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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengansejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi“Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, 

sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan 

“ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. 

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 

1. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai 

berikut: 

 k : ك  ḍ: ض d : د a : ا

 l : ل ṭ : ط ż : ذ b : ب

 m : م ẓ : ظ r : ر t : ت

 z: nن ‘ : ع z : ز ṡ : ث

 w : و g : غ s : س J : ج

 h : ھ F : ف sy : ش ḥ : ح

 y : ي q : ق ṣ : ص Kh : خ

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap 

Contoh :
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ِّمَة  muqaddimah = مُقدَ 

رَة يْنَةاُلَْمُنَوَّ  al-madīnah al-munawwarah = الَمَد 

3. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

fatḥah   _َ__ ditulis a  contoh ََقرََأ 

kasrah   _ __ ditulis i  contoh ََم  رَح 

ḍammah   __ُ_  ditulis u  contoh كُتبَُ َََ  

b. Vokal Rangkap 

Vocal Rangkapََي_ (fatḥah dan ya) ditulis “ai” 

Contoh :َُزَيْنَب = zainab كَيْفَََ  = kaifa 

Vocal Rangkapَََو_(fatḥah dan waw) ditulis “au” 

Contoh : ََحَوْل = Qaula ََقَوْل = qaula 

4. Vokal Panjang (maddah) 

 qāmā = قَامَا :ditulis ā contoh (fatḥah) _ ي dan_اَ

ى  ِ  (kasrah) ditulis ī contoh: يْم  raḥīm = رَح 

 ulūm‘= عُلوُْمَ  :ditulis ū contoh (dammah)_ُو

5. Ta Marbūṭah 

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/ 

Contoh :َُمَة ةَُالَْمُكَرَّ  Makkah al-Mukarramah = مَكَّ

يَّةَُ سْلََم  يَّةَُألَإ   al-Syar’iyah al-Islāmiyyah = الَْشَرْع 

Ta marbūţah yang hidup, transliterasinya /t/ 

يَّةَُا سْلََم  الَْحُكُوْمَةَُالَإ  = al-ḥukūmatul- islāmiyyah 

لْسُنَّةَُالَْمُتوََات رَةَُاََ  = al-sunnatul-mutawātirah 

6. Hamzah. 

Huruf Hamzah ( ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh 

tanda apostrof ( ’) 

Contoh : إ يمَان  = īmān, bukan ‘īmān 

ةَ َ ا تِّ حَادَالَأمَُّ    = ittiḥād al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-‘ummah 

7. Lafẓu’ Jalālah 

Lafẓu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa 

hamzah. 

Contoh : عَبْداُلله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh 
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 .ditulis: Jārullāh جَارُالله

8. Kata Sandang “al-“. 

a. Kata sandang “al-“ tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariah maupun syamsiah. 

contoh: ََيْنَالَْمُقدََّسَةَُا لْْمَاك  = al-amākin al-muqaddasah 

يَّةَُ يَاسَةَُالَْشَّرْع   al-siyāsah al-syar’iyyah = الَْسِّ 

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, 

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh: ََْي الَْمَاوَرْد  = al-Māwardī 

 al-Azhar = الَأزَْھَر

 al-Manṣūrah = الَْمَنْصُوْرَة

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis 

dengan huruf kapital. 

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu 

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm 

Singkatan : 

saw = şallallāhu ‘alaihi wa sallam 

swt = subḥānahu wa ta’ālā 

ra. = radiyallāhu ‘anhu 

QS. = al-Qur’ān Surat 

UU = Undang-Undang 

M. = Masehi 

H. = Hijriyah 

t.p. = tanpa penerbit 

t.t.p. = tanpa tempat penerbit 

Cet. = cetakan 
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ABSTRAK 
 

Nama : Andi Muh. Taqiyuddin BN 

NIM : 80100219039 

Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/Hukum Islam 

 Judul : Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam 

Tinjauan Empat Mazhab. 
 

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep 
haul dalam perspektif empat mazhab dan untuk mengetahui bagaimana hukum 
penyegeraan  zakat sebelum haul dalam zakat pada masa pandemi menurut 
perspektif empat mazhab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, 
dengan menggunakan metode Library Research. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan bahasa dan yuridis normatif.  
 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama, menurut kesepakatan 
ulama, diantaranya menurut empat mazhab bahwa haul tidak dipersyaratkan pada 
zakat pertanian dan buah-buahan. Kedua, Sebenarnya konsep penyegeraan 
pembayaran zakat sebelum haul pada masa pandemi, tidak ada perbedaan di 
kalangan empat mazhab, justru yang keliru adalah paradigma masyarakat, cara 
berpikir, cara memahami ilmunya yang keliru, olehnya itu harus ada  upaya 
perombakan paradigma melalui reformulasi haul zakat pada masa pandemi, yaitu 
penyesuaian haul zakat di masa pandemi.   

 
Rekomendasi kepada peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini hanya 

terbatas pada cakupan haul di masa pandemi menurut empat mazhab. Maka 
direkomendasikan pada penelitian berikutnya untuk menggarap pembahasan haul 
di masa pandemi menurut selain empat mazhab dalam fikih, misalnya menurut 
mazhab Zahiriyyah.  

 
Implikasi penelitian ini, Pertama, Implikasi teoretis. Sebenarnya tidak ada 

perbedaan/perselisihan pendapat diantara empat mazhab perihal hukum 
penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul di masa pandemi, yang ada adalah 
perbedaan pemahaman para pengikutnya dan masyarakat muslim tertentu. 
Sehingga itulah yang menimbulkan kontemplasi atau kotradiktif dalam 
memahami permasalahan tersebut.  Kedua, Implikasi praktis. Hasil temuan data, 
penelitian ini mendesak kepada pihak terkait, BAZNAS (Badan Amil Zakat 
Nasional) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk 
meluruskan paradigma yang keliru. 
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ABSTRACT 

 

Name : Andi Muh. Taqiyuddin BN 
Reg. Number : 80100219039 
Study Program/Concentration  :   Dirasah Islamiyah/Islamic Law 
Tittle : The Reformulation of Zakat’s Haul 

during Pandemic Based on the Reviews 
of the Four Well Known Scholars 
(Mazhab). 

 

The major objective of this research was to investigate the concept of 
Zakat’s haul during the pandemic based on the opinions of four big Imams of 

Islam. In addition, this research also aimed to know the law of expediting the 
zakat before its haul. The methodological approach taken in this research was 
qualitative approach by using the library research method. The scientific 
approaches employed by the researcher were language and normative juridical 
approaches. 

This study indicated two major findings. Firstly, in general, it was apparent 
that no requirements are needed for Zakat’s haul on agricultural and fruit 

according to the majority of four scholars. While Hanafiyyah argued that one-year 
haul is a requirement for zakat including on agricultural products and fruits, 
Mālikiyyah and Syafi'iyyah contrastingly suggested that the completion of one 

year (haul) is a mandatory condition for zakat only on goods such as gold and 
silver, produces, and livestock and not for the materials such as minings, 
inventions, and agricultural products. In the similar vein, Hanabilah suggested that 
one-year haul requirement is only given on gold, silver, livestock and produces. 
Other types such as fruits, agricultural products, mining goods, ancient relics are 
not required to complete one-year haul. Secondly, it is worth noticing that despite 
the differences, the opinions of the four Imams regarding the importance of 
expediting the zakat payments are the same. It should be paid based on the 
condition of its Haul. Thus, it could be suggested that the Imams are in agreement 
on the importance of paying the Zakat. However, the major problem that often 
occurs among the societies is that the people tend to have a misunderstanding on 
the four Imams’ opinions. Therefore, there must be an effort done to reform the 
paradigm through reformulation of the zakat haul during the pandemic, namely 
the adjustment of the zakat’s haul during the pandemic. 

Several implications were drawn from this research. Firstly, theoretically, 
there are no disputes among the opinions of four Imams regarding the law of 
immediacy on zakat payments. However, the difference in the understanding of 
their followers and certain Muslim communities that may causes various 
contradictions in understanding the issue. Secondlt, practically, it is expected for 
all the related parties such as BAZNAS (Zakat Management Body) to educate 
people related to the wrong paradigm occurring among muslims in Indonesia. 
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 تجريد البحث

 : أندي محمد تقي الدين  اسم الطالب 
 80100219039:   رقم القيد
  : الشريعة الإسلامية   القسم 
إعادة صياغة معني الحول في الزكاة من منظور المذاهب الفقهية :   الرسالة  موضوع
 الأربعة

 
الزكاة قبل  تاءإيومعرفة كيفية تعجيل  ولمفهوم الح كشفإلى  المتواضعة الرسالة  ذهد  هته
لبحث قام الباحث بمعالجة القضية با. المذاهب الفقهية الأربعةمنظور من أثناء الجائحة  حلول الحول
 المكتبي والتقريب اللغوي والقانوني .أسلوب البحث  مستخدماالنوعي 
أنه لا يشترط عليه الحول في  المنتجات الزراعية والفواكه  (أولا )أظهرت :  البحثنتائج ف

المنتجات الزراعية  فالحنفية ذهبوا إلى أن حلول الحول شرط لازم فى الزكاة ما عداتفاق العلماء. با
في الذهب والفضة والبضائع والشافعية فذهبا إلى أن حلول الحول شرط لازم  المالكية أما اكه.و والف

بلة فذهبوا إلى حلول وأما الحناوالمنتجات الزراعية والفواكه. للمعادن والركاز ليس شرطا و  والماشية
اكه والمنتجات الزراعية و الفمن أنواع أخرى . وأما والبضائع  اشيةالذهب والفضة والمالحول فى 

لا يوجد اختلا   (ثانياا). شرطا لازما بحلول عليها الحولليست فوالآثار القديمة  والمنتجات المعدنية
وإنما أثناء الجائحة.  حلول الحولكاة قبل المذاهب الأربعة فيما يتعلق بتعجيل دفع الز  أئمة في رأي

ة الجهات المعنية وبعض المجتمع المسلم عرفالخلا  فيه أو الخطاء في هذه القضية هو عدم إلمام أو م
أو تعديل معني الحول  يجب بذل جهد لتغييرالإندونيسي في إثبات معني الحول. وعلى هذا المنوال ، 

  .أثناء الجائحةته من خلال إعادة صياغ
لا يوجد هناك خلا  بين أئمة المذاهب )أول( أما الآثار المترتبة على هذه الدراسة : 

الأربعة حول تعجيل دفع الزكاة قبل حلول الحول أثناء الجائحة وإنما الخلا  فيه عدم معرفة معني 
دمتها هيئة الحول لدي أتباع أئمة الفقهاء . )ثانيا( طبقا للنتائج ، يجب على الجهات المعنية وفي مق

الزكاة الوطنية الإندونيسية أن تبذل كل ما في وسعها بإعطاء معرفة تامة بالمجتمع الإندونيسي حول 
 قضية الحول حتي لا يتسني منهم بأفكار خاطئة أبدا.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah 

melanda negeri ini tidak terulang kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak 

hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian 

bangsa ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan 

bermasyarakat bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah 

satu pilar tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam 

kegiatan kedermawanan yang dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai 

kegiatan filantropi yang dipengaruhi oleh Islam.1 Apalagi dengan situasi krisis 

moneter yang sampai kini masih terasa dan berbagai bencana alam yang datang 

silih berganti telah menggairahkan dunia zakat di Indonesia. Aktifitas lembaga-

lembaga sosial marak luar biasa, aliran bantuan uang dan barang pun tercatat 

mencapai triliunan rupiah.2 

Filantropi sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah māliyah. Praktik 

Filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan mulai berkembang 

menjadi salah satu praktik terkenal atau mengemuka seiring dengan 

                                                             
1Amelia  Fauzia,    Filontropi  Islam:  Sejarah  Dan  Kontestasi  Masyarakat  Sipil  Dan  

Negara  Di  Indonesia  (Cet.  ,:  Yogyakarta:  Gading  Publishing,  2016),  h.  21 
2
“Mengentaskan  Kemiskinan  Melalui  Filantropi  Islam  Berbasis  Pemberdayaan  

Komunitas”,  Official  Website  of  MZ.  http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-
kemiskinan-melalui-filantropi-Islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id  (14  September  
2018). 

http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id
http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id
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perkembangan Islam.3 Islam seharusnya menjadi sebuah percontohan dalam dunia 

Filantropi, betapa tidak keberhasilan dari sebuah terobosan cemerlang yang 

kemudian menjadi sebuah solusi dalam mengentas kemiskinan yang bisa disebut 

memberikan formula baru nan ampuh yang diadopsi dalam pengaplikasian 

Filantropi. Kebanyakan penelitian berkaitan dengan Filantropi di seluruh dunia 

menunjukkan bahwa perkembangan Filantropi berhubungan erat dengan 

kesejahteraan masyarakat. Misalnya seperti riset yang dilakukan oleh Jannie Clark 

dengan menggunakan teori sosial, menandakan bahwa kegiatan sukarela dalam 

berderma di Mesir, Yordania, dan Yaman telah memberikan keuntungan bagi 

mayoritas muslim kelas menengah. Studi-studi tentang Filantropi Islam secara 

umum menemukan dan mendorong gagasan bahwa ajaran Islam dan praktik-

praktik Filantropi Islam sebagaimana praktik Filantropi pada umumnya 

mendukung terwujudnya keadilan sosial dan demokrasi.4 Dalam pandangan Islam 

sendiri, Filantropi adalah satu bentuk kebajikan. Bibit-bibit Filantropi dalam Islam 

diwujudkan dalam bentuk zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, dan bentuk-bentuk 

derma yang lainnya. 

Kedudukan zakat sendiri sebagai solusi yang ampuh dalam menangani hal 

ini. Di antara tiga bentuk Filantropi yang populer, zakat disebutkan berulang kali 

dalam al-Qur’an dan hadis. Aspek kewajiban agama dalam Filantropi didasari atas 

kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat 

                                                             
3Amelia  Fauzia,    Filantropi  Islam:  Sejarah  Dan  Kontestasi  Masyarakat  Sipil  Dan  

Negara  Di  Indonesia,  h.  31. 
4Amelia  Fauzia,    Filantropi  Islam:  Sejarah  Dan  Kontestasi  Masyarakat  Sipil  Dan  

Negara  Di  Indonesia,  h.  15. 
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dalam al-Qur’an yang membicarakan tentang kewajiban membayar zakat setelah 

kewajiban salat.5 

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima’iyyah (ibadah yang berkaitan dengan 

ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima 

rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari’at 

Islam.6 Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mangandung 

misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat 

manusia.. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, 

meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. 

Zakat sendiri salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan kebajikan 

(Filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat dalam bentuk harta terbaik yang 

dimiliki untuk kepentingan publik. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta 

yang ukurannya sesuai dengan aturan dalam syariat apabila telah mencapai nisab 

kepada sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqāb, ghārimin, fῑsabῑlillah, 

dan ibnu sābῑl) yang telah disebutkan oleh Allah (dalam al-Qur’an).
7 

Zakat dari masa ke masa menjadi bukti akan berhasilnya Islam mengatasi 

problem pengentasan kemiskinan, mulai dari terbitnya fajar Islam di kota Makkah 

dan sampai pada puncak kejayaan Islam atau bisa disebut sebagai era keemasan 

dalam dunia Filantropi yaitu pada masa pemerintahan khalifah Umar bin ‘Abdul 

                                                             
5Amelia  Fauzia,    Filantropi  Islam:  Sejarah  Dan  Kontestasi  Masyarakat  Sipil  Dan  

Negara  Di  Indonesia,  h.  37. 
6Masjfuk  Zuhdi,    Masail  Fiqhiyah,  Edisi  I  (Cet.  VII;  Malang:  1994),    h.  225. 
7Muḥammad  Rawwas  dan  Ḥaṣir  Ṣadiq,  Mu’jam  Lugah  al-Fuqahā  (Cet:  1;  Beirut:  

Dār  al-Nafāis,  1985  M/1405  H),  h.  233. 
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‘Aziz, pada saat itu sampai orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi 

jarang dijumpai.8 

Namun saat kita membandingkan dengan keadaan sosial dan ekonomi 

yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelah Nabi tentu sangatlah jauh, dan 

salah satu kunci keberhasilan dalam mensejahterakan rakyat adalah salah satunya 

dengan zakat. Zakat sendiri adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia, 

melihat kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia sendiri 

adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2019, 

potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.9 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa solusi dalam 

menanggulangi atau mengatasi problem ekonomi dan sosial di Indonesia, yang 

dimana ujung dari problem itu adalah kemiskinan. Solusi dari problem  ini adalah 

dengan bersandar pada Filantropi sebagai pilar sosial dan zakat adalah potensi 

Filantropi terbesar di Indonesia.  Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi sektor 

ekonomi dan sosial melainkan mempengaruhi banyak sektor, salah satunya sektor 

kesehatan. Hal ini dapat disaksikan di era Pandemi Covid 19. Mulai dari 

melambungnya harga APD dan kelangkaan APD serta kebutuhan-kebutuhan 

kesehatan lainnya, sehingga masyarakat menengah kebawah sangat merasakan 

dampak dari Pandemi Covid 19 ini. Dengan kata lain kondisi ekonomi, sosial, dan 

kesehatan menjadi dampak dari problem kemiskian ditengah Pandemi Covid 19 

                                                             
8
‘Abdullah  bin  Muḥammad  al-Ṭayyār,  al-Zakāh,  Terj.  Abu  Zakariya,  Bunga  

Rampai  Rukun  Islam:  Zakat,  (Cet.  1;  Bogor:  Griya  lmu,  1432H/2001M),  h.  71-84. 
9Badan  Amil  Zakat  Nasional  Jawa  Barat,  “Potensi  Zakat  Di  Indonesia  2019”,  Situs  

Resmi  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Provinsi  Jawa  Barat,  
https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-Indonesia-2019/  diakses  pada  tanggal  9  Juni  
2020. 

https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/
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ini.  Bukan hanya Masyarakat menengah kebawah sebenarnya, melainkan juga 

negeri ini sedang dalam krisis moneter, hal ini dapat dipahami dari inisiatif 

kementerian keuangan untuk membuka rekening donasi Penanganan Pandemi 

Covid 19.10  

Terpuruknya pendapatan masyarakat adalah dampak paling buruk 

dirasakan saat ini. Geliat perekenomian masyarakat menengah ke bawah adalah 

bagian yang paling merasakan gebukan paling menyakitkan.  Dampak yang paling 

mengerikan bukan hanya kematian atas virus itu sendiri, melainkan juga kematian 

akan kemiskinan dan kelaparan akibat banyak tidak mendapatkan pendapatan 

lagi.11 

Beberapa bulan terakhir, dunia menghadapi pandemi ini. Banyak hal yang 

tidak bisa diprediksi dampaknya, mulai dari kelangkaan masker, penyanitasi 

tangan, dan vitamin C yang sulit dicari di pasaran. Meskipun tersedia, harganya 

melambung tinggi. Belum lagi minimnya ketersediaan APD bagi tenaga medis 

sebagai garda terdepan. Bahkan, di negara-negara lain terjadi panic buying yang 

telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama negara 

yang melakukan lockdown.12 Berbagai carapun diterapkan pemerintah dan sampai 

kepada instruksi Menteri Agama Republik Indonesia agar dipercepatnya 

pengumpulan dan penyaluran zakat sebelum masa haul.13 Zakat menjadi bagian 

                                                             
10Friska  Yolandha,  “Pemerintah  Buka  Rekening  Tampung  Donasi  Dunia  Usaha”,  

Republika,  26  Maret  2020.  https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-
tampung-donasi-dunia-usaha  (3  Juli  2020). 

