satu dengan lainnya terdapat pertentangan. Hal ini tidak dapat dibenarkan di 

kalangan Sunnī, karena al-‗Āmilī tidak memandang secara keseluruhan hadith-

hadith pelarangan mut‘ah, sehingga sulit untuk mendapatkan pemahaman yang 

utuh.  

Sebagaimana diketahui bahwa para ulama Sunnī sepakat meletakkan 

hadith-hadith yang terdapat dalam  kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebagai dalil 

naqliyah yang kedua dan ketiga, selebihnya adalah kitab-kitab hadith sahih 

lainnya seperti kitab hadith miliknya Abū Dawud, Tirmizī, al-Nasā‘ī dan 

lainnya.
430

 Oleh karena itu sebagaimana teori usul fiqh, jika terdapat beberapa 

nash dianggap bertentangan dengan nash lainnya, bukan berarti salah satunya 

harus dibuang. Selama nash tersebut sahih, maka jalan tengahnya adalah 

mengkompromikan keduanya. Di mana salah satu atau beberapa nash berfungsi 

sebagai bayan sehingga memperoleh pemahaman yang utuh, bukan sepotong- 

sepotong. Hal ini pun ulama Shī‘ah melakukannya seperti contoh kasus surat al-

Nisā‘ ayat 24 dengan al-Ma‘ārij ayat 28 – 31. Di mana ulama Shī‘ah memandang 

sebagai bayan takhşīş atau taqyīd  , sementara Sunnī memandang sebagai naskh 

sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Lebih-lebih terkait dengan nash hadith 

yang berhubungan dengan suatu kasus, tempat dan waktu kejadiannya seperti 

pembolehan dan pelarangan mut‘ah. 

Oleh karena itu, beberapa ulama Sunnī telah mengkompromikan 

hadith-hadith yang dipandang bertentangan satu sama lainnya, di antaranya adalah 

al-Nawawī dalam kitab Sharh al-Muslim dan Ibn Hajar dalam kitab fath al-Bārī 

dan juga lainnya yang akan disajikan  secara panjang lebar pada sub bab tarikh 

nikah mut‘ah. 

Sebagai contoh kecilnya, Ibn Hajar mencoba menghubungkan antara 

satu hadith dengan hadith lainnya, seperti redaksi riwayat Salamah bin Akwa‘ 

dalam Sahih Bukhari عامة للناس أم خاصة لنا كان أشًء أدري فما  (aku tidak tahu 

apakah sesuatu (mut‟ah) itu hanya khusus bagi kami atau untuk seluruh 

manusia). Kemudian Ibn Hajar menampilkan riwayat lain, yaitu riwayat Abū dhar 

yang di dalamnya terdapat pengkhususan. Ini dikeluarkan oleh al-Bayhaqī. Abū 

                                                           
430

 Khaţīb, Ibid, 318 
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dhar berkata: kami sahabat-sahabat Rasul memperoleh kebolehan untuk 

melakukan mut‟ah nisa selama tiga hari dan kemudian rasul melarangnya.
431

 

Kemudian hadith ini ditutup dengan  ٗٔلبي أثٛػجل الله ٚث١ٕٗ ػٍٟ ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ أ

 Abu ‗Abdullah, yakni Muhammad bin Ali berkata bahwa dan ‗Alī) َِٕٛؿ

sungguh-sungguh telah menjelaskan dari Nabi bahwa kebolehan mut‘ah itu telah 

dinasakh). Hal itu dimaksudkan bahwa ada penegasan dari ‗Alī terkait adanya 

larangan mut‘ah dari Nabi setelah dibolehkan. Hal ini sudah kita bahas panjang 

lebar pada hadith yang pertama. Abd al-Razzaq dalam kitab muşannif 

mengeluarkan dari jalur lain, dari ‗Alī, ia berkata:  َٔـ هِؼبْ وً طَٛ َٚٔـ اٌّزؼخ

 ,puasa Ramadan itu menghapus semua puasa. Talak, iddah) اٌطلاق ٚاٌؼلح ٚا١ٌّواس

dan waris menasakh mut‟ah).
432

 

Demikian juga dengan riwayat Salamah bin Akwā‘ dalam Sahih 

Muslim, ia berposisi sebagai bayān untuk menjelaskan riwayat Salamah bin 

Akwa‘ yang ada dalam Sahih Bukhari, di mana dalam Sahih Bukharī riwayat 

Salamah tidak menjelaskan tarikhnya, sedangkan dalam Sahih Muslim dijelaskan 

tarikhnya. Hal ini nampak jelas sebagaimana pemaparan al-Nawawī pada data di 

sub bab tarikh nikah mut‘ah. 