11Universitas  Lampung  (UNILA),  “Covid-19  dan  Filantropi”.  Situs  Resmi  UNILA.  
https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/  (3  Juli  2020). 

12Universitas  Lampung  (UNILA),  “Covid-19  dan  Filantropi”.  Situs  Resmi  UNILA.  
https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/  (3  Juli  2020). 

13Tim  Hikmah  detikcom,  “Pandemi  Corona,  Menag  Minta  Pengumpulan  dan  
Distribusi  Zakat  Dipercepat”,  detiknews,  6  April  2020.  https://news.detik.com/berita/d-

https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-tampung-donasi-dunia-usaha
https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-tampung-donasi-dunia-usaha
https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/
https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/
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yang menjadi sasaran pemerintah untuk digodok atau digalakkan. Mungkin karena 

zakat sebagai potensi Filantropi terbesar di Indonesia dan tentunya untuk 

mengatasi krisis moneter negeri ini. Mengingat Indonesia masih dalam krisis 

moneter.14 Filantropi atau kedermawanan sebagai bentuk solidaritas sosial 

ekonomi hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

terdampak.15  

 Dipercepatnya pengumpulan dan penyaluran zakat sebelum masa haul. Hal 

ini tentu berpotensi menuai kritik di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya 

Pengumpulan zakat setelah sampai masa haul menjadi syarat sahnya zakat itu sendiri.. 

Jadi jika dihubungkan dengan situasi saat ini, apakah haul berubah hukumnya? dan 

bagaimana sebenarnya haul zakat pada masa pandemi. Pembahasan haul menjadi 

terdepan untuk dikaji karena mengingat haul lebih ringan dibanding nisab dalam 

hal uraiannya, maka mendahulukan pembahasan yang sedikit ringan dari yang 

berat. Juga reformulasi  haul zakat dibutuhkan apalagi di masa pandemi, karena 

adanya kerancuan berpikir atau paradigma masyarakat yang keliru mengenai haul 

zakat apalagi pada masa pandemi saat ini. Misalnya penyaluran zakat harta pada 

saat Ramadan saja, menghitung tempo pembayaran zakat dengan kalender masehi, 

dan bahkan sampai pada menggabungkan zakat harta dengan zakat fitrah. Maka 

dalam membahas reformulasi haul zakat di masa pandemi , akan dikaji hukumnya 

                                                                                                                                                                       
4967029/pandemi-corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat  (8  Juli  
2020). 

14Atikah  Umiyani,  “Mantan  Menteri  BUMN  Beberkan  Persamaan  Krisis  COVID-19  
dengan  Krisis  1998”,  Akurat.co,  19  Mei  2020.  https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-
mantan-menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998  (3  Juli  2020). 

15Muh  Ruslan  Abdulah,  “Kekuatan  Filantropi  di  Tengah  Wabah  Covid-19  di  Bulan  
Ramadhan”,  Tribun-Timur.com,  12  Mei  2020.  
https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-
bulan-ramadhan?page=4  (3  Juli  2020). 
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menurut perspektif 4 mazhab. Pemilihan perspektif 4 mazhab, karena memang 4 

mazhab tersebut yang dikenal atau bahkan masyhur di Indonesia, sebagaimana 

fenomena yang ada. 

Berangkat dari hal inilah, peneliti menganggap perlu untuk melakukan kajian 

lebih lanjut dalam penelitian tesis yang berjudul “Reformulasi Haul Zakat di Masa 

Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Reformulasi Haul Zakat di 

Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab?, maka sub masalah berdasarkan 

pokok masalah di atas adalah.   

1. Bagaimana konsep haul dalam perspektif empat mazhab? 

2. Bagaimana hukum penyegeraan zakat sebelum haul pada masa pandemi 

menurut perspektif empat mazhab?   

C.  Pengertian Judul 

Untuk memfokuskan penelitian ini, pengertian judul dan ruang lingkupnya 

perlu ditegaskan dalam sub bahasan ini. Apabila ada pembahasan yang melebar 

dari tema besar ini, hal tersebut tidak lain hanya sebagai penopang atau argumen 

atas tujuan hasil penelitian. Fokus penelitian akan dimulai dari menjelaskan 

pengertian kata yang dirangkai menjadi sebuah judul. 

Kata reformulasi dalam judul penelitian merupakan upaya perombakan 

paradigma mengenai haul dan penyesuaiannya dengan masa pandemi dengan 

tolok ukur maslahat.  
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Haul merupakan komponen penting dalam zakat harta, selain nisab. Zakat 

harta pun ada yang dianggap tidak memiliki haul. Sehingga ada jenis zakat harta 

yang diwajibkan saat masuk haul dan ada yang tidak menunggu haul. Kedua jenis 

tersebut menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.  

Selain itu, pada penelitian ini. Pembahasan reformulasi haul zakat 

diarahkan pada perspektif empat mazhab, empat mazhab yang dimaksud adalah 

mazhab  Ḥanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ḥanbali. Hal ini dilakukan, karena 

kepopuleran empat mazhab ini dan  olehnya itu menarik untuk dibahas.  

Penelitian tentang reformulasi haul zakat menurut empat mazhab 

kemudian dikaji berdasarkan kondisi pada masa pandemi saat ini. Masa pra 

pandemi pembahasannya menarik, apalagi pada masa pandemi, lebih menarik 

lagi. Karena kondisi saat ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya dan 

olehnya itu dibutuhkan reformulasi haul zakat pada masa pandemi dalam tinjauan 

empat mazhab. 

Untuk mengetahui  kejelasan batasan dan cakupan penelitian ini, maka 

penelitian ini difokuskan pada “Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi 

dalam Tinjauan Empat Mazhab”. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk mengetahui informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti dalam penelitian ini, meninjau atau mengkaji kembali 

berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain 

sebelumnya terkait penelitian ini, untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-

hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dijalankan saat ini, 
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menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-

celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, menghindarkan peneliti dari 

terjadinya peniruan atau plagiasi. Penelitian dalam hal ini yang dimaksud, yaitu 

“Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab”. 

Sehingga dengan demikian, hasil dari telaah tersebut peneliti mendapatkan 

beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai dalam 

penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini di 

antaranya yaitu: 

1. Kitab Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mażāhib  karya Abū 

Mālik Kamāl bin Sayyid Sālim, merupakan salah satu rujukan fikih diantara buku-

buku fikih zakat lainnya. Diantara pembahasan dalam buku ini adalah makna zakat, 

hukum zakat dan kedudukannya, keutamaan dan manfaat zakat, hukum  dan sanksi 

bagi yang menolak membayar zakat, syarat-syarat wajib zakat, dan pembahasan 

masalah zakat lainnya dengan penjelasan berbahasa Arab. 

2. Kitab Fikih Zakat karya syekh Yūsuf al-Qarḍāwῑ, merupakan salah satu 

rujukan fikih zakat terbaik diantara buku-buku fikih zakat lainnya. Buku ini ditulis 

dengan ringkas dan sistematis, serta didukung dengan dalil pada setiap 

pembahasannya. Pokok pembahasan dalam buku ini adalah zakat, yaitu mulai 

pensyariatan zakat, kedudukannya dalam Islam dan pada agama-agama sebelumnya, 

zakat hewan ternak, zakat barang dagangan, dan pembahasan masalah zakat lainnya 

dengan penjelasan berbahasa Arab. 

3. Kitab al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu karya syekh Wahbah bin Muṣṭafā al-

Zuḥailī, merupakan salah satu rujukan fikih terbaik diantara buku-buku fikih zakat 
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lainnya. Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan 

kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun akal. Oleh 

sebab itu, kitab ini tidak hanya membahasa fiqih sunnah saja atau membahas fiqih 

berasaskan logika semata. Diantara pembahasan dalam buku ini adalah zakat, yaitu 

definisi zakat, hikmah, kewajiban menunaikannya, sanksi bagi yang menolak 

membayar zakat, waktu wajibnya, waktu pelaksanaan, harta yang wajib dizakati, dan 

pembahasan masalah zakat lainnya dengan penjelasan berbahasa Arab. 

4. Kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sābiq. Merupakan salah satu rujukan 

fikih terbaik diantara buku-buku fikih zakat lainnya. Diantara pembahasan dalam 

buku ini adalah zakat, yaitu definisi zakat, haul, nisab, zakat perhiasan, zakat 

perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat hewan, dan pembahasan 

masalah zakat lainnya dengan penjelasan berbahasa Arab. 

5. Karya ilmiah jurnal Ronny Mahmuddin dkk, (Bustanul Fuqaha; Jurnal 

Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) 

Makassar, 2020 M.) dengan judul “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta 

dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19“. Pada karya ini dijelaskan  tentang konsep 

hukum menyegerakan penyerahan zakat harta dan zakat fitrah di masa pandemi 

Covid-19.  Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah penelitian mengenai  konsep nisab dan haul zakat di masa Pandemi. 

Perbedaannya‚yaitu pada penelitian ini mengenai hukum menyegerakan penyerahan 

zakat harta dan zakat fitrah di masa pandemi Covid-19 dan tidak terlalu mendetail 

membahas pendapat 4 mazhab.  
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6. Statistik Indonesia dalam Infografis 2020 merupakan publikasi keempat 

yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020 di 

Jakarta, sebagai pelengkap atas kajian data yang tersaji dalam buku Statistik 

Indonesia 2020. Dalam publikasi ini, guna memudahkan pengguna data untuk 

lebih memahami data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 2020, 

maka visualisasi data dikemas sedemikian rupa. Cakupan data yang 

divisualisasikan dalam publikasi ini berupa keadaan geografi dan iklim, 

pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di 

Indonesia. iPersamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah pembahasan penelitian mengenai ikeadaan kemiskinan masa pra Pandemi. 

Perbedaannya‚ yaitu pada penelitian ini mengenai fokus penelitian, pada penelitian 

ini fokus pada keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan 

kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia masa pra pandemi, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada 

reformulasi haul zakat pada masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab. 

7. Statistik Indonesia dalam Infografis 2021 merupakan publikasi keempat 

yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020 

di Jakarta, sebagai pelengkap atas kajian data yang tersaji dalam buku Statistik 

Indonesia 2021. Dalam publikasi ini, guna memudahkan pengguna data untuk 

lebih memahami data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 2021, 

maka visualisasi data dikemas sedemikian rupa. Cakupan data yang 

divisualisasikan dalam publikasi ini berupa keadaan geografi dan iklim, 

pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di 
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Indonesia. iPersamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah pembahasan penelitian mengenai ikeadaan kemiskinan masa pra Pandemi. 

Perbedaannya‚ yaitu pada penelitian ini mengenai fokus penelitian, pada penelitian 

ini fokus pada keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan 

kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia masa pra pandemi, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada 

reformulasi haul zakat pada masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab. 

8. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 yang diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020 di Jakarta. Data yang 

disajikan dalam publikasi ini berupa berbagai aspek kesejahteraan yang datanya 

tersedia dan terukur. Guna memudahkan interpretasi, maka perubahan taraf 

kesejahteraan dikaji berdasarkan delapan aspek yang memuat Kependudukan, 

Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, 

Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi 

patokan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. iPersamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan penelitian mengenai 

ikeadaan pendidikan di Indonesia masa pra pandemi dan pandemi.  Perbedaannya‚ 

yaitu pada penelitian ini mengenai fokus penelitian, pada penelitian ini fokus pada 

aspek kesejahteraan di Indonesia masa pra dan pandemi, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada reformulasi haul zakat pada 

masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab. 

9. Analisis Data Covid-19 di Indonesia Update Per 30 Agustus 2020” dan 

08 Agustus 2021. Diantaranya berisi berita jumlah kasus aktif, kasus sembuh, dan 
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kasus meninggal per tanggal 30 Agustus 2020 dan 08 Agustus 2021 yang 

disajikan dan dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah pembahasan penelitian mengenai keadaan kasus Covid 19 khususnya di 

Indonesia. Perbedaannya‚ yaitu pada penelitian ini mengenai fokus penelitian, pada 

penelitian ini fokus pada keadaan kasus Covid 19 khususnya di Indonesia, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada 

reformulasi haul zakat pada masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab. 

Dengan referensi di atas, penelitian tentang Reformulasi Haul Zakat di 

Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab beranjak untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. Celah kebaruan penelitian dalam tema ini adalah 

memetakan rumusan atau konsep mengenai haul zakat di masa pandemi dalam 

tinjauan empat mazhab dengan harapan praktik atas konsep tersebut dapat 

merombak paradigma masyarakat yang keliru mengenai haul zakat. 

E.  Kerangka Teoretis 

Penelitian ini tidak lain merupakan upaya untuk mencari formula yang 

tepat haul zakat pada masa pandemi yang ditinjau menurut pandangan empat 

mazhab. Reformulasi diadakan karena ditemukan adanya keretakan atau 

kerusakan mengenai paradigma masyarakat mengenai haul zakat, apalagi pada 

masa pandemi. Haul merupakan komponen penting dalam zakat harta, adapun 

zakat fitrah tidak ditemukan adanya haul.  Akan tetapi perlu dipahami bahwa pada 

zakat harta ada yang memiliki haul dan tidak memiliki haul. Maka pembahasan 

penelitian ini terfokus pada zakat harta, lebih tepatnya pada haulnya, bukan pada 
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nisabnya. Haul zakat harta yang dikaji menurut empat mazhab kemudian 

dianalisis reformulasinya sesuai kondisi pada masa pandemi dan implikasinya 

pada implementasi haul zakat pada masa pandemi. Maka kerangka teoretis dapat 

divisualisasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Metodologi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun tesis ini, maka 

digunakan metode: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan payung utama yang digunakan sebagai dasar 

utama pelaksanaan  riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada 

pilihan yang tepat, karena akan berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Tesis ini 

menggunakan  jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian 

Zakat 

Harta Fitrah 

Haul Nisab 

Pandangan Empat Mazhab 

Hukum Penyegeraan Zakat Sebelum Haul pada Masa Pandemi 

Reformulasi Haul Zakat pada Masa Pandemi 
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sebelumnya.16
 \Penelitian kepustakaan  merupakan  penelitian yang dilakukan dengan  

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan 

hasil penelitian dari penelitian terdahulu.17
  

Maka dapat dipahami bahwa penelitian ini tidak dapat terlepas dari 

literatur atau referensi kepustakaan dan otomatis dijadikan sebagai sumber data 

dalam penelitian ini, yaitu literatur atau referensi kepustakaan yang relevan 

dengan penelitian ini.  

Sedangkan menurut sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif, karena uraian- 

uraian datangnya bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
18

 
 Maka 

berdasarkan uraian sebelumnya bahwa penelitian ini berbasis kepustakaan, maka 

jika dihubungkan dengan sifat penelitian ini, yaitu bersifat kualitatif, penelitian ini 

mengambil uraian-uraian deskriptif dari literatur atau referensi yang relevan 

dengan fokus penelitian.  

Sehingga dalam penelitian ini berupaya dilakukan  penelaan terhadap 

literatur-literatur yang terkait dengan judul yang penulis angkat yakni Reformulasi 

Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan bahasa dan yuridis normatif, yaitu 

suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

                                                             
16Bisri  Mustofa,  Pedoman  Menulis  Proposal  Penelitian  Skripsi  dan  Tesis  (Cet.  I;  

Yogyakarta:  Panji  Pustaka  2009),  h.  3.     
17M.  Iqbal  Hasan,  Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya  (Bogor:  

Ghalia  Indonesia,  2002),  h.  11. 
18Zainuddin  Ali,  Metode  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Sinar  Grafika  2010),  h.  10. 
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atau data sekunder.19 Pendekatan bahasa digunakan, karena sumber hukum dalam 

Islam adalah al-Qur’an dan Hadis dan sebagian kitab-kitab fikih klasik yang 

digunakan juga berbahasa Arab, maka pendekatan tersebut dibutuhkan, selain dari 

pendekatan yuridis normatif. 

 3. Sumber data 

Mengingat penelitian ini menggunakan metode Library Research, maka 

diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut: 

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, Hadis, dan 

literatur-literatur utama lainnya. Diantaranya kitab al-Fiqh al-Islāmī Wa 

Adillatuhu karya syekh Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, Kitab Ṣaḥīḥ 

Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mażāhib  karya Abū Mālik 

Kamāl bin Sayyid Sālim, Kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sābiq, 

Karya ilmiah jurnal Ronny Mahmuddin dkk, (Bustanul Fuqaha; Jurnal 

Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab 

(STIBA) Makassar, 2020 M.) dengan judul “Hukum Menyegerakan 

Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-

19“,Statistik Indonesia dalam Infografis 2020 yang diterbitkan Badan 

Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020 di Jakarta,  Statistik 

Indonesia dalam Infografis 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat 

Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020 di Jakarta, Buku Indikator 

Kesejahteraan Rakyat 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia pada tahun 2020 di Jakarta, dan Analisis Data 

                                                             
19Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  

Indonesia),  h.  51. 
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Covid-19 di Indonesia Update Per 30 Agustus 2020” dan 08 Agustus 

2021 yang disajikan dan dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan 

Covid 19. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada; Sumber data sekunder diperoleh dari literatur tertulis 

yang berkaitan dengan reformulasi haul di masa pandemi dalam tinjauan 

empat mazhab baik berupa buku, makalah, laporan penelitian, surat kabar 

dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Data-data dalam penelitian ini diperoleh 

dari buku-buku yang menjadi bahan primer. 

Untuk mengumpulkan dan mengelolah data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Peneliti mengumpulkan data melalui 

hasil telaan dari literatur-literatur lainnya yang relevan dengan pokok 

pembahasan, kemudian peneliti akan menguraikannya secara jelas dan terperinci. 

Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan serta membaca 

sejumlah literatur atau karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan reformulasi 

haul zakat pada masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab, kemudian dijadikan 

sebagai sumber data. 
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b. Penelaan terhadap buku-buku yang telah dipilih. Setelah itu, memilah 

beberapa pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

c. Menerjemahkan literatur-literatur berbahasa Arab yang telah dipilih ke 

dalam bahasa Indonesia yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di 

Indonesia. 

d. Menganalisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan 

senantiasa terkonsentrasi pada pokok pembahasan dari penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

a. Analisis isi (content analysis) yaitu analisis dalam penelitian untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku tersebut ditulis. Teknik ini digunakan untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan 

dilakukan secara objektif dan sistematis.20 

b. Analisis komparatif (comparative analysis) yaitu dengan membandingkan 

pendapat empat mazhab tentang reformulasi  haul zakat di masa pandemi. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep haul dalam perspektif empat mazhab. 

b. Untuk mengetahui bagaimana hukum penyegeraan  zakat sebelum haul dalam 

zakat pada masa pandemi menurut perspektif empat mazhab.i 

 

 

                                                             
20Soejono  dan  Abdurrahman,  Metode  Penelitian  Hukum    (Jakarta:  Rineka  Cipta,  2003),  h.  

14. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk kegunaan teoretis, diharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan ilmiah 

sebagai upaya dalam memahami secara mendalam tentang reformulasi haul zakat 

di masa pandemi menurut perspektif empat mazhab. 

b. Untuk kegunaan praktis, diharapkan diharapkan dapat memberikan manfaat para 

muzakki dan mustahik zakat 

c. Diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai reformulasi haul 

zakat di masa pandemi menurut perspektif empat mazhab kepada semua pihak, 

khususnya agar dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun dan merumuskan 

peraturan sekaligus kebijakan berkaitan dengan reformulasi haul zakat di masa 

pandemi menurut perspektif empat mazhab  

d. Sebagai informasi tambahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Umum Haul 

1. Makna Haul 

Sebelum lebih detail membahas tentang haul, maka sebaiknya terlebih dahulu 

mengetahui definisi dari haul dalam kitab Mu’jam Lughah al-Fuqahā disebutkan 

bahwa haul yaitu 1,السنة الكاملة yaitu setahun penuh.  Adapun dalam kitab Lisān al-

‘Arab bahwa haul yaitu سنة بأسرها, yaitu setahun penuh, الحيلة والقوة, yaitu 

muslihat dan daya atau kekuatan.2
  Selain itu haul boleh jadi diartikan sebagai 

keadaan manusia. Misalnya pada pembahasan haul dalam pada pembahasan kata 

haul, ditemukan uraian mengenai kata kitab Lisān al-‘Arab, ditemukan 

pembahasan yang sampai pada uraian mengenai  3 ,الحال yang dapat berarti 

keadaan. Contohnya:  كيف حالك ؟ yang berarti bagaimana keadaanmu atau 

kabarmu?. 

Pada dasarnya kata الحول dan الحال berasal dari akar kata yang sama 

yaitu pada kata kerja يحول-حال , sehingga memungkinkan untuk memiliki 

hubungan makna. Maka dapat dipahami bahwa kata haul berasal dari bahasa Arab 

yang memiliki makna yang beragam. Diantaranya bermakna setahun penuh, 

                                                             
1Muḥammad  Rawwās  Qal’ah  Ji,  dkk.,  Mu’jam  Lughah  al-Fuqahā  (Cet.  3;  Beirut:  Dār  al-

Nafāis,  2010M/1431H),  h.  166. 

2Muḥammad  bin Mukram bin ‘Alī Abu al-Faḍl Jamāluddīn bin Manẓūr al-Anṣārī,  Lisān 

al-‘Arab Juz 12   (Kairo:  Dār  al-Ma’ārif,  2008),  h.  1054. 

3Muḥammad  bin Mukram bin ‘Alī Abu al-Faḍl Jamāluddīn bin Manẓūr al-Anṣārī,  Lisān 

al-‘Arab Juz 12,  h.  1057. 
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muslihat, kekuatan/daya, juga dapat berarti keadaan. Sehingga kekeliruan jika 

makna haul secara bahasa diseragamkan dalam satu pemaknaan.  
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Adapun menurut istilah dijelaskan dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaītiyyah, sebagai berikut. 

 باِلْحَوْل أنَْ يتَِمَّ عَلىَ الْمَال بيِدَِ صَاحِبهِِ سَنةًَ كَامِلةًَ قمََرِيَّةً، فإَنِْ الْمُرَادُ 

4.لَمْ تتَِمَّ فلَََ زَكَاةَ فيِهِ 
i  

Maksudnya: 
Yang dimaksud dengan haul yaitu, kepemilikan harta secara sempurna selama  

genap satu tahun Qamariyyah/Hijriyyah, namun apabila belum genap satu 

tahun, maka harta tidak wajib dizakati. 

Menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, haul adalah jangka waktu 

satu tahun yang menjadi batas kewajiban membayar zakat bagi pemilikan harta 

kekayaan.5 Maka dapat dipahami bahwa haul adalah jangka waktu kepemilikan 

harta selama satu tahun secara sempurna, tahun yang dimaksudkan disini adalah 

tahun Hijriyah, bukan hanya waktu pembayaran/penunaian zakat harta yang 

berdasarkan dengan penanggalan kalender Hijriyah, tapi juga berlaku demikian 

pada zakat Fitrah. Bahkan secara umum bukan hanya ibadah zakat yang waktu 

pelaksanaannya berdasarkan tahun Hijriyah, tapi juga ibadah-ibadah lainnya. 

Seperti Puasa, Haji, dan ibadah lainnya. Kedudakan Haul dalam zakat yaitu sebagai 

komponen penting selain nisab, dikatakan demikian karena haul menjadi syarat 

wajib zakat, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam kitab Fiqh al-Zakāh 

disebutkan sebagai berikut: 

6وبيان شروطه. ونستطيع أن نبين هذه الشروط فيما يلي:
i 

 حولان الحول-٦

                                                             
4Wizārah  al-Auqāf    Wa  al-Syuūn  al-Islāmiyyah  al-Kuwaīt,  al-Mausu’ah  al-Fiqhiyyah  al-

Kuwaītiyyah  Juz  23   (al-Kuwaīt:  Wizārah  al-Auqāf    Wa  al-Syuūn  al-Islāmiyyah  al-Kuwaīt, 

1404/1983),  h.  242. 
5“Haul”,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Dalam  Jaringan.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/haul  (19  Februari  2021). 
 
6Yūsuf  al-Qarḍāwī,    Fiqh  al-Zakāh,  Juz  1  (Cet.  II;  Beirut:  Muassasah  al-Risālah,  

1393H/1973),  h.  127. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/haul%20(19
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7 ومعناه : أن يمر على الملك في ملك المالك اثنا عشر شهرا عربيا,
i 

Maksudnya: 
dan penjelasan mengenai syarat-syarat (wajib) zakat. Dapat kita jelaskan 

syarat-syarat tersebut sebagai berikut. 
 
6- Genap Satu Tahun 
Yaitu: Kepemilikan pada barang, telah melewati/berlalu 12 bulan 

Hijriyyah/Qamariyyah.  

2. Dasar Hukum Haul 

Selain definisi haul, dasar hukum dari dipersyaratkannya haul dalam zakat 

adalah hal yang harus diketahui. Dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa 

Adillatuhu, sebagai berikut. 

8 شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها، فهي ما يأتي أما
i 

مضي عام أو حَوَلان حول قمري على ملك النصاب: لقوله  - 7

 9«لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول»صلىّ الله عليه وسلم: 

 10,ولإجماع التابعين والفقهاء

Maksudnya: 
Adapun syarat-syarat wajib zakat yaitu pengharusannya, sebagai berikut. 
7-Berlalu satu tahun atau genap satu tahun Qamariyyah kepemilikan 1 Nisab, 

karena Sabda Nabi Muhammad saw, 
“Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun.” 
Juga, karena ijmak tabi’in dan fukaha. 

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa haul adalah syarat wajib 

zakat yang telah disepakati baik dari kalangan tabiin dan fukaha, kesepakatan tersebut  

tentu berangkat dari hadis di atas. 

Pengecualian haul terhadap zakat pertanian, tambang, madu, dan temuan.  

Sebagaimana penjelasan dalam kitab Fiqh al-Zakāh, sebagai berikut. 

                                                             
7Yūsuf  al-Qarḍāwī,    Fiqh  al-Zakāh,  Juz  1,  h.  161. 

8Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  3  (Cet.  IV;  

Dimasyq:  Dār al-Fikr,  t.th.),  h.  1797. 

9Abu  Dāwud  Sulaīmān  bin  al-Asy’aṡ  al-Azdī  al-Sijistānī,    Sunan  Abī  Dāwud ,  Juz  3  (Cet.  

I;  t.t.:  Dār al-Risālah al-’Ālamiyyah,  1430/2009.),  h. 24. 
10Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,    al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  3,    h.  1803. 
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 والكنوزi المعادنi منi والمستخرجi والعسلi والثمارi الزروعi أما

iونحوها iَفل iيشترط iلها i,11 حول
i 

Maksudnya: 
Adapun pertanian, buah-buahan, madu, tambang, dan galian/temuan, maka 

tidak dipersyaratkan padanya haul. 
 
Pada kitab al-Fiqh al-Muyassar dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai 

berikut. 

12 ,الحولi حولانi والثمارi الزروعi زكاةi فيi يشترطi لا
i 

Maksudnya: 
Tidak dipersyaratkan haul pada zakat pertanian dan buah-buahan. 

Juga pada kitab Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mażāhib al-

Aimmah dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

13 ,العلماءi باتفاقi والثمار،i الزروعi زكاةi فيi الحولi يشترطi لا
i 

14 ,الركازi فيi الحولi ولاi النصابi يشترطi لا
i 

 

Maksudnya: 
Tidak dipersyaratkan haul pada zakat pertanian dan buah-buahan. Tidak  

dipersyaratkan nisab dan haul pada barang tambang/harta galian. 

Pada kitab Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiy dijelaskan juga mengenai hal tersebut, 

sebagai berikut. 

                                                             
11Yūsuf  al-Qarḍāwī,    Fiqh  al-Zakāh,  Juz  1,  h.  161. 

12‘Abdullāh  bin  Muḥammad  al-Ṭayyār,.  dkk,  Al-Fiqh  al-Muyassar,    Juz  2  (Cet.  II;  Riyāḍ:  

Madār al-Waṭn Li al-Nasyr,  1433/2012.),    h.  81. 
13Abū  Mālik  Kamāl  bin  Sayyid  Sālim,  Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ  

Mażāhib,  Juz  2  (Kairo:  al-Maktabah al-Taufīqiyyah,  2003.), h.  43. 
14Abū  Mālik  Kamāl  bin  Sayyid  Sālim,  Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ  

Mażāhib,  Juz  2,    h.  60. 
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 فأماi والثمار،i كالحبوبi الأرضi منi ارجالخi غيرi فيi وهذا

iالخارج iمن iالأرض؛ iفتجب iفيه iالزكاة iعند iوجوده؛ iَفل iيعتبر 

iفيه i،الحول iوإنما iيبقى iتمام iالحول iمشترطا iفي iالنقود iوالماشية 

iوعروض i15 .التجارة
i 

Maksudnya: 
Dan (syarat haul) ini pada selain yang keluar dari bumi seperti biji-bijian dan 

buah-buahan. Adapun (hasil) yang keluar dari bumi maka wajib padanya zakat 

pada saat berbuah/panen. Maka tidak berlaku haul padanya melainkan 

genapnya haul menjadi syarat pada mata uang, hewan ternak, dan barang-
barang dagangan. 

Pada kitab Mausu’ah al-Fiqh ‘Alā Mażāhib al-‘Arba’ah dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 ونحوهاi والكنوزi المعادنi منi والمستخرجi والثمارi الزروعi أما

iَفل iيشترط iلها i,حول iبل iتجب iالزكاة iفي iهذه i,الأنواع iولو iلم 

iيحل iعليها i.16 الحول
i 

Maksudnya: 
Adapun pertanian, buah-buahan, tambang, galian, dan lain sejenisnya, maka 

tidak dipersyaratkan pada haul, akan tetapi diwajibkan zakat dalam beberapa 

jenis tersebut meskipun belum mencapai haul. 

Pada kitab Al-Fiqh al-Muyassar Fī Ḍaui al-Kitāb Wa al-Sunnah dijelaskan 

juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

4 i- iحولان iالحول iعلى i:المال iوذلك iبأن iيمر iعلى iالنصاب iفي 

iحوزة iمالكه iاثنا iعشر i ًشهرا iًقمريا؛ iلقوله i- iصَلَّى i ُ  وَسَلَّمَ i عَليَْهِ i اللَّّ

i-: iلا( iزكاة iفي iمال iحتى iيحول iعليه i)الحول i(2.) 

 التجارة،i وعروضi والنقدينi الأنعامi ببهيمةi خاصi الشرطi اوهذ

iأما iالزروع iوالثمار iوالمعادن iوالركاز iَفل iيشترط iلها iالحول؛ 
                                                             

15Ṣāliḥ  bin  Fauzān  bin  ‘Abdillah  al-Fauzān,  Al-Mulakhkhaṣ  al-Fiqhiy,  Juz  1 (Cet.  I;  

Riyāḍ:  Dār al-‘Āṣimah,  1423),    h.  323. 
16Ábu  ‘Ammār  Yāsir  bin  Aḥmad  bin  Badr  bin  Najjār  al-Dimyāṭī,    Mausu’ah  al-Fiqh  ‘Alā  

Mażāhib  al-‘Arba’ah    (t.t.:  Dār  al-Taqwā  wa  al-Tauzī’,  1436/2015),  h.  153. 
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iلقوله i:تعالى iوَآتوُا( i ُحَقَّه i َيَوْم i)ِحَصَادِه i:الأنعام[ i141،] iولأن 

iالمعادن iوالركاز iمال iمستفاد iمن i،الأرض iَفل iيعتبر iفي iوجوب 

iزكاته i،حول iكالزروع i17 .والثمار
i 

Maksudnya: 
Genapnya satu tahun atas harta. Olehnya itu nisab (harus) terpenuhi dalam 

penguasaan sang pemilik harta selama 12 bulan Qamariyyah/Hijriyyah,  

berdasarkan sabda Nabi saw.:- (Tidak diwajibkan zakat atas harta yang belum 

tiba masa haulnya (genap satu tahun)). Dan ini merupakan syarat khusus untuk 

hewan ternak, mata uang (emas dan perak), dan barang-barang dagangan. 