Adapun krtitik sanad yang dilakukan oleh al-‗Āmilī pada riwayat 

Salamah bin Akwa‘ dalam Sahih Muslim, di mana al-‗Āmilī menilai bahwa di 

dalamnya terdapat perawi yang tidak layak, yaitu Yunūs bin Muhammad dan‗Abd 

al-Wahid bin Ziyād. Menurutnya, Yunus bin Muhammad dianggap lemah oleh 

tiga pakar hadith, yaitu Ibn Mu‘īn, al-Nasā‘ī, dan Ahmad. Adapun ‗Abd al-Wahid 

bin Ziyād dinilai sebagai orang yang sering memalsukan hadith, tidak mempunyai 

kecakapan sama sekali dan riwayat-riwayatnya dianggap musrsal. al-‗Āmilī 

menilai demikian karena merujuk kitabnya al-Dhihābī, yaitu mīzān al-i‟tidāl fī 

naqd al-rijāl.  

                                                           
431

 Teks aslinya :  

 )207/ 7)ٍٕٓ اٌج١ٙمٟ اٌىجوٜ 

ٚأفجؤب أثٛ ػجل الله اٌؾب ع ٚأثٛ ىوو٠ب ثٓ أثٟ إٍؾبق لبلا صٕب أثٛ اٌؼجبً ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة صٕب اٌؼجبً ثٓ ِؾّل اٌلٚهٞ صٕب ف١ٌٕ 

ثٓ ثىو ثٓ ف١ٌٕ صٕب ِبٌه ثٓ ِغٛي ػٓ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ الأٍٛك ػٓ أثٟ مه لبي إّٔب أؽٍذ ٌٕب أطؾبة هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ 

 ِزؼخ إٌَب  صلاصخ أ٠بَ صُ ٔٙٝ ػٕٙب هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ: ٚ ٍٍُ 
432

 Ibn Hajar, Ibid, 78 
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Demikianlah kritik sanad yang dilontarkan al-‗Āmilī terhadap riwayat 

Salamah bin Akwa‘ dalam Sahih Muslim. Akan tetapi, ketika dilihat langsung 

sumber asli (mīzān al-i‟tidāl fī naqd al-rijāl) yang jadi rujukan al-‗Āmilī. 

Hasilnya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang dikatakan al-Dhihābī 

bahwa perawi yang dianggap lemah oleh Ibn Mu‘īn, al-Nasā‘ī, dan Ahmad 

ternyata bukan Yunūs bin Muhammad sebagaimana pernyataan al-‗Āmilī, ia 

adalah Yunūs bin Abī Ya‘fūr yang biasa meriwayatkan hadith dari ayahnya, yaitu 

Waqdān, juga dari Sa‘īd bin Manşūr dan ‗Uthmān Abū Shaybah.
433

 

Sedangkan ‗Abd al-Wahid bin Ziyād, dalam hal ini al-‗Āmilī terlalu 

berlebih-lebihan dan ada dustanya. Dalam tulisan al-Dhihābī di kitab tersebut 

tidak ada catatan bahwa ‗Abd al-Wahid bin Ziyād memalsukan hadith, walaupun 

menurut Abū Dawud bahwa al-A‘mash memursalkan riwayat ‗Abd al-Wahid bin 

Ziyād sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Hadithnya Abū Dawud
434

. Bahkan 

al-Dhihābī adalah termasuk salah satu periwayat yang masyhur, riwayatnya 

dijadikan hujjah oleh kedua kitab sahih (Bukhari dan Muslim), tetapi Bukhari dan 

Muslim tidak memuat riwayat-riwayat ‗Abd al-Wahid bin Ziyād yang di 

dalamnya berstatus munkar yang menjadikan riwayatnya tercela. Ahmad dan 

ulama hadith lainnya mengatakan bahwa ‗Abd al-Wahid bin Ziyād, demikian juga 

dengan Yahyā. 

Pembahasan selanjutnya adalah, Hadith larangan mut‘ah riwayat dari 

Sabarah bin Ma‘bad al-Juhnī. Al-‗Āmilī tidak konsisten dalam memberi penilaian, 

di satu sisi ia menilai riwayat Sabarah itu berada pada level ahad dan tidak 

mungkin menasakh al-Qur‘an sebagaimana teori dalam ushul fiqh. Menurutnya, 

al-Qur‘an itu dipastikan kebenarannya. Sementara khabar ahad itu masih 

diragukan. Tidaklah mungkin meninggalkan sesuatu yang diyakini dengan beralih 

kepada yang diragukan. Di sisi lain, ia mengkritik secara sanad dan menilainya 

tidak layak dijadikan hujjah. 

                                                           
433

 Al-Dhihābī, Ibid, 485 
434

 Teks hadith dalam Sunan Abī Dawud : 

 )404/ 1)ٍٕٓ أثٟ كاٚك 

لبي  : ؽلصٕب َِلك ٚأثٛ وبًِ ٚػج١ل الله ثٓ ػّو ثٓ ١َِوح لبٌٛا صٕب ػجل اٌٛاؽل صٕب الأػّش ػٓ أثٟ طبٌؼ ػٓ أثٟ ٘و٠وح لبي

 إما طٍٝ أؽلوُ اٌووؼز١ٓ لجً اٌظجؼ  ١ٍؼطغغ ػٍٝ ١ّ٠ٕٗ" هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ 
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Terkait dengan penilaiannya bahwa riwayat Sabarah berada di level 

ahad dan tidak akan mungkin dapat menaskh ayat al-Qur‘an, yakni surat al-Nisā‘ 

ayat 24 yang dipandangnya mengindikasikan tentang mut‘ah. Maka dalam hal ini, 

dapat dibenarkan secara teori usul al-fiqh bahwa hadith ahad tidak dapat menaskh 

ayat-ayat al-Qur‘an, karena hadith ahad bersifat dhannī dan al-Qur‘an bersifat 

Qaţ‘ī. Namun permasalahannya, Sebagian besar ulama-ulama Sunnī tidak 

memaknai ayat tersebut sebagai akad nikah mut‘ah, mereka memaknai lafadz 

istimtā‟ dengan nikah da‟im sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya. Oleh karena itu, ketika ulama Sunnī memaknai demikian, maka tidak 

perlu memakai teori naskh, karena tidak ada yang mau dinaskh. Sebaliknya, 

ulama-ulama Sunnī khususnya ahli tafsir yang beraliran riwayat dan memaknai 

ayat al-Qur‘an tersebut dengan mut‘ah, maka pendapat al-‗Āmilī dapat 

dibenarkan.  

Adapun terkait kritik al-‗Āmilī yang mengatakan bahwa Rabī‘ bin 

Sabarah sebagai orang yang tidak dikenal dalam riwayat hidup para perawi hadith 

dan ia tidak dipercayai oleh para imam hadith. Secara umum menurutnya, Rabī‘ 

itu tidak disebut-sebut sebagai perawi di dalam kitab-kitab hadith.  

Pernyataan al-‗Āmilī ini tidaklah benar, Karena Rabī‘ bin Sabarah 

tidak hanya terdapat di kitab hadith Sahih Muslim saja, tapi juga dapat dijumpai 

dalam kitab-kitab hadith lainnya di kalangan Sunnī dan tidak hanya terbatas pada 

masalah mut‘ah saja, namun juga permasalahan lainnya seperti kitab hadithnya 

Abū Dawud
435

, al-Tirmidhī
436

, dan lainnya. Adapun pandangan beberapa ahli 

hadith terhadap Rabī‘ bin Sabarah sangat positif di antaranya al-Ajalī 

menyebutnya sebagai Tābi‘īn Hijaz yang thiqah, al-Nasā‘i dan Ibn Hibbān 

menyebutnya thiqah. Ibn Hajar mengatakan bahwa dari Rabī‘, terdapat beberapa 

                                                           
435

 Contoh riwayatnya :  

 )187/ 1)ٍٕٓ أثٟ كاٚك 

  ؽلصٕب ِؾّل ثٓ ػ١َٝ ٠ؼٕٟ اثٓ اٌطجبع صٕب إثوا١ُ٘ ثٓ ٍؼل ػٓ ػجل اٌٍّه ثٓ اٌوث١غ ثٓ ٍجوح ػٓ أث١ٗ ػٓ علٖ لبي

" ِوٚا اٌظجٟ ثبٌظلاح إما ثٍغ ٍجغ ١ٍٕٓ ٚإما ثٍغ ػشو ١ٍٕٓ  بػوثٖٛ ػ١ٍٙب " لبي إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ  : 

 
436

 Contoh riwayatnya :  