Adapun hasil pertanian, buah-buahan, hasil tambang, dan harta 

galian/terpendam, maka tidak dipersyaratkan haul terhadap jenis-jenis  

tersebut, berdasarkan firman Allah swt.: (dan berikanlah haknya (zakatnya) 

pada waktu memetik hasilnya) [al-An’am: 141], dank arena hasil tambang dan 

harta galian/terpendam adalah harta yang berkembang dari bumi,  maka tidak 

dianggap ada haul pada kewajiban zakat, seperti halnya pada hasil pertanian 

dan buah-buahan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa haul diwajibkan 

dalam zakat harta kecuali pada beberapa jenis harta. Diantaranya pertanian,  buah-

buahan, madu, tambang, dan galian/temuan. Selain itu tentu biji-bijian masuk 

dalam objek zakat, karena termasuk dalam jenis buah-buahan.  Juga haul pada 

umumnya dapat dihitung pada saat nisab terpenuhi terlebih dahulu. 

B. Empat Mazhab 

Pemikiran hukum empat mazhab tentunya masing-masing memiliki 

karakterisktik dalam hal konsep pemikiran hukum. Berikut dibawah ini konsep 

pemikiran hukum empat mazhab: 

 1. Mazhab Hanafi 

Mazhab ini dpelopori oleh Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit bin Zutha (80-

150 H). Diantara mazhab-mazhab yang lain menjadi ciri khas tersendiri, dalam 

                                                             
17Wizārah  al-Syuūn  al-Islāmiyyah  Wa  al-Da’wah  Wa  al-Irsyād  al-Su’ūdiyyah,  Al-Fiqh  al-

Muyassar  Fī  Ḍaui  al-Kitāb  Wa  al-Sunnah,  Juz  1 (t.t.:  Majma’ Fahd Liṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf,  

1424H), h.  126. 
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mazhab Hanafi para pengikut mazhab tersebut dapat berbeda pendapat terhadap Abu 

Hanifah pada banyak hal termasuk persoalan Ushul dan Furu’.18
 Imam Abu Hanifah 

dikenal semasa hidupnya sebagai sosok yang ilmunya sangat dalam, ahli zuhud,  

sangat tawadhu’, dan sangat konsisten memegang ajaran agama.19
 Beliau juga 

merupakan ahli fiqh Irak. Ilmu hadits dan fiqh dipelajari beliau dari banyak ulama 

ternama. Belajar ilmu fiqh secara eksklusif dengan Hammad bin Sulaiman yang  

beraliran fiqh Ibrahim an-Nuka’i  dalam jangka 18 tahun. Murid beliau diantaranya 

yang terkenal adalah adalah Abu Yusuf (113-182 H) seorang hakim pada masa 

pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau ini mempunyai andil yang cukup 

besar dalam menyebarkan mazhab Hanafi. Kemudian Muhammad bin Hasan asy-

Syaibani (132-189 H), bersama dengan Abu Yusuf mengembangkan mazhab Hanafi,  

Abu Hudzail dan Hasan bin Ziyad al-Lu’lui.20 

Maka apabila diperhatikan dari segi urutan tahun, maka Mazhab Hanafi 

adalah mazhab yang tertua atau pertama dibanding mazhab fikih lainnya dan 

tentunya Abu Hanifah adalah imam mazhab yang pertama dan tertua 

dibandingkan mazhab fikih lainnya.  Maka wajarlah, apabila imam Abu Hanifah 

dijuluki sebagai bapak ilmu fikih. 

Kitab yang langsung dinisbahkan kepada Abu Hanifah adalah Fiqh al- Akbar, 

al-Alim wal Muta’alim dan Musnad. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis  

oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As- Syaibani. Abu Yusuf 

                                                             
18Muhammad  Abu  Zahrah,  Abu  Hanifah  Hayatuhu  wa  ‘Ashruhu-Arauhu  wa  Fiqhuhu  

(Kairo:  Darul  Fikr  al-  ‘Araby,  1998),  h.  15. 
19Muhammad  Jawad  Mughniyah,  Fiqih  Lima  Mazhab  (Jakarta:  PT  Lentera  Basritama,  

2001),  h.  15. 
20Dimyauddin  Djuwaini,  Pengantar  Fiqh  Muamalah  (Yogyakarta:  PUSTAKA  

PELAJAR,  2008),  h.  15-16. 
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kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung Zaman Khalifah Harun al-Rasyid.  

Muhammad bin Hasan As-Syaibani menyusun kitab- kitab al-Mabsūṭ, al-Jami’ as-

Ṣagīr, al-Siyar al-Kabīr, al-Siyār al-Asgār, dan al-Ziyyadāt.21 

Abu Hanifah dalam beristinbat selalu memikirkan dan memperhatikan apa 

yang ada di belakang nash yang tersurat yaitu illat-illat dan maksud-maksud hukum.  

Sedangkan untuk masalah-masalah yang tidak ada nashnya beliau gunakan qiyās, 

Istiḥsān dan ‘urf.22 

Sehingga selain dalil naqli yang digunakan oleh Abu Hanifah, maka dalil 

aqli juga dipakai, tidak hanya bersandar pada al-Qur’an dan Hadis. Hal itu dapat 

dipahami dari penggunaan qiyās oleh Abu Hanifah. Maka tidak keliru jika dalam 

menetapkan hukum, dalil aqli juga diaplikasikan.  

Penganut mazhab Hanafi terdapat banyak di anak daerah India, Turki,  

Afganistan, kawasan Balkan, Cina dan Rusia. Di samping Turki dan India juga  

Turkestan, Bukhara dan Samarkand.23
 Beberapa karya tulisnya yang memuat 

pendapatnya yang disusun para muridnya antara lain adalah al-Mabsūṭ, al-Jami’ as-

Ṣagīr, al-Siyar al-Kabīr, al-Siyār al-Asgār, dan al-Ziyyadāt. Abu Hanifah dijuluki 

sebagai bapak ilmu fikih.24 

Maka dapat dipahami bahwa mazhab Hanafi telah tersebar luas dan dapat 

dikatakan sebagai mazhab yang berpengaruh. Bahkan sampai di Indonesia, 

mazhab Hanafi telah dikenal. 

                                                             
21A.  Djazuli,  Ilmu  Fiqh  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Grup,  2005),  h.  128. 
22A.  Djazuli,  Ilmu  Fiqh,  h.  127. 
23Ensiklopedia  Nasional  Indonesia,  Jilid  6,  (Jakarta:  PT  Delta  Pamungkas,  2004),  h.  327. 
24Ensiklopedia  Nasional  Indonesia,  Jilid  6,  h.  328. 
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Menurut pakar sejarah, bahwa Abu Hanifah pernah mendapat tawaran 

beberapa jabatan resmi pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, seperti saat 

beliau menolak tawaran Yazid bin Umar (pembesar kerajaan) di Kufah. Tawaran  lain 

yang ditolaknya datang dari Abu Ja’far al-Mansur untuk diberi jabatan sebagai hakim 

pada masa dinasti Abbasiyah. Akibat hal itu, beliau dipenjara sampai menutup usia.25
 

Imam Muhammad bin Hasan pernah menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah 

seringkali mengajak para murid atau para sahabat beliau yang dekat untuk 

bermunadarah membahas dan berunding, serta bertukar pikiran mengenai masalah 

hukum qiyās, dengan cara bebas merdeka, dan alasan yang dikemukakan oleh beliau 

ditolak dan dibantah oleh para murid beliau. Dalam hal ini beliau menanggapi dengan 

berkata: “Saya istihsan”. Yakni: “Saya mencari kebaikan”.  Dengan demikian, para 

muridnya beliau lalu menerima dan mengikuti keputusan beliau yang dikatakan 

dengan Istiḥsān tadi.26 

Tragedi-tragedi besar di Kufah sempat disaksikan oleh Imam Abu Hanifah 

dalam perjalanan hidupnya. Pada sisi lain beliau merasakan pertentangan politik yang 

mewarnai kota Kufah sebagai kota pada saat itu. Kota Kufah dan Bashrah di Irak 

banyak melahirkan ilmuwan dalam berbagai bidang: seperti teologi, ilmu sastra, fiqh,  

tafsir, tasawuf dan hadis. Di sela-sela berlangsungnya proses transformasi sosio-

kultural,  politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan 

dan Persi, Intelektual Imam Abu Hanifah diwarnai oleh kedua kota bersejarah ini.  

                                                             
25Abu  Azam  al-Hadi,  “Pemikiran  Hukum  Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Al-Syafi’i  

Tentang  Zakat  Madu”  al-Hikmah;  Jurnal  Studi  KeIslaman,  vol.  4  no.  2,  h.  129  (September  2014),  

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/390.  (Diakses  12  Februari  

2021).     
26Moenawar  Chalil,  Biografi  Empat  Serangkai  Imam  Mazhab  (Jakarta:  Bulan  Bintang,  

1996),  h.  77-78.     
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Oleh sebab itu, latar belakang kehidupan serta pendidikan Imam Abu Hanifah sangat 

mempengaruhi pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, dan 

juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.27
 Ulama ahl al-ra’yi yang terkenal 

diantaranya adalah Imam Abu hanifah. Beliau banyak menggunakan nalar dalam 

menetapkan hukum Islam,  baik itu Istinbat dari al-Qur’an ataupun hadis, Ra’yun 

beliau utamakan  daripada khabar ahad. Beliau menetapkan hukum dengan jalan 

Qiyās dan istihsan, apabila terdapat hadis yang bertentangan.28
 Adapun metode Imam 

Abu Hanifah dalam beristidlal dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri,  

“Sesungguhnya dalam menetapkan hukum saya mengambil Kitab Suci al-Qur’an,  

apabila tidak didapati dalam al-Qur’an, maka selanjutnya saya mengambil dari 

Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya.  

Apabila dari keduanya saya tidak menemukan, saya kemudian mengambil dari 

pendapat orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya  

menyelisihi pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi,  

Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab,  maka saya berijtihad sebagaimana ijitihad  

mereka.29
 Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata: “Pertama-tama saya mencari 

dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau 

juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa dari para Sahabat dan saya pilih mana yang 

saya anggap kuat jika orang melakukan ijtihad”.30 

                                                             
27Huzaemah  Tahido  Yanggo,  Pengantar  Perbandingan  Mazhab  (Jakarta:  Logos,  1999),  h.  

98.     
28Abu  Azam  al-Hadi,  “Pemikiran  Hukum  Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Al-Syafi’i  

Tentang  Zakat  Madu”  al-Hikmah;  Jurnal  Studi  KeIslaman,  vol.  4  no.  2,  h.  129  (September  2014),  

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/390.  (Diakses  12  Februari  

2021).     
29Moenawar  Chalil,  Biografi  Empat  Serangkai  Imam  Mazhab,  h.  78.     
30Abu  Azam  al-Hadi,  “Pemikiran  Hukum  Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Al-Syafi’i  

Tentang  Zakat  Madu”  al-Hikmah;  Jurnal  Studi  KeIslaman,  vol.  4  no.  2,  h.  129  (September  2014),  
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Abu Hanifah memilih tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Dalam 

sebuah riwayat disebutkan, “Inilah pendapat saya dan kalau ada pendapat lebih kuat 

yang dibawa oleh orang lain, maka itulah pendapat yang lebih benar”. Itulah yang  

selalu beliau katakan. Disebutkan bahwa pernah ada orang yang berkata kepadanya,  

“Apakah  benar yang engkau fatwakan itu , tidak lagi diragukan?” beliau menjawab,  

“Demi Allah, boleh jadi pendapatku adalah fatwa yang tidak diragukan lagi 

salahnya”.31 

Dari keterangan tersebut, nampaknya Imam Abu Hanifah ia selalu 

menggunakan ra’yu dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara’ yang tidak 

ditetapkan dalālahnya secara qaṭ’iy dari al-Qur’an atau dari hadis yang diragukan 

kesahihannya. Sosok Imam Abu Hanifah dikenal sangat selektif dalam menerima 

hadis. Muamalah manusia, adat istiadat secara ‘urf mereka adalah salah aspek yang 

diperhatikan oleh sosok Imam Abu Hanifah. Beliau berpegang kepada istihsan dalam 

bersitidlal apabila suatu masalah tidak bisa ditetapkan berdasarkan Qiyās. Selanjutya 

apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan istihsan maka beliau berpegang kepada adat 

dan ‘urf.32 

Sehingga dengan demikian, dasar-dasar hukum Imam Abu Hanifah dapat 

dipahami sebagai berikut: 

a. Kitab Allah (al-Qur’an) 

                                                                                                                                                                       
http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/390.   (Diakses  12  Februari  

2021).     
31Abu  Azam  al-Hadi,  “Pemikiran  Hukum  Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Al-Syafi’i  

Tentang  Zakat  Madu”  al-Hikmah;  Jurnal  Studi  KeIslaman,  vol.  4  no.  2,  h.  130  (September  2014),  

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/390.   (Diakses  12  Februari  

2021).     
32Huzaemah  Tahido  Yanggo,  Pengantar  Perbandingan  Mazhab,  h.  99.     
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Firman Allah SWT dan merupakan sumber pokok dari segala sumber hukum 

Islam yang pertama sampai hari akhir adalah al-Qur’an. Merupakan wadah 

merujuknya segala permasalahan hukum Islam dan tidak diragukan lagi 

kebenarannya. Kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan 

atasnya adalah letak Kehujjahan al-Qur’an itu sendiri.33
 Dengan kata lain al-Qur’an 

dinukil secara qat’iy yang benar-benar datang dari Allah SWT. Oleh karena itu 

merupakan aturan yang wajib dipatuhi manusia sepanjang zaman adalah hukum-

hukum yang terkandung di dalam al-Qur’an itu sendiri. 

b. Al-Sunnah 

Al-sunnah adalah dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, yang 

berfungsi sebagai penjelas al-Kitab, yang masih bersifat umum (global) itu kemudian 

dirinci oleh al-Sunnah. Maksudnya adalah Imam Abu Hanifah menjadikan al-Sunnah 

sebagai metode kedua dalam mengistinbatkan hukum yang tidak ditemukan dan tidak 

jelas dalam al-Qur’an, baik itu mengenal lafal atau mengenal maknanya. 

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang dapat menjelaskan al-Qur’an bila  

diperlukan adalah al-Sunnah, maka dari itu Imam Abu Hanifah membagi bayan al-

Sunnah terhadap al-Qur’an menjadi tiga jenis yaitu: Pertama, bayan taqririy yaitu 

sebagai penguat dan penjelas kemujmalan al-Qur’an seperti al-Sunnah yang 

menjelaskan tata cara salat, haji, zakat, dan memotong tangan pencuri atau hukum-

hukum atau menasakh al-Qur’an, dan nasakh al-Qur’an dengan al-Qur’an 

                                                             
33Abdul  Wahab  Khallaf,  Ilmu  Ushul  Fiqh  (Jakarta:  Rineka  Cipta,  1993),  h.  42.     
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diperbolehkan, juga nasakh al-Qur’an dengan al-Sunnah diperbolehkan dengan 

syarat al-Sunnah tersebut bersifat mutawatirah, masyhurah dan mustafidhah.34 

Dalam istinbat hukumnya Imam Abu Hanifah menggunakan al-Sunnah yang 

masyhurah, walaupun dalam istinbat hukumnya hadis masyhur yang menjelaskan 

akan hal ini menurut sebagian ulama bahwa ini  merupakan hujjah yang lemah (hujjah 

zanniyah) seperti halnya hadis ahad.35 

Akan tetapi Imam Abu Hanifah akan lebih menggunakan Qiyās dari pada 

hadis, apabila terdapat pertentangan antara hadis dengan Qiyās. sehingga dapat 

dipahami bahwa hadis yang menurut beliau lemah, maka akan ditinggalkan dan 

memilih untuk lebih mengutamakan rasio (analogi/Qiyās). Olehnya itu beliau dikenal 

sebagai ulama ahl al-ra’yu.36 

c. Fatwa para Sahabat (al-ijmā’) 

Pendapat sahabat adalah salah satu dalil yang diterima oleh Imam Abu 

Hanifah dan beliau mengharuskan umat Islam mengikutinya. Imam Abu Hanifah 

akan mengambil salah satu pendapat sahabat, jika misalnya terjadi masalah dalam 

beberapa pendapat sahabat dan jika ditemukan pendapat sahabat pada suatu masalah,  

maka Imam Abu Hanifah tidak mengikuti pendapat para tabi’in dan memilih 

berijtihad. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Abu Hanifah: “Jika tidak menjumpai 

dasar-dasar hukum dari al-Qur’an dan hadis, maka menggunakan fatwa para sahabat. 

Pendapat dari para sahabat tersebut ada yang diambil/diikuti dan ada pula yang 

ditinggalkan. Meskipun demikian beliau memilih tidak beralih dari pendapat selain 

                                                             
34Muhammad  Hasby  Asy-Shiddieqy,  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab  (Jakarta:  

Bulan  Bintang,  1974),  143.     
35Muhammad  Abu  Zahrah,  Tarikh  al-Mazāhib  al-Fiqhiyah  (Mesir:  Matba’ah  Madani,  

t.tp),  h.  84.     
36M.  Ali  Hasan,  Perbandingan  Mazhab  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1996),  h.  186.     
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pendapat para sahabat”. Selain itu Imam Abu Hanifah berkomitmen untuk 

mendahulukan pendapat para sahabat dari Qiyās.37
 Ada dua bentuk terkait suatu 

ketetapan sahabat, yaitu Ketetapan ketentuan hukum dalam bentuk ijma’ dan 

ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan 

lewat fatwa tidak mengikat, sedangkan yang ditentukan lewat ijmā’ bersifat mengikat. 

Kemudian Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa dalam konteks penetapan 

hukum untuk persoalan yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat  

menyatakan pendapatnya secara bersama- sama, ijmā’ itu masih dilakukan.38 

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, pendapat sahabat memperoleh posisi 

yang kuat, karena menurut beliau bahwa orang-orang yang membawa ajaran Rasul 

sesudah generasinya adalah para sahabat. Dengan demikian, pernyataan hukum dan 

pengetahuan para sahabat dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat.39 

d. Al-Qiyās 

Apabila ketentuan hukum tidak dijumpai dalam al-Qur’an, Sunnah atau 

perkataan sahabat maka barulah Imam Abu Hanifah memakai jalan Qiyās. Qiyās yang 

banyak digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah diartikan dengan: 

“Penjelasan hukum terhadap suatu masalah yang dinaskan dengan suatu 

masalah lain yang diketahui hukumnya dalam al-Qur’an, al-sunnah atau al-ijma’ 

karena dalam ‘illat hukum, ada kesamaan”.40 

                                                             
37Muhammad  Hasby  Asy-Shiddieqy,  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab,  h.  160.     
38Muhammad  Hasby  Asy-Shiddieqy,  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab,  h.  160.     
39M.  Ali  Hasan,  Perbandingan  Mazhab,  h.  189.     
40Muhammad  Hasby  Asy-Shiddieqy,  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab,  h.  160.     
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Imam Abu Hanifah terkenal sebagai sosok ahli Qiyās, hal ini disebutkan 

bahwa Imam Abu Hanifah selalu memperhatikan setiap ‘illat dalam memahami nash 

al-Qur’an dan al-sunnah, cabang-cabang hukum bagi masalah-masalah yang tidak 

ada nashnya dita’rifkan dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dinaskan. 

 

 

e. Istihsan 

Istihsan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah merupakan bagian dari pada 

Qiyās bukan istihsan yang menyalahi nash atau Qiyās itu sendiri.  Imam Abu Hanifah 

memutuskan menggunakan istihsan karena beliau memilih tidak menggunakan illat  

Qiyās yang bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara’ atau 

dengan ijma’ atau dengan nash. Karena hal itu mendekati tujuan syara’. Istihsan yang 

dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Abu al-

Hasan al-Karkhi: “Karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita 

berpaling dari hukum yang pertama sehingga seorang mujtahid berpaling terhadap 

suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan kepada 

masalah yang serupa”.41 

Definisi inilah yang paling cocok dalam menjelaskan hakekat dari istihsan 

dalam perspektif Imam Abu Hanifah,  dalam hal sebab definisi dan inti pengertiannya,  

gambaran yang diberikan oleh definisi diatas yaitu segala bentuk dan macam istihsan 

terbatas pada masalah-masalah juz’iyyah saja. 

                                                             
41Muhammad  Abu  Zahrah,  Tarikh  al-Mazahib  al-Fiqhiyah,  h.  178.   
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Olehnya itu, terdapatnya pembahasan yang memiliki dua segi yang saling 

berlawanan jika ada suatu  kejadian yang tidak nash hukumnya.  Berikut dua segi yang 

dimaksud: 

1) Segi yang bersifat nyata mengharuskan adanya suatu hukum, 

2) Segi yang bersifat belum jelas mengharuskan adanya hukum yang lain. 

 

 

f. Al-‘Urf 

Salah satu sumber hukum yang berada di luar lingkup nash al-Qur’an dan al-

Sunnah dan disepakati oleh Imam Abu Hanifah adalah al-‘Urf. Definisi Al-‘Urf 

adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah berlangsung lama di tengah masyarakat 

dan telah menjadi tradisi. 

Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf 

yang sahih bukan yang fasid sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syarak.  

Maksudnya Imam Hanafi membagi ‘Urf menjadi dua bagian, pertama, ‘Urf sahih 

(tradisi yang benar dan baik), yaitu tradisi yang tidak menyalahi nas, kedua,42
 ‘Urf 

yang tidak bertentangan dengan nas (‘urf sahih) karena kualitas ‘urf sahih dalam 

penetapan hukum hampir sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syarak. 

Imam Abu Hanifah adalah sosok pemikir yang brilian di bidang hukum Islam.  

Ia bukan saja mampu merumuskan sebuah metodologi ijtihad (istinbath hukum) 

melainkan juga mahir dalam berijtihad (menggali dan menetapkan hukum). Olehnya 

                                                             
42Muhammad  Hasby  Asy-Shiddieqy,  Pokok-Pokok  Pegangan  Imam  Mazhab,  h.  173.     
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itu, dalam tingkatan atau tataran mujtahid, beliau digolongkan sebagai mujtahid 

mutlak.43
  

Adapun diantara metode istinbath hukum (ijtihad) yang dipopulerkan oleh 

Imam Abu Hanifah adalah istihsan. Secara bahasa, istihsan merupakan bentuk masdar 

dari kata kerja istahsana, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan 

secara istilah, istihsan ialah beralih dari penggunaan sebuah dalil dari Qiyās jali ke 

Qiyās khafi, atau dari penggunaan suatu Qiyās kepada Qiyās yang lebih kuat  

daripadanya.44
 Dalam definisi yang lain, istihsan adalah beralih dari suatu hukum 

yang telah ditetapkan oleh Syara’ untuk menetapkan hukum yang lain karena ada dalil 

yang lebih kuat dan lebih cocok sesuai dengan pemahaman sang mujtahid. Dengan 

demikian, istihsan tetap berlandaskan pada dalil-dalil syara’ dan tidaklah berdiri 

sendiri, serta tidak berlandaskan pada hawa nafsu.45
 Meskipun dalam tataran yang 

sangat minimalis, penggunaan istihsan sebagai metode penggalian hukum disepakati 

oleh Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal. Sementara penolakan penggunaan istihsan 

sebagai metode penggalian hukum datang dari asy-Syafii dan az-Zahiri.46
  Menurut al-

Syāṭibī, Imam mazhab menggunakan istihsan yang bukan didasarkan pada akal 

semata dan mengikuti hawa nafsu, tetapi maksud syara’menjadi orientasi intinya,  

yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sebagai contoh, 

Kebolehan memeriksa aurat orang lain dengan tujuan untuk mengobati penyakit. Hal 

                                                             
43M.  Iqbal  Juliansyahzen,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Abu  Hanifah:  Sebuah  Kajian  Sosio-

Hostoris  Seputar  Hukum  Keluarga”  al-Mażahib;  Jurnal  Pemikiran  Hukum,  vol.  3  no.  1,  h.  78  

(2015),  http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1382.  (Diakses  12  Februari  

2021).     
44Abdul  Wahhab  Khallaf,  Ilmu  Uṣūl  Fiqih  (Kairo:  Maktabah  ad-Dakwah  al-Islamiyyah,  

t.t.),  h.  79.   
45Abdul  Wahhab  Khallaf,  Ilmu  Uṣūl  Fiqih,  h.  82.   
46Abdul  Wahhab  Khallaf,  Ilmu  Uṣūl  Fiqih,  h.  82.   
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ini tentu merupakan salah satu bentuk pengecualian terhadap kaidah umum yang 

mengharamkan melihat aurat orang lain.47
  

Apabila ditelusuri akar sejarah kemunculan istihsan sebagai dalil hukum dan 

dasar perumusan istihsan, ternyata istihsan berasal dari Qiyās, sebagai metode yang 

paling cocok dalam menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an 

maupun as-Sunnah. Istihsan adalah alternatif penggantinya ketika Qiyās tidak cocok 

atau tidak bisa dijadikan sebagai metode atau dalil hukum dalam suatu persoalan 

tertentu, maka penggunaan istihsan dalam penetapan hukum didasarkan pada prinsip 

atau upaya untuk menjaga dan merealisasikan kemaslahatan.48 

2. Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki menggunakan Al Qur’an, As-Sunnah, Amal ahli Madinah (praktik 

masyarakat Madinah), Ijma sahabat, Pendapat individu sahabat, Qiyās, Al-maşlahah 

mursalah, Al-‘Urf (adat istiadat) sebagai sumber hukum.  mengutamakan hadis 

daripada rasio dalam pengambilan hukum merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh 

Mazhab Maliki.49 Maka dapat dipahami bahwa Imam Malik dan Mazhab Maliki 

berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Mazhab Hanafi dalam pengambilan 

hukum yang lebih rasionalis, lebih memprioritaskan dalil naqli dibandingkan dalil 

aqli.  Konsep tersebut adalah ciri khas dari Mazhab Maliki dan tentunya dari 

imam Malik.  

Beberapa hal dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki dalam 

melakukan ijtihad yang menarik yang dapat diamati, adalah sebagai berikut: 

                                                             
47Abdul  Wahhab  Khallaf,  Ilmu  Uṣūl  Fiqih,  h.  83.   
48Aida  Humaira,  “Istihsan  dalam  Proses  Istinbath  Hukum”,  Jurnal  al-Risalah,  No.  1,  Vol.  

13  (Mei  2013),  h.  54 
49Huzaenah  Tahido  Yanggo,  Pengantar  Perbandingan  Mazhab  (Jakarta:  GAUNG  

PERSADA(GP)  Press,  2011),  h.  127.     
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a. Sebelum ia melakukan pemikiran ijihadnya dengan ra’yu dan Qiyās, Imam Malik 

mendahulukan praktik orang-orang Madinah.  Imam Malik menganggap 

perbuatan orang-orang Madinah kehujjahannya yang sejajar dengan Sunnah Nabi,  

bahkan Sunnah Mutawatirah. Imam Malik beranggapan bahwa kemungkinan 

terjadinya penyelewengan dari sunnah  tertutup pada perbuatan orang-orang 

Madinah dengan adanya pewarisan tradisi orang Madinah dilakukan secara massal 

dari generasi ke generasi.  

b. Imam Malik menggunakan dan menganggap qaul sahabat sebagai dali syar’i 

sehingga beliau mengharuskan untuk mendahulukan penggunaan Qaul sahabat   

daripada Qiyās. Walaupun belakangan banyak yang memprotes keras pandangan 

ini, namun imam Malik tetap berpandangan pentingnya mendahlukan pandangan 

dan pemikiran sahabat dalam bentuk fatwa dan qaul fikihnya meskipun terdapat 

sahabat yang dianggap tidak ma’shum di dalamnya. 

c. Penggunaan al-maşlahah mursalah yang cenderung kuat. Pada awalnya,  

metodologi ini merupakan pemikiran Imam Malik yang khas dan diduga kuat  

merupakan pengaruh dari pemikiran tokoh fikih sahabat, seperti Umar bin 

Khaththab. Metode ini kemudian mendapat legitimasi dari semua mazhab 

sesudahnya meskipun dengan sebutan yang berbeda. Pada teori ini dapat diketahui 

bahwa Imam Malik juga tetap menggunakan rasio, disamping di satu sisi sangat  

kuat dan populer dengan penggunaan hadits. 
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d. Imam Malik sangat toleran terhadap pemakaian hadits ahad. Ini ialah salah satu 

penanda  bahwa tradisi orang Madinah dalam wujud hadits ahad bagi Imam Malik 

ialah Hujjah.50 

Terdapat sebagian alibi yang melatarbelakangi perihal diprioritaskannya dalil 

naqli dibanding dalil aqli. Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab yang 

bermukim di daerah Hijaz. Wilayah Hijaz ialah wilayah pusat perbendaraan hadis 

Nabi saw, sehingga mudah bagi beliau untuk menjawab setiap masalah yang muncul 

dengan menggunakan sumber hadis nabi atau fatwa sahabat. Kedua, semasa hidup 

beliau hanya keluar untuk menunaikan ibadah haji dan tidak pernah meninggalkan 

tempat tinggalnya,  sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas 

budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Qur’an 

kemudian menghafal hadis Nabi Saw.51 

Ketiga faktor inilah yang menjadi sebab dari seorang Imam Malik cenderung 

berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran 

hukumnya. Beliau dianggap sebagai wakil ahli hadits, walaupun dalam praktek juga 

menggunakan metodologi rasio, yaitu Qiyās. Hanya memang, porsi terbesarnya pada 

hadits.52
  Para ulama di Madinah (diantaranya adalah Imam Malik) adalah sebagian 

besar kelompok ahli hadits dari segi kewilayahan. Hal ini karena alasan berikut: (1) 

Madinah ialah daerah tumbuh dan berkembangnya hadis sehingga hampir semua 

ulama mempunyai penguasaan dan perbendaharaan hadis yang memadai; (2) 

Madinah adalah suatu kawasan belum mengalami kemajuan pesat dari segi aspek 

                                                             
50Dedi  Ismatullah,  Sejarah  Sosial  Hukum  Islam    (Bandung:  Pustaka  Setia,  2011),  h.  300-

301.   
51Ngainum  Naim,  Sejarah  Pemikiran  Hukum  Islam    (Yogyakarta:  TERAS,  2009),  h.  86.     
52Ngainum  Naim,  Sejarah  Pemikiran  Hukum  Islam    (Yogyakarta:  TERAS,  2009),  h.  86.     
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sosio kulturalnya. Kehidupan masyarakatnya menggambarkan simbol 

kesederhanaan; (3) masyarakat menghadapi persoalan kehidupan yang masih relatif 

ringan dan masih sederhana. Hadis dapat menjadi alat untuk menyelesaikan dengan 

mudah hampir setiap persoalan yang muncul dan memerlukan hukum. Oleh sebab itu,  

pendiri Mazhab Maliki dan seorang ahli hadis setempat yaitu Imam Malik,  

berpendapat bahwa Ijma’ penduduk Madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. Tentu 

yang dimaksud penduduk Madinah “olehnya adalah ulama”.53 Maka dapat dipahami 

bahwa diprioritaskannya dalil aqli dibanding dalil naqli, atau tepatnya hadis 

dibandingkan rasio karena pada saat itu di kota Madinah, adalah tempat para 

ulama yang mempunyai penguasaan dan perbendaharaan hadis yang memadai, 

kota Madinah adalah wilayah atau daerah yang belum mengalami perkembangan 

yang pesat dari aspek sosio-kulturalnya, dan masyarakat menghadapi persoalan 

kehidupan yang masih relatif ringan dan sederhana. 

Karya monumental Imam Malik bin Anas yaitu al-Muwaṭṭa.54, Imam Malik 

banyak dipengaruhi oleh dua tokoh yang paling dominan dalam bidang fikih yang 

berbasis hadits, yaitu Nafi’ Maula bin Umar dan Ibn Syihab Az-Zuhri pada 

penyusunan kitab al-Muwaṭṭa.55
 Selain itu, Imam Malik juga menyusun kitab 

Mudawwamah yang berisi asas-asas fikih.56
 Imam Malik menyatukan hadis-hadis 

yang kemudian dimuat dalam kitab ini atas perintah Khalifah Abbasiyah, Abu Ja’far al 

Mansyur yang menghendaki sebuah kitab undang-undang hukum yang komprehensif 

yang berlandaskan sunah Nabi saw yang dapat diaplikasikan secara seragam di 

                                                             
53Dedi  Ismatullah,  Sejarah  Sosial  Hukum  Islam  ,  h.  335-336.   
54Ngainum  Naim,  Sejarah  Pemikiran  Hukum  Islam,  h.  85.     
55Dedi  Ismatullah,  Sejarah  Sosial  Hukum  Islam  ,  h.  303.   
56Ngainum  Naim,  Sejarah  Pemikiran  Hukum  Islam,  h.  86.     
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seluruh wilayah kekuasaannya. Terkait dengan pengaplikasian secara seragam ini 

ditolak oleh Imam Malik. Alasannya adalah sahabat telah tersebar di berbagai wilayah 

pemerintahan dan mempunyai sebagian sunah yang juga berlaku di wilayahnya.57
  

Dapat dipahami dari keterangan diatas, bahwa sikap imam Malik dalam 

mengaplikasikan mazhab Maliki sangat toleran dan itu menunjukkan moderasi 

imam Malik dalam bermazhab. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap imam Malik 

saat diminta oleh khalifah Abu Ja’far al Mansyur untuk menyeragamkan mazhab 

pada semua wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah tidak menerima hal 

tersebut. 

Imam Malik juga menolak permintaan sejenis oleh Khalifah Harun ar 

Rasyid.58
 Penganut mazhab Imam Malik pada mulanya muncul dan berkembang di 

kota Madinah, tempat tinggal beliau, kemudian menyebar ke negeri Hijaz. Hingga 

kemudian Mesir dan Andalusia menjadi tempat dimana mazhab Maliki terus 

berkembang.59
 Kemudian mazhab Maliki terus mengalami perkembangan lagi 

sampai Maroko, Algeria, Tunisia, Tripoli, Libia, dan Mesir. Selain itu, juga menyebar 

di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lain. Sebagian kecil mazhab Maliki juga hadir di 

sekitar Jazirah Arab. Penganut mazhab Maliki ini sampai sekarang mempunyai 

                                                             
57Danu  Aris  Setiyanto,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Imam  Malik  bin  Anas:  Pendekatan  

Sejarah  Sosial”  al-aḥkām;  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum  Fakultas  Syariah  IAIN  Surakarta,  vol.  