 )259/ 2)ٍٕٓ اٌزوِنٞ 

ؽلصٕب ػٍٟ ثٓ ؽغو أفجؤب ؽوٍِخ ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ اٌوث١غ ثٓ ٍجوح اٌغٕٟٙ ػٓ ػّٗ ػجل اٌٍّه ثٓ اٌوث١غ ثٓ ٍجوح ػٓ أث١ٗ ػٓ 

ٚ ٟ  [لبي  ]  ٚاػوثٖٛ ػ١ٍٙب اثٓ ػشو [١ٍٕٓ  ]لبي هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٌٍُٛ ػٍّٛا اٌظجٟ اٌظلاح اثٓ ٍجغ : علٖ لبي 

 اٌجبة ػٓ ػجل الله ثٓ ػّوٚ
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perawi hadith meriwayatkannya, di antaranya meriwayatkan ‗Umar bin ‗Abd al-

‗Azīz, Yazid bin Abī Habīb, Laith, Amr bin Harith, dan lain-lainnya termasuk 

kedua anaknya yaitu, Abd al-Mālik dan ‗Abd al-‗Azīz.
437

 

Sedangkan pernyataan al-‗Āmilī bahwa Bukhari telah meninggalkan 

hadithnya Sabarah secara keseluruhan. Hal ini juga tidak dapat dibenarkan, karena 

Ibn Hajar dalam Tahdhīb al- Tahdhībnya menyatakan bahwa Bukhari juga 

menyebutkan riwayat Sabarah dalam Kitab Sahihnya. 
438

 

 

                                                           
437

 Ibn Hajar, Tahdhīb al-Tahdhbīb, Jilid 1, (t.tp. Mu‘assasah al-Risālah, tp), 592  
438

   Teks hadithnya :  

 )1236/ 3)طؾ١ؼ اٌجقبهٞ 

ؽلصٕب ِؾّل ثٓ َِى١ٓ أثٛ اٌؾَٓ ؽلصٕب ٠ؾ١ٝ ثٓ ؽَبْ ثٓ ؽ١بْ أثٛ ىوو٠ب  ؽلصٕب ١ٍٍّبْ ػٓ ػجل الله ثٓ ك٠ٕبه ػٓ اثٓ ػّو 

أْ هٍٛي الله طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ ٌّب ٔيي اٌؾغو  ٟ غيٚح رجٛن أِوُ٘ أْ لا ٠شوثٛا ِٓ ثئو٘ب ٚلا ٠َزمٛا  هػٟ الله ػّٕٙب

 ٚأثٟ اٌشًّٛ أْ ٍجوح ثٓ ِؼجل٠ٚوٜٚ ػٓ  ِٕٙب  مبٌٛا لل ػغٕب ِٕٙب ٚاٍزم١ٕب  أِوُ٘ أْ ٠طوؽٛا مٌه اٌؼغ١ٓ ٠ٚٙو٠مٛا مٌه اٌّب 

 )اػزغٓ ثّبئٗ ِٓ )ٚلبي أثٛ مه ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ . إٌجٟ طٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍٍُ أِو ثئٌمب  اٌطؼبَ 

Ibn Hajar, Tahdhīb al-Tahdhbīb, Jilid 1 (t.tp. Mu‘assasah al-Risālah, tp), 684  
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Dari pemaparan analisis di atas tentang istinbāţ hukum tentang nikah 

mut‘ah menurut Sunnī dan Shī‘ah di atas dapat digambarkan sebagaimana tabel 

dibawah ini : 

DASAR ISTINBĀŢ AL-AHKAM NIKAH MUT’AH 

SUNNĪ SHĪʿAH 

 lafadz istimtā‟ pada surat al-Nisā‘ 

ayat 24 diartikan secara 

kebahasaan, yaitu bersenang-

senang atau pengambilan manfaat 

 Menafsirkan surat al-Nisā‘ ayat 24 

dengan nikah da‘im. Dengan cara 

mengkaitkan dengan ayat 

sebelumnya yang menerangkan 

tentang wanita- wanita yang 

diharamkan dalam nikah da‘im.  

 Lafadz istimtā‟ pada surat al-Nisā‘ 

ayat 24 diartikan dengan konteks 

yang berkembang pada masyarakat 

arab pada awal Islam,yaitu akad 

nikah mut‘ah. 