1  no.  2,  h.  112  (2016),  http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/177  

(Diakses  13  Februari  2021).     
58Ngainum  Naim,  Sejarah  Pemikiran  Hukum  Islam,  h.  86.     
59Danu  Aris  Setiyanto,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Imam  Malik  bin  Anas:  Pendekatan  

Sejarah  Sosial”  al-aḥkām;  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum  Fakultas  Syariah  IAIN  Surakarta,  vol.  

1  no.  2,  h.  112  (2016),  http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/177  

(Diakses  13  Februari  2021).     
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banyak pengikut dan tersebar di negara-negara, antara lain: Mesir, Sudan, Kuwait, 

Bahrain, Maroko, dan Afrika.60  

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan mazhab Maliki tidak lagi menjadi 

asing, terbukti dari penyebarannya secara meluas dan bahkan sampai di benua 

Eropa dan sebagian daerah di jazirah Arab. Dengan perbedaan mencolok dari 

mazhab sebelumnya, yaitu penggunaan dalil Naqli yang diprioritaskan dibanding 

dalil Aqli. Berbekal ciri khas tersebut, mazhab Maliki dapat menyebar ke berbagai 

penjuru dunia. 

3. Mazhab Syafi’i 

Mazhab ini dirintis dan dipelopori oleh imam al-Syafi’i. al-Syafi'i tampil ke  

permukaan saat proses kristalisasi pendapat hukum dalam berbagai mazhab berjalan. 

Beliau mempelajari karya-karya para pendahulunya, berkelana ke berbagai wilayah,  

ia mengadakan diskusi panjang dengan para ahli hukum Madinah dan Irak dan pada  

akhirnya mengambil jalan mengkompromikan kedua kecenderungan yang telah ada 

sebelumnya. Kemudian al-Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri dan 

mencoba untuk konsisten dengan metodologi istinbat hukum yang dia gariskan dalam 

al-Risalahnya. Karena langkah inilah maka kemudian al-Syafi'i dikenal sebagai 

pembaharu abad kedua Hijriyah.61 

Maka dapat dipahami bahwa kehadiran imam al-Syafi’i ditengah dua 

mazhab sebelumnya, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, yaitu dalam rangka 

mengkompromikan keduanya. Maka dari sinilah dipahami bahwa boleh jadi 

proses kompromi yang dilakukan oleh imam al-Syafi’i adalah dalam rangka atau 

                                                             
60Ahmad  Hanafi,  Pengantar  dan  Sejarah  Hukum  Islam,  h.  154.     
61Endah  Trie  Mulyosari,  “Perjalanan  Pemikiran  Hukum  Asy-Syafi’i”  Aplikasia,  vol.  10  

no.  2,  h.  262  (Desember  2009),  http://digilib.uin-suka.ac.id/8297/  (Diakses  15  Februari  2021).     
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upaya penyatuan umat Islam, yang tidak berpecah, hanya persoalan perbedaan 

mazhab yang diikuti. Maka boleh jadi moderasi mazhab yang pada saat itu 

dipratekkan atau dicontohkan oleh imam al-Syafi’i. 

Rumusan tentang sistematika sumber hukum setelah al-Qur'an ialah diantara 

konsep pembaharuan al-Syafi'i, yang lebih merupakan upaya konsolidasi kedua aliran 

yang mendahuluinya,62
 Yakni:  

a. al-Sunnah tidak sama dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang 

menolak sunnah sebagai sumber hukum, namun juga berbeda dengan konsep  

sunnah mazhab Malik yang terlalu longgar, konsep sunnah yang betul-betul 

otentik dari Nabi ditawarkan oleh al-Syafi'i.63
 al-Syafi'i menawarkan hadis 

sebagai sumber kedua Hukum Islam jika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan 

secara normatif teks yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut. Tetapi 

hadis hanya berfungsi menjelaskan apa yang terkandung secara samar dalam 

al-Qur'an, memberikan rincian pada yang global dan yang tidak disinggung 

secara normatif oleh al-Qur'an, diputuskan.64 Dapat dipahami bahwa imam 

al-Syafi’i tetap memprioritaskan al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber 

rujukan utama dalam pengambilan hukum. Bukan berarti dalam sumber 

rujukan imam al-Syafi’i tidak didapati penggunaan dalil Aqli. 

b. Ijmak umat ialah urutan ketiga sumber hukum yang dikemukakan al-Syafi'i.  

Dia tidak sepakat dengan konsep ijmak Imam Malik yang hanya terbatas pada 

                                                             
62Endah  Trie  Mulyosari,  “Perjalanan  Pemikiran  Hukum  Asy-Syafi’i”  Aplikasia,  vol.  10  

no.  2,  h.  262  (Desember  2009),  http://digilib.uin-suka.ac.id/8297/  (Diakses  15  Februari  2021).     
63Muhammad  Ibn  Idris  al-Syafi'i,  Kitab  al-'Um  (Mesir:  Maktabah  al-Kulliyat  al-

Azhariyah,  1961)  h.  179,  274.     
64Endah  Trie  Mulyosari,  “Perjalanan  Pemikiran  Hukum  Asy-Syafi’i”  Aplikasia,  vol.  10  

no.  2,  h.  263  (Desember  2009),  http://digilib.uin-suka.ac.id/8297/  (Diakses  15  Februari  2021).     
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kesepakatan  ulama. Menurutnya umat mustahil bersepakat dalam 

kesalahan.65 Dapat dipahami bahwa imam al-Syafi’i terlihat memperluas 

makna ijmak, tidak hanya pada kesepakatan ulama, namun pada 

kesepakatan umat Islam. Sehingga kesepakatan ulama dan umat Islam 

tidak mungkin berbeda. Karena menurut imam al-Syafi’i mustahil umat 

bersepakat dalam kesalahan. 

c. Qiyās, Imam al-Syafi’i menyelisihi kaum rasionalis yang menempatkan Qiyās 

di atas urutan ijmak atau bahkan hadis ahad, juga tidak sama dengan ahli hadis  

yang menolak untuk menggunakan Qiyās, maka al-Syafi'i berpendapat bahwa 

Qiyās dapat dipakai saat kondisi tidak ditemukannya ijmak atau nas.  

Dikemukakannya konsep ini sesungguhnya untuk penggunaan ra’yun yang 

tak terbatas yang menurutnya bersifat arbriter dan subyektif.66
 Sedangkan 

gambaran-gambaran mengenai perubahan produk ijtihad beliau dalam 

masalah partikular, yang terjadi karena perbedaan kondisi sosio historis, di 

antaranya dapat ditemukan dalam ijtihadnya mengenai air. Imam Syafi'i pada  

awalnya sependapat dengan Imam Malik mengenai kebolehan pemilik tanah 

menjual sumur pada kondisi wilayah atau kampung yang air begitu berharga 

karena langkanya seperti di daerah Hijaz tentu saja pendapat ini bisa  

dibenarkan. Akan tetapi di daerah sungai Nil yang subur dan air tidak terlalu 

mencemaskan, maka pendapat di atas kurang tepat. Maka berangkat dari hal 

tersebut, imam al-Syafí’i segera mengubah pendapatnya dengan 

                                                             
65Endah  Trie  Mulyosari,  “Perjalanan  Pemikiran  Hukum  Asy-Syafi’i”  Aplikasia,  vol.  10  

no.  2,  h.  263  (Desember  2009),  http://digilib.uin-suka.ac.id/8297/  (Diakses  15  Februari  2021).     
66A.  Hassan,  The  Early  Development  of  Islamic  Jurisprudence,  (Islamabad:  Islamic  

Research  Institute,  1970)    h.  51.     
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menyebutkan bahwa pemilik tanah itu mempunyai hak untuk menjual sumur 

yang berada di dalam pekarangan tanahnya tetapi dia mendapatkan prioritas 

dalam penggunaan airnya.67 

    Demikian halnya pada masalah saksi,  ketika di Irak al-Syafi'i berpendapat 

bahwa satu orang laki-laki telah cukup untuk menjadi saksi kemudian 

ditambah dengan sumpah. Tetapi saat beliau di Mesir pendapat ini kemudian 

berubah dan kembali pada pendapat bahwa diharuskannya saksi berjumlah 2 

orang laki-laki.  Jika dilacak dari segi sosio-historis,  pendapat pertama imam 

al-Syafi’i penyebabnya lebih cenderung oleh cerminan masyarakat kota, yaitu 

kondisi masyarakat Irak yang individualistis, sedangkan saat beliau di Mesir 

kondisi serupa itu tidak lagi menonjol, sejalan dengan ciri khas masyarakat 

Mesir yang kaya akan peradaban dan cinta keadilan.68 

Maka dapat disimpulkan bahwa mazhab al-Syafi’i dari hasil kompromi 

imam  al-Syafi’i terhadap dua mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi dan 

Maliki. Mazhab imam  al-Syafi’i mengalami perubahan  pada saat imam  al-

Syafi’i di Irak dan di Mesir. Mazhab al-Syafi’i  dipengaruhi oleh tempat yang 

ditempati oleh imam  al-Syafi’i pada saat itu. 

4.  Mazhab Hanbali 

Mazhab ini dirintis dan dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau 

berkontribusi yang sangat besar terhadap umat Islam, diantaranya adalah; Beliau 

melakukan pengumpulan dan penyusunan hadis secara rapi dan sempurna sesuai 

dengan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkannya satu 

                                                             
67Abdurrahman  al-Syarqawi,  Aimmah  al-Fiqh  al-Tis'ah  (Beirut:  Dar  Iqra,  1981),  h.  130.   
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persatu dalam kitab Musnadnya. Hadis-hadis dapat dibersihkan dengan penyelidikan 

yang sungguh-sungguh dan teliti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.  

Usaha ini juga menjadikan hadis dan sunah Rasulullah terpelihara dan terhimpun 

dengan sempurna.69 Dapat dipahami bahwa imam Ahmad telah memberikan 

sumbangsih besar dalam dunia ilmu Hadis. Upaya yang keras dilakukan dalam 

rangka memelihara dan menghimpun hadis secara rapi, sempurna, dan berurut 

sesuai nama-nama sahabat Nabi saw. 

Pada bidang fikih, beliau mengemukakan hujjah menolak pendapat yang 

berlandaskan pemikiran sendiri dan yang tidak sejalan dengan al Quran dan as sunnah.  

Aliran ini dikenal dengan nama Mazhab Hambali. Semangat anti ar ra’yu (pemikiran 

atau filsafat dengan landasan logis) pun ditekankan oleh Imam Ahmad.70 Dapat 

dipahami bahwa perbedaan mendasar dari seorang imam Ahmad dan imam Malik 

adalah pada penggunaan dalil aqli, yaitu Qiyās. Imam Malik tidak menggunakan 

Qiyās apabila didapati Qaūl al-Ṣaḥabah, adapun Imam Ahmad  menggunakan 

Qiyās setelah tidak didapati fatwa sahabat Nabi dan hadis daif. Maka sangat 

menonjol dari perbedaan keduanya.  

Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan gurunya yakni Imam asy-Syafi’i 

dalam memandang al Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam,  Imam 

Ahmad memandang al-Sunnah mempunyai posisi yang sama kuat disamping al-

Quran, sehingga tak jarang beliau mengemukakan bahwa Nash adalah sumber hukum 

Islam, mendahulukan antara al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi yang dimaksud olehnya 

                                                             
69Husnul  Khatimah,  “Sejarah  Pemikiran  Hukum  Ahmad  bin  Hanbal”  Lisan  al-Hal;  Jurnal  

Pengembangan  Pemikiran  dan  Kebudayaan,  vol.  11  no.  1,  h.  164  (Juni  2017),  
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70Huzaemah  Tahido  Yanggo,  Pengantar  Perbandingan  Madzhab  (Jakarta:  Gaung  

Persada,  2011),  h.  160.   
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sebagai Nash adalah al Quran dan al-Sunnah.71
 Imam Ahmad benar-benar 

mementingkan penafsiran terhadap al Quran yang datangnya dari al-Sunnah. Adapun 

sikap Imam Ahmad bin Hanbal dapat diklasifikasikan menjadi tiga : a) Bahwasanya  

zahir al-Quran tidak mendahulukan al-Sunnah b) Penafsiran al-Qur’an hanya berhak 

dilakukan oleh Rasulullah saw, maka tidak ada seorangpun yang berhak untuk 

menafsirkannya atau mentakwilkannya,  karena al-Sunnah telah banyak menafsirkan 

dan menjelaskan al-Quran. c) Jika tidak didapatkan penafsiran dari Nabi SAW,  

(maksudnya adalah al-Sunnah), maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan 

penafsiran para sahabat, karena merekalah yang menjadi saksi turunnya al-Quran dan 

takwilnya didengarkan dari Rasulullah. Selain itu, para sahabat dinilai lebih 

mengetahui al-Sunnah yang mereka gunakan sebagai penafsir al- Quran.72 

Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanafiyah menerima hadis ahad sebagai 

sumber hukum Islam tanpa syarat, kecuali harus sahih sanadnya sebagaimana Imam 

al-Syafi’i. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga menerima hadis mursal, namun 

lebih mengutamakan fatwa sahabat daripada hadis dhaif.73
  

Pada bidang teologi,  pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal mengenai ayat-ayat 

mutasyabihat, cenderung menerapkan pendekatan lafal/tekstual daripada pendekatan 

takwil, utamanya yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat 

mutasyabihat. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap Imam Ahmad bin Hanbal saat  

dihadapkan dengan makna hadis Nuzul (yakni Tuhan turun ke langit dunia), rukyah 

(orang yang beriman melihat tuhan di akhirat) dan hadis tentang telapak kaki Tuhan,  

Imam Ahmad bin Hanbal menjawab : 
                                                             

71Rahmad  Syafe’i,  Ilmu  Ushul  Fiqih  (Bandung  :  Pustaka  Setia,  2007),  h.  53-54. 
72Rahmad  Syafe’i,  Ilmu  Ushul  Fiqih  (Bandung  :  Pustaka  Setia,  2007),  h.  54. 
73Rahmad  Syafe’i,  Ilmu  Ushul  Fiqih  (Bandung  :  Pustaka  Setia,  2007),  h.  54. 
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 معنىi ولاi كيفi ولا i ونصدقهاi بهاi نمؤن
“Kita mengimani dan membenarkannya tanpa mencari penjelasan cara dan 

maknanya”.74  

Berangkat dari pernyataan diatas tampak jelas bahwa Imam Ahmad bersikap  

menyerahkan/tafwīḍ pemaknaan ayat dan hadis Mutasyabihat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, dan mensucikan-Nya dari keserupaan dengan makhluk, Imam Ahmad bin 

Hanbal sama sekali tidak mentakwilkan definisi lahirnya. 

Salah satu pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah 

mengenai status al-Quran sebagai makhluk  yang karenanya hadis (baru) ataukah 

tidak diciptakan yang karenanya qadim hingga kemudian menjadikan Imam Ahmad 

bin Hanbal dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau membahas tentang status 

al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal hanya mengemukakan bahwa al-Quran tidak  

diciptakan, hal ini sejalan dengan pola pikir beliau yang menyerahkan ayat-ayat yang  

berkaitan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Imam Ahmad bin Hanbal 

menggunakan metode ahlul hadis dalam istinbat, dengan dasar-dasar sebagai berikut: 

Pertama, nas Al Qur-an atau nas hadis. Apabila beliau menghadapi suatu nas 

dari al Qur’an dan dari al-Sunnah yang sahih, maka dalam menetapkan hukum tidak  

dengan selain keduanya. Kedua, Fatwa sebagian Sahabat. Tatkala Imam Ahmad bin 

Hanbal tidak mendapatkan suatu nas yang jelas, baik dari al-Qur’an maupun al-

sunnah, barulah menggunakan fatwa dari sahabat yang dianggap tidak ada fatwa lain 

yang menandinginya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal “itu bukanlah ijmak’”.  

Fatwa sahabat didahulukan daripada akal atau Qiyās. Apabila terjadi perselisihan 
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pendapat dikalangan sahabat, maka beliau memilih pendapat yang lebih dekat dengan 

bunyi teks al-Qur’an atau hadis dan tidak akan mencari yang lainnya. Akan tetapi jika 

semuanya tidak jelas, maka beliau tidak akan mengambil kesimpulan apapun. 

Ketiga, Hadis Mursal dan Hadis ḍa’īf. Apabila Imam Ahmad bin Hanbal tidak 

mendapatkan dari al Qur’an dan al-Sunnah yang sahih dan fatwa-fatwa para sahabat 

yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadis mursal dan hadis  

ḍa’īf. 

Keempat, Qiyās. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan Qiyās dalam 

keadaan terpaksa karena tidak didapatkan dalam hadis mursal ataupun ḍa’īf. dan juga 

fatwa para sahabat. Terkadang Imam Ahmad menggunakan al-Maṣāliḥ al-Mursalah 

terutama dalam bidang siyāsah. Sebagai contoh Imam Ahmad pernah memutuskan 

ketetapan hukum takzir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan hukum had 

yang lebih berat bagi orang yang minum khamr pada siang hari pada bulan Ramadan.75 

Imam Anmad sependapat dengan Imam al-Syafi’i mengenai ijmak, bahwa 

ijmak tidak dilegitimasi setelah periode sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal bukan tidak 

mengakui ijma’ setelah periode sahabat, tetapi beliau menganggap tidak 

memungkinkan akan terjadinya. Karena itu beliau lebih berpegang pada Qiyās setelah 

teks al-Qur’an, sunnah dan atsar sahabat.76 

Imam Hanbali disebut sebagai Imam yang wara’ (berhati-hati dan menjaga 

diri). Imam Ahmad juga berhati-hati dalam menerima pendapat, pemikiran orang,  

atau logika orang. Beliau lebih memilih hadis ḍa’īf jika tidak ada kaitannya dengan 

halal dan haram. Jika ada kaitannya, beliau lebih memilih hadis sahih yang kuat. Imam 
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Ahmad tidak menerima ijmak kecuali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Hadis-

hadis Imam Ahmad bin Hanbal banyak diriwayatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam 

ilmu hadis seperti al Bukhari, Muslim, Abu  Dawud.77 

C. Masa Pandemi Covid 19 

Pandemi, pertama perlu dipahami bahwa Pandemi adalah  wabah yang 

berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.  Adapun 

Pandemi yang dimaksud disini adalah wabah Covid 19 yang telah menyebar secara 

global termasuk di Indonesia. Hasil penelusuran menemukan fakta bahwa kasus  

pertama corona atau COVID-19  terjadi pada tanggal 17 November 2019. Hal ini 

terungkap dari data pemerintah yang dilihat secara eksklusif oleh media South China 

Morning Post (SCMP).  Secara terperinci, laporan itu juga menyatakan bahwa 

seorang pria berusia 55 tahun dari provinsi Hubei, adalah kemungkinan  pasien 

pertama yang terinfeksi corona.78 Data lain menyebutkan bahwa di Wuhan, China 

pada Desember 2019, Virus corona terdeteksi pertama kali. Sejak saat itu, di berbagai 

negara di dunia, termasuk di Indonesia, kasus Covid-19 mulai terdeteksi.79
  Tim 

investigasi WHO juga sempat mengobrol dengan pasien pertama Covid-19. Pasien 

pertama tersebut merupakan seorang pekerja kantoran berumur 40-an tahun, tidak 

                                                             
77Husnul  Khatimah,  “Sejarah  Pemikiran  Hukum  Ahmad  bin  Hanbal”  Lisan  al-Hal;  Jurnal  
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79Nur  Rohmi  Aida,  “6  Fakta  Wuhan:  Dari  Kasus  Pertama  Covid-19,  hingga  Gelar  Festival  

Musik”,  Kompas.com,    04  Mei  2021.  
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ada catatan riwayat perjalanan, dan pada 8 Desember 2019, dilaporkan terinfeksi.80 

Wuhan menjadi kota yang marak dihubungkan dengan pandemi Covid 19, karena 

dimulai dari kota Wuhan, Covid 19 marak dikabarkan. Pasien pertama virus corona 

di Wuhan, tepatnya pada 1 Desember 2019, gejala terinfeksi virus SARS-Cov-2 

mulai ditunjukkan oleh Cina dan sejak itu wabah tersebut telah tersebar secara 

meluas menjadi pandemi di dunia.81 

Dapat dipahami dari kedua data diatas bahwa terdapat perbedaan temuan 

di lapangan mengenai waktu pertama kalinya kasus Covid 19 di Cina terjadi. 

Berdasarkan laporan diatas, menunjukkan bahwa Covid 19 kemungkinan berasal 

dari Cina.  

Pada artikel berita CNBC Indonesia, dilansir tanggal 24 Januari 2020,  

disebutkan bahwa Per Jumat ini berdasarkan CNBC International, sudah ada 800-san 

kasus dengan jumlah kematian mencapai 25 orang di kota Wuhan. Dikonfirmasi juga 

adanya penderita di luar daratan Cina, Hong Kong dan Makau.82
  

Dapat dipahami bahwa dugaan mengenai asal virus Covid 19 semakin 

menguat dengan laporan-laporan diatas. Lebih dikuatkan lagi setelah dilaporkan 

banyaknya kasus yang ditemukan di kota Wuhan, tidak lama setelah kasus 
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81CNN  Indonesia,  “Setahun  Lalu  Pasien  Pertama  Covid-19  Ditemukan  di  Wuhan”,  CNN  

Indonesia,    04  Desember  2020.    https://www.cnnIndonesia.com/internasional/20201204124554-
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pertama terdeteksi di kota yang sama. Hal tersebut semakin menguatkan dugaan 

bahwa asal Covid 19 dari Cina, yaitu kota Wuhan.  

Pada artikel berita CNBC Indonesia, dilansir tanggal 24 Januari 2021,  

disebutkan bahwa Darurat Corona, China Bangun RS Khusus dalam Waktu 10 Hari.83
 

Pada artikel berita Tribunnews.com, dilansir tanggal 27 Januari 2020, disebutkan 

bahwa menyebarnya virus corona mengakibatkan situasi di China menjadi darurat. 

Dikarenakan virus ini telah menyebabkan 2800 kasus hingga membunuh 80 orang.  

Diberitakan bahwa 2744 dari 2800 kasus terjadi di China, maka Pemerintah China 

juga  mengambil tindakan serba cepat. 
84 

Dapat dipahami bahwa setelah meningkatnya kasus Covid 19 di Cina, 

tepatnya di kota Wuhan, pemerintah Cina  secara cepat berupaya menangani kasus 

Covid 19 yang secara cepat menyebar dan bahkan telah menelan banyak korban 

jiwa. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mendirikan rumah sakit 

khusus dalam jangka waktu yang singkat.  

 Selain kasus Covid 19 di Cina, kasus lainnya yang menyita perhatian dunia  

adalah kasus Covid 19 di Italia, Bahwa di Italia, Corona mengganas, rekor terbanyak  

pada kematian sehari. Kata para pejabat pada hari Jumat, (20/3/2020) bahwa korban 

meninggal di Italia akibat wabah virus corona  telah melonjak dari 627 menjadi 

4.032,. Sebagai jumlah kematian terbanyak dalam sehari yang meningkat menjadi 
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18,4%, jumlah tersebut mencetak rekor baru. Dilansir dari Reuters, (21/3/2020), pada 

hari Sayas, akibat penyakit pernapasan yang sangat menular, Italia menyusul China 

sebagai negara yang catatan kematiannya paling banyak.85
 Dilansir  dari 

sindonews.com, tanggal  21 Maret 2020, Bahwa di Italia semakin mengganasnya 

Pandemi virus Corona. Otoritas setempat melaporkan bahwa dalam 24 jam terakhir, 

627 orang meninggal. Bertambahnya karena jumlah kematian baru ini menjadikan 

total korban yang tewas akibat infeksi virus Corona di negara itu menjadi 4.032. di 

dunia, jumlah ini tertinggi.86
 Bahkan dilansir dari Tempo.co, tanggal 29 Maret 2020, 

pada Sabtu kemarin, jumlah korban tewas di Italia, akibat virus Corona mencapai 

10.000, memungkinkan perpanjangan lockdown nasional diterapkan. Angka korban 

tewas akibat virus Covid 19, di Italia menembus 10.000, saat otoritas memberitakan 

bahwa dalam 24 jam sebelumnya, terdapat 889 kematian baru, sejak wabah pecah 

pada 21 Februari, mencatat rekor kematian akibat virus Corona tertinggi kedua di 

dunia dalam sehari.   Hingga Sabtu, terdapat di Italia 10.023 korban jiwa.87 

Dapat dipahami bahwa kasus Covid 19 tidak hanya bisa mengganas di 

Cina, akan tetapi mampu menggila di tempat lain, yaitu di Italia. Kasus Covid 19 

di Italia menunjukkan angka yang sangat tinggi perihal kasus dan angka kematian.  

Bahkan sampai menembus 10.000 angka korban jiwa. Hal tersebut menunjukkan 

                                                             
85Arif  Budiansyah,  “Corona  Mengganas  di  Italia,  Rekor  Terbanyak  Kematian  Sehari”,  

CNBC  Indonesia,    21  Maret  2020.    https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-
146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari    (18  Agustus  2021). 

86Berlianto,  “Virus  Corona  Mengganas  di  Italia,  627  Orang  Tewas  dalam  24  Jam”,  

SINDONEWS.com,    21  Maret  2020.    https://international.sindonews.com/berita/1563430/41/virus-
corona-mengganas-di-italia-627-orang-tewas-dalam-24-jam    (18  Agustus  2021). 

87Eka  Yudha  Saputra,  “Korban  Meninggal  Virus  Corona  di  Italia  Tembus  10.000”,  

TEMPO,    29  Maret  2020.    https://dunia.tempo.co/read/1325187/korban-meninggal-virus-corona-
di-italia-tembus-10-000/full&view=ok    (18  Agustus  2021). 
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akan keganasan virus Covid 19, dengan penyebaran yang cepat dan infeksi yang 

mematikan. 

Selain di Italia, kasus lainnya yang menjadi sorotan dunia, adalah kasus Covid 

19 di India,  kian gentingnya situasi pandemi COVID-19 di India. Gelombang kedua 

mengakibatkan angka kasus harian terus naik di sana. Perkembangan terbaru, tercatat 

352 ribu kasus dan 2812 kematian akibat COVID-19 di India, di mana di dunia saat 

ini merupakan rekor tertinggi. Malah, selama lima kali berturut-turut, India 

memecahkan rekor angka kasus harian COVID-19 tertinggi. pada sepekan terakhir.88 

Dapat dipahami bahwa kasus Covid 19 di India telah berkontribusi banyak 

dalam peningkatan angka kematian Covid 19 secara global.  Bahkan angka kasus 

harian menembus rekor  selama lima kali berturu-turut. Hal tersebut menunjukkan 

akan proses infeksi virus Covid 19 yang tidak membutuhkan waktu yang lama 

untuk menyebar dari negara ke negara yang lain.  

Adapun di Indonesia, kasus Covid 19 Indonesia menjadi salah satu negara 

positif virus corona (Covid-19). Kasus Covid 19 yang menimpa dua warga Depok, 

Jawa Barat adalah kasus yang pertama kali yang terjadi di Tanah Air.  Presiden 

Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020) yang mengumumkan 

hal tersebut.89
 Pemerintah mencatat bahwa total jumlah kasus Covid-19 yaitu 

                                                             
88Istman  Musaharun  Pramadiba,  “India  Kembali  Pecahkan  Rekor  Angka  Kasus  Harian  

COVID-19”,  TEMPO,    26  April  2021.    https://dunia.tempo.co/read/1456557/india-kembali-
pecahkan-rekor-angka-kasus-harian-covid-19    (18  Agustus  2021). 

89Ihsanuddin,  “Fakta  Lengkap  Kasus  Pertama  Virus  Corona  di  Indonesia”,  KOMPAS.com,    

03  Maret    2020.    https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-
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2.156.465 dengan 1.869.606 sembuh dan 58.024 meninggal dunia.90 Data yang 

terbaru bahkan menyebutkan bahwa kasus Covid-19 tanah air kembali meningkat, 

dengan tambahan pasien baru 30.788 orang. Kementerian Kesehatan mencatat pada 

Jumat (13/8/2021) bahwa total kasus Covid-19 di tanah air mencapai 3.804.943 

orang. Angka kematian yang masih tinggi dan bertambah 1.000 orang dalam satu hari 

juga diiringi oleh peningkatan kasus  di atas. Pada hari ini angka total kematian 

115.096 orang, karena angka kematian bertambah 1.432 orang. Menurut catatan 

Worldometers, terutama dalam tiga hari terakhir, angka kematian di Indonesia 

menjadi yang tertinggi di antara negara lainnya. Terdapat Rusia yang mencatatkan 

angka kematian sebanyak 815 orang, Meksiko 608 orang, Filipina 299 orang, dan 

Thailand 184 orang, di bawah Indonesia.91 

Dapat dipahami bahwa kasus Covid 19 pertama kali masuk ke Indonesia, 

tepatnya di kota Depok. Covid 19 di Indonesia menyebar secara cepat, hal 

tersebut terbukti dengan angka kasus Covid 19 dan meninggal dunia yang 

meningkat tajam, bahkan menembus angka jutaan.  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa virus Covid 19 menjadi tugas bersama, yang membutuhkan keseriusan dan 

kesolidan bersama. 

Terpuruknya pendapatan masyarakat adalah dampak paling buruk dirasakan 

saat ini.  Geliat perekenomian masyarakat menengah ke bawah adalah bagian yang  

                                                             
90Tsarina  Maharani,  “2.156.465  Kasus  Covid-19,  Indonesia  Masuki  Gelombang  Kedua  

Wabah  Corona”,  KOMPAS.com,    30  Juni    2021.    
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paling merasakan gebukan paling menyakitkan.  Dampak yang paling mengerikan 

bukan hanya kematian atas virus itu sendiri, melainkan juga kematian akan 

kemiskinan dan kelaparan akibat banyak tidak mendapatkan pendapatan lagi.92
 

Berbagai carapun diterapkan pemerintah, bahkan pada tahun lalu, Kementerian 

Keuangan, sampai membuka rekening donasi penanganan Covid 19.93
  Selain itu, 

kementerian Agama menginstruksikan untuk penyegeraan pembayaran zakat di masa 

Pandemi ini.94
 Zakat menjadi bagian yang menjadi sasaran pemerintah untuk digodok 

atau digalakkan. Mungkin karena zakat sebagai potensi Filantropi terbesar di 

Indonesia dan tentunya untuk mengatasi krisis moneter negeri ini. Mengingat 

Indonesia masih dalam krisis moneter.95
 Filantropi atau kedermawanan sebagai 

bentuk solidaritas sosial ekonomi hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang terdampak.96
  

Beberapa aspek yang perlu menjadi sorotan perihal Pandemi Covid 19 di 

Indonesia, menjadi gambaran bagaimana kondisi negeri dan rakyat Indonesia saat  

pandemi Covid 19. Aspek-aspek kehidupan yang dinilai penting untuk dibahas,  

sebagai berikut. 

1. Pangan 
                                                             

92Universitas  Lampung  (UNILA),  “Covid-19  dan  Filantropi”.  Situs  Resmi  UNILA.  

https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/  (3  Juli  2020). 
93Friska  Yolandha,  “Pemerintah  Buka  Rekening  Tampung  Donasi  Dunia  Usaha”,  
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tampung-donasi-dunia-usaha  (3  Juli  2020). 

94Tim  Hikmah  detikcom,  “Pandemi  Corona,  Menag  Minta  Pengumpulan  dan  Distribusi  

Zakat  Dipercepat”,  detiknews,  6  April  2020.  https://news.detik.com/berita/d-4967029/pandemi-
corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat  (8  Juli  2020). 

95Atikah  Umiyani,  “Mantan  Menteri  BUMN  Beberkan  Persamaan  Krisis  COVID-19  

dengan  Krisis  1998”,  Akurat.co,  19  Mei  2020.  https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-
menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998  (3  Juli  2020). 

96Muh  Ruslan  Abdulah,  “Kekuatan  Filantropi  di  Tengah  Wabah  Covid-19  di  Bulan  

Ramadhan”,  Tribun-Timur.com,  12  Mei  2020.  
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Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia saat ini jelas memengaruhi berbagai 

aspek dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi kesehatan. Apalagi, tak ada  

yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Ini tentu sangat berpotensi 

menganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Menurut Organisasi Pangan 

Sedunia (FAO), potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia,  

termasuk Indonesia.97 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan 

rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang  

seharusnya diperlukan di masa pandemi covid-19. Ada kecenderungan peningkatan 

isu pemenuhan kebutuhan pangan, yang semula 34,51 persen yang memiliki cukup 

pangan tapi tidak dalam jenis yang dibutuhkan, sekarang meningkat menjadi 52,11 

persen.  Sementara yang merasa selalu memiliki cukup pangan turun cukup drastis dari 

62,36 persen menjadi 37,24 persen. Hal itu didasarkan pada hasil survei dalam 

jaringan yang dilakukan pada 15 September sampai 5 Oktober 2020.98 

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa keberadaan pandemi Covid 19 

tidak hanya mampu mengancam kesehatan masyarakat akan tetapi juga aspek lain 

termasuk pangan, salah satunya di Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan data 

berupa hasil survey dalam jaringan yang menunjukkan peningkatan angka 

persentase kebutuhan pangan secara drastis. 
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Berdasarkan survei nasional lembaga indikator di tengah pandemi Covid-19,  

sebanyak 55 persen masyarakat di Tanah Air semakin sulit untuk mencari makan.  

Kemudian, mengalami kesulitan membayar biaya sekolah (12,3 persen), kesulitan 

membeli kuota internet untuk sekolah (11,5), kesulitan mencicil rumah (2,9 persen) 

hingga kehilangan pekerjaan (11,9 persen).99 Sekitar 3 juta orang kehilangan 

pekerjaan atau mata pencaharian mereka, anak-anak tidak lagi dapat mengakses 

program pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, dan beberapa keluarga 

berjuang untuk membeli makanan yang biasa mereka konsumsi.100 

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa Covid 19 tidak hanya 

berkontribusi dalam krisis kesehatan di Indonesia, tetapi juga pada krisis pangan. 

Hal tersebut dikuatkan dengan data yang menujukkan peningkatan tajam angka 

persentase kebutuhan pangan, bahkan sampai berjuang untuk dapat membeli 

makanan yang biasa dikonsumsi. Wajar jika 55 persen orang di Indonesia 

kesulitan mendapatkan pangan, karena berangkat dari angka kemiskinan yang 

meningkat secara tajam. Sebagaimana data dari BPS tahun 2021. 