 Menafsirkan surat al-Nisā‘ ayat 24 

dengan nikah mut‘ah dengan cara 

menganggap bahwa pada sebelum 

ayat istimtā‟ dan ayat sebelumnya, 

Allah telah selesai menerangkan 

wanita-wanita yang haram 

dinikahi, kemudian dengan ayat 

istimtā‟ Allah bermaksud 

menjelaskan model pernikahan 

baru yang tidak tercover pada ayat 

sebelumnya. 

 Menafsirkan surat al-Nisā‘ ayat 24 

dengan nikah mut‘ah berdasarkan 

qira‘at riwayat Ibn ‗Abbās 

 

 Dengan surat al-Nisā‘ ayat 24, 

nikah mut‘ah dapat diqiyās dengan 

perzinahan فاح س , karena 

kemuhṣanan hanya dapat diperoleh 

dengan pernikahan da‘im,  

 kemuhṣanan juga dapat diperoleh 

dengan pernikahan mut‘ah 

 Mayoritas Sunnī berpendapat 

bahwa nikah mut‘ah dihalalkan 

oleh Nabi dan dinaskh pola oleh 

Nabi hingga hari kiamat. 

 Nikah mut‘ah ditashri‘ oleh Allah 

dalam al-Qur‘an dan Nabi dalam 

sunnahnya, dan tidak pernah 

dinaskh oleh keduanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis secara keseluruhan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mayoritas Ahl al-Sunnah mengharamkan nikah mut‘ah dan keharamannya 

telah menjadi ijma‘ ulama. 

2. Adapun menurut Shī‘ah Ithā ‗Ashariyyah, hukum nikah mut‘ah yaitu halal. 

Ijma‘ yang ada tentang mut‘ah hanya ijma‘ kehalalan mut‘ah pada masa 

Pemerintahan Abu Bakar dan separuh dari masa ‗Umar bin al-Khaţţāb. 

3.  Istinbāţ hukum yang digunakan oleh kedua kelompok ini sebagai berikut:  

a. Indikasi surat al-Nisā‘ ayat 24. 

Ahl al-Sunnah menafsiri istimtā‟ pada surat al-Nisā‘ ayat 24 dengan 

nikah da‟īm, bukan nikah mu‘ah. Sedangkan menurut Shī‘ah menafsiri  

ayat tersebut dengan akad nikah mut‘ah.  

b. Qiyās 

Ahl al-Sunnah mengqiyāskan praktek nikah mut‘ah dengan perzinahan, 

karena ke-ihşan-an hanya didapat dengan nikah dā‟im. Adapun Shī‘ah 

berpandangan bahwa ke-ihşan-an juga dapat diperoleh dengan nikah 

mut‘ah. 

c. Naskh  

Mayoritas Ahl al-Sunnah, berpendapat bahwa nikah mut‘ah dihalalkan 

oleh Nabi dan dinaskh pula oleh Nabi hingga hari kiamat. Sedangkan 

menurut Shī‘ah berpendapat bahwa nikah mut‘ah ditashrī‘ oleh Allah dan 

Rasulnya dan tidak pernah dinaskh oleh keduanya.  

 

B. Saran  

Bagi para pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

tambahan wawasan dan khazanah pemikiran Islam, terutam yang 

berhubungan dengan isu-isu kontroversial dalam Shī‘ah dan Ahl al-Sunnah. 
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Di samping itu, diharapkan juga hasil penelitian ini kontribusi yang berharga 

untuk terwujudnya dialog yang sehat dan saling menghargai perbedaan tanpa 

perlu bersikap fanatik terhadap madhhab tertentu. 

Bagi para peneliti berikutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi landasan sebagai kajian kepustakaan dan mengembangkannya dari 

berbagai sisi objek penelitian sehingga dapat melengkapi kekurangan kajian 

yang luput dari objek pembahasan. Sehingga hasilnya dapat memberi 

pemahaman yang komprehensif terhadap umat Islam secara keseluruhan. 

Bagi pemerintah, Diharapkan memperhatikan isu-isu keagamaan yang 

kontroversial dan mampu menjembatani secara adil, dialog Ahl al-Sunnah 

dan Shī‘ah terkait dengan isu-isu keagamaan tanpa mendiskreditkan salah 

satu kelompok yang dianggap minoritas. Diharapkan juga mendukung segala 

kegiatan-kegiatan ilmiyyah khususnya isu-isu keagamaan yang rentan 

terhadap konflik. Demi meminilisirkan dan meredam konflik demi 

terwujudnya kerukunan dan perdamain antar kedua kelompok aliran. 
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