Data dari BPS tahun 2021 menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia  

meningkat hingga 2,7 juta jiwa akibat pandemi yang hingga kini masih terjadi. Hal 

                                                             
99Redaksi  WE  Online,  “Bikin  Begidik!  Hasil  Survei  Terbaru:  55  Persen  Masyarakat  

Susah  Cari  Makan”,  WartaEkonomi.com,    19  Oktober    2020.    
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tersebut menyebabkan semakin banyak orang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya 

salah satunya adalah kebutuhan akan pangan.101
  

(https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-

penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html) 

 

2. Pekerjaan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan ada 1-500an 

perusahaan di seluruh wilayah Indonesia, yang melapor akan menjalankan 

mekanisme PHK pada pekerja. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro mengatakan angka 

ini merupakan data pantauan mingguan yang termutakhirkan hingga 6 Agustus 2021.  

Artinya, permohonan PHK masal ini merupakan dampak dari kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).102 Angka Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) yang merangkak naik akibat pandemi Covid-19 yang 

berkepanjangan memicu kekhawatiran. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah 

Anggoro Putri mengungkapkan, pihaknya mulai resah menghadapi angka PHK yang 

kembali tinggi dan dikhawatirkan akan melonjak lagi pada tahun ini. Kemnaker sudah 

memproyeksikan bahwa hingga akhir tahun 2021 sebanyak 894.579 pekerja bisa ter-
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PHK. Pihak Kemnaker pun khawatir karena per 7 Agustus, jumlah pekerja yang ter-

PHK sudah mencapai 538.305 orang.103 

Dari data diatas dapat dipahami bahwa keberadaan Covid 19 di Indonesia, 

sangat berdampak pada pekerja di perusahaan, dengan dijalankanya PPKM 

membuat sampai 500-an perusahaan mengajukan PHK massal di seluruh 

Indonesia. Sehingga dengan meningkatnya angka PHK, maka berpotesi 

menambah angka pengangguran, tentu dengan berkurangnya lapangan pekerjaan. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri FAO, IFAD, UNFPA, WFP,  

WHO, dan UNICEF melalui rilisnya yang diterima Suara.com, Jumat (22/5/2020), 

menyebut di Indonesia ada sekitar 3 juta orang kehilangan pekerjaan karena pandemi 

Covid-19. Sekitar 3 juta orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian mereka,  

anak-anak tidak lagi dapat mengakses program pemberian makanan bergizi untuk 

anak sekolah, dan beberapa keluarga berjuang untuk membeli makanan yang biasa  

mereka konsumsi.104 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dengan 

meningkatnya angka jumlah orang yang kehilangan pekerjaan sampai sekitar 3 

juta orang, akan berdampak pada aspek pendapatan dan akhirnya mempengaruhi 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya makanan dan lain 

sebagainya. 
                                                             

103Michelle  Natalia,  “Kemnaker  Risau,  Sudah  538.305  Pekerja  Kena  PHK  per  7  

Agustus”,  SINDONEWS.com    13  Agustus  2021.    

https://ekbis.sindonews.com/read/509558/34/kemnaker-risau-sudah-538305-pekerja-kena-phk-per-
7-agustus-1628820502    (18  Agustus  2021). 

104Vania  Rossa  dan  Dini  Afrianti  Efendi,  “PBB:  Pandemi  Covid-19  Membuat  Masyarakat  

Sulit  Mengonsumsi  Makanan  Bergizi”,  Suara.com,    23  Mei  2021.    

https://www.suara.com/health/2020/05/23/052147/pbb-pandemi-covid-19-membuat-masyarakat-
sulit-mengonsumsi-makanan-bergizi    (18  Agustus  2021). 
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Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkolaborasi dengan IPB University 

melakukan survei persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap pandemi Covid-19.  

Dampaknya 65% responden mengatakan penghasilan menurun dan 41% kehilangan 

pekerjaan. Survei dilakukan dengan mengambil 20.000 sampel yang diambil secara 

proporsional di enam kecamatan, Kota Bogor. Adapun pengambilan sampel 

responden dilakukan secara daring. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut, ini masih 

menjadi persoalan bagi masyarakat Kota Bogor. Sebab, 65% warga turun 

pendapatannya selama pemberlakuan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat (PPKM) dan 41% responden mengakui kehilangan pekerjaan akibat 

penerapan PPKM.105 

Dapat dipahami bahwa masyarakat di Bogor sampai pada 65% yang 

mengalami penurunan pendapatan dan sebanyak 41% mengakui kehilangan 

pekerjaan akibat penerapan PPKM. Temuan data tersebut menguatkan akan 

pengaruh Covid 19 di tanah air, salah satunya dengan dijalankannya PPKM yang 

kemudian mengakibatkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Keberadaan 

PPKM merupakan buah dari keberadaan Covid 19 di Indonesia.  Terlebih lagi hal 

tersebut dikuatkan dengan temuan data Badan Pusat Statistik Indonesia yang 

menunjukkan peningkatan angka pengangguran terbuka yang jumlah tidaklah 

sedikit. 

                                                             
105Vento  Saudale,  “Survei  Dampak  PPKM,  41%  Warga  Kota  Bogor  Di-PHK”,  

Suara.com,    16  Agustus  2021.    https://www.beritasatu.com/megapolitan/814447/survei-dampak-
ppkm-41-warga-kota-bogor-diphk    (18  Agustus  2021). 

https://www.beritasatu.com/megapolitan/814447/survei-dampak-ppkm-41-warga-kota-bogor-diphk%20%20(18
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Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa pada Agustus 2020 

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,70%, sebanyak 9,77 juta orang, bertambah 

2,67 juta orang dibandingkan pada Agustus 2019.106 

3. Kesehatan 

Banyak rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia menutup sementara 

layanan instalasi gawat darurat (IGD), akibat melonjaknya jumlah pasien COVID-19 

yang dirawat, termasuk di Surabaya. Sementara itu, sejumlah apotek kesulitan 

melayani pesanan obat karena kehabisan stok.107
 Salah satunya adalah Warga 

Surabaya yang Isoman Butuh Obat, Tapi Sulit Dapat dari Apotek. Sebagian besar 

warga yang menjalani isoman memang tidak menuntut untuk diberi bantuan obat. 

Masalahnya, mereka mengalami kesulitan ketika hendak mencari sendiri obat di 

pasaran. Stoknya terbatas. Bahkan, tidak sedikit toko obat maupun apotek yang 

kehabisan.108
   

Dapat dipahami dari uraian diatas yang menunjukkan realita perihal aspek 

kesehatan di Indonesia. Banyaknya IGD yang tutup akibat melonjaknya jumlah 

pasien Covid 19 dan apotek yang kehabisan stok obat, hal tersebut menunjukkan 

akan krisis yang melanda dunia kesehatan di Indonesia. Seakan-akan Covid 19 ini 

menjadi mimpi buruk bagi dunia kesehatan di Indonesia. Maka tentu suntikan 

                                                             
106Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Statistik  Indonesia  dalam  Inforgrafis  2021  (Jakarta:  

Badan  Pusat  Statistik,  2021),  h.  16 
107Petrus  Riski,  “Dampak  Kenaikan  Kasus  COVID-19,  Sejumlah  IGD  Tutup  Sementara  

dan  Obat-obatan  Mulai  Langka”,  voaIndonesia.com,    07  Juli  2021.    

https://www.voaIndonesia.com/a/dampak-kenaikan-kasus-covid-19-sejumlah-igd-tutup-
sementara-dan-obat-obatan-mulai-langka/5955394.html    (18  Agustus  2021). 

108Dhimas  Ginanjar,  “Warga  Surabaya  yang  Isoman  Butuh  Obat,  Tapi  Sulit  Dapat  dari  

Apotek”,  jawapos.com,    08  Juli  2021.    https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2021/warga-
surabaya-yang-isoman-butuh-obat-tapi-sulit-dapat-dari-apotek/    (18  Agustus  2021). 
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dana atau anggaran sangat dibutuhkan dalam pembenahan aspek kesehatan, yang 

sangat terpukul dengan keberadaan Covid 19, dengan memperhatikan realita yang 

menyedihkan.  

Gelombang kedua Covid-19 telah menghantam Indonesia. Tercatat minggu 

lalu tepatnya pada 27 Juni 2021, Indonesia mencatatkan angka kasus positif harian 

yang sangat tinggi, bahkan mencetak rekor baru yaitu kasus harian tertinggi selama  

pandemi, bertambah 21.345 kasus dalam satu hari. Bahkan, kasus ini lebih tinggi dari 

puncak kasus yang terjadi pada Bulan Januari 2021. Pada puncak yang pertama di 

Januari 2021, jumlah kasus mingguan mencapai 89.902 kasus, sedangkan pada  

minggu ini angkanya jauh lebih tinggi,  yaitu mencapai 125.396 kasus.109 

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa lonjakan kasus Covid 19 

meningkat secara drastis dengan angka yang menembus ribuan kasus harian dan 

ratusan ribu kasus mingguan. Perlu diperhatikan bahwa kasus ini adalah 

menyangkut keselamatan jiwa bukan hanya deretan angka semata. Maka langka 

PPKM pun ditempuh oleh pemerintah sebagai respon kekhawatiran atas 

keganasan Covid 19 di Indonesia yang telah menelan korban yang jiwa yang tidak 

sedikit. 

Berdasarkan lonjakan kasus Covid 19, maka pemerintah menerapkan PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Satuan Tugas (Satgas) 

Penanganan Covid-19 menegaskan pemerintah tidak asal saat menentukan 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan itu 

                                                             
109Binti  Mufarida,  “Indonesia  Dihantam  Gelombang  Kedua  Covid-19,  Satgas:  Kenaikan  

Kasus  Capai  381%”,  okenews,    30  Juni  2021.    

https://nasional.okezone.com/read/2021/06/30/337/2432982/Indonesia-dihantam-gelombang-
kedua-covid-19-satgas-kenaikan-kasus-capai-381    (18  Agustus  2021). 
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diambil karena data peningkatan kasus baru paparan covid-19 yang tidak  

terkendali.110 Presiden Jokowi menyampaikan aturan pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang resmi diberlakukan pada 3 Juli 2021 

khusus kawasan Jawa dan Bali.111 

Maka dapat dipahami bahwa PPKM ditempuh pemerintah dalam rangka 

mengendalikan laju atau lonjakan kasus Covid 19, bukan dalam rangka 

melenyapkan pandemi Covid 19.  Karena jika diperhatikan bahwa melenyapkan 

pandemi Covid 19 bukanlah perkara yang mudah. Karena yang namanya pandemi 

bukan virus yang menyebar dalam skala wilayah desa atau kelurahan namun 

secara global, dalam dan luar Indonesia. 

Penerapan PPKM Darurat berdampak pada penurunan laju Covid 19,  

Pertambahan kasus Covid-19 di Indonesia tercatat mengalami penurunan dibanding 

dengan hari sebelumnya menjelang berakhirnya PPKM Darurat.112
 Misalnya di kota 

Semarang, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan 

pemerintah berdampak terhadap penurunan kasus Covid-19 di Kota Semarang.  

Jumlah kasus turun sekitar 50 persen dibanding sebelum penerapan PPKM darurat.113  

                                                             
110Candra  Yuri  Nuralam,  “Satgas  Covid-19:  PPKM  Darurat  Dibuat  Berdasarkan  Fakta”,  

medcom.id,    18  Juli  2021.    https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akWxVJqK-satgas-covid-
19-ppkm-darurat-dibuat-berdasarkan-fakta    (18  Agustus  2021). 

111CNBC  Indonesia  TV,  “Resmi!  Jokowi  Berlakukan  PPKM  Darurat  Mulai  3  Juli  2021”,  

CNBC  Indonesia,    01  Juli  2021.    https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701110650-8-
257361/resmi-jokowi-berlakukan-ppkm-darurat-mulai-3-juli-2021  (18  Agustus  2021). 

112Yuni  Astutik,  “Jelang  Akhir  PPKM  Darurat,  Kasus  Covid  Harian  Turun  ke  34.257”,  

CNBC  Indonesia,    19  Juli  2021.    https://www.cnbcindonesia.com/news/20210719161046-4-
262082/jelang-akhir-ppkm-darurat-kasus-covid-harian-turun-ke-34257  (18  Agustus  2021). 

113Kristadi,  “Dampak  PPKM,  Kasus  Covid-19  di  Kota  Semarang  Turun  50  Persen”,  

iNewsJateng.id,    02  Agustus  2021.    https://jateng.inews.id/berita/dampak-ppkm-kasus-covid-19-
di-kota-semarang-turun-50-persen  (18  Agustus  2021). 
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Selain di kota Semarang, DKI Jakarta juga mencatat penurunan kasus Covid 19,  

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berhasil menurunkan kasus Covid-19 di DKI 

Jakarta. ia mengatakan, bukti keberhasilan PPKM darurat lainnya adalah angka kasus 

aktif Covid-19 di Jakarta turun hampir 100.000 kasus dalam dua pekan. Setelah 

sempat berada di angka 113.000-an kasus aktif pada 16 Juli lalu, angka itu turun 

menjadi 17.859 kasus aktif pada 31 Juli 2021.114 

Dapat dipahami dari uraian data diatas bahwa penerapan PPKM akhirnya 

membuahkan hasil yang nyata. Hal tersebut dibuktikan dan dikuatkan dengan 

turunnya angka kasus Covid 19. Misalnya di kota Semarang dan DKI Jakarta, 

bahkan sampai turun 100.000 kasus dalam dua pekan, setelah sebelumnya pada 

angka 113.000-an kasus aktif dan turun menjadi 17.859 kasus aktif.   

Sebelumnya, PPKM darurat telah diberlakukan sejak Sabtu (3/7/2021). 

Awalnya PPKM darurat direncanakan selesai pada 20 Juli 2021, tetapi diperpanjang 

hingga 25 Juli 2021. PPKM kemudian berubah nama menjadi PPKM level 4, 3, dan 2.  

Pada Konferensi Pers PPKM,  16 Agustus 2021, pemerintah kembali memutuskan 

bahwa PPKM level 4, 3, dan 2 diperpanjang lagi sampai 23 Agustus 2021.115 Selama 

penerapan PPKM Level 4, dampak PPKM, kasus Covid-19 Turun 76 Persen. Kasus 

Covid 19 mengalami penurunan.  Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat  

                                                             
114Singgih  Wiryono,  “Anies  Paparkan  Bukti  PPKM  Darurat  di  Jakarta  Berhasil  Turunkan  

Kasus  Covid-19”,  Kompas.com,    01  Agustus  2021.    

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-
di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.    (18  Agustus  2021). 

115Anggara  Wikan  Prasetya,  “PPKM  Level  4,  3,  dan  2  Jawa-Bali  Diperpanjang  Lagi  

sampai  23  Agustus  2021”,    Kompas.com,    16  Agustus  2021.   

https://travel.kompas.com/read/2021/08/16/203204227/ppkm-level-4-3-dan-2-jawa-bali-
diperpanjang-lagi-sampai-23-agustus-2021    (18  Agustus  2021). 
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(PPKM) level 4 periode 7-16 Agustus disebut berdampak positif dalam penanganan 

covid-19. Salah satunya, menekan penambahan kasus positif korona.116 

Maka setelah melihat uraian diatas, dapat dipahami bahwa diperpanjang 

PPKM karena pemerintah melihat adanya penurunan angka kasus Covid 19 

selama PPKM. Maka pemerintah keliatannya memandang bahwa dengan 

penurunan atau menekan angka kasus Covid 19, hal tersebut dapat mengendalikan 

pandemi Covid 19 di Indonesia. Namun terlepas dari PPKM, upaya 

mengendalikan pandemi Covid 19 harus tetap digaungkan dengan melihat 

banyaknya korban jiwa. Hal tersebut dikuatkan dan dibuktikan dengan realita di 

lapangan menunjukkan angka yang peningkatannya sangat drastis periode 

Agustus 2020 sampai Agustus 2021. 

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid 19 tanggal 30 Agustus 

2020 bahwa jumlah kasus aktif sebanyak 40.525 ribu, penambahan kasus positif 

sebanyak 2.858 ribu, jumlah kasus sembuh sebanyak 124.185 ratus ribu, dan jumlah 

kasus meninggal sebanyak 7.343 ribu.117
 Sedangkan pada tanggal 08 Agustus 2021, 

jumlah kasus aktif sebanyak 474,233 ratus ribu, jumlah kasus positif sebanyak 

3,666,031 juta, jumlah kasus sembuh sebanyak 3,084,702 juta, dan jumlah kasus 

meninggal sebanyak 107,096 ratus ribu.118 

Tabel 1 

                                                             
116Kautsar  Widya  Prabowo,  “Dampak  PPKM,  Kasus  Covid-19  Turun  76  Persen”,    

medcom.id,    16  Agustus  2021.  https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/DkqXMmZb-dampak-
ppkm-kasus-covid-19-turun-76-persen    (18  Agustus  2021). 

117“Analisis  Data  Covid-19  di  Indonesia  Update  Per  30  Agustus  2020”  (Berita),    Satuan  

Tugas  Penanganan  Covid  19,  30  Agustus  2020. 
118“Analisis  Data  Covid-19  di  Indonesia  Update  Per  08  Agustus  2021”  (Berita),    Satuan  

Tugas  Penanganan  Covid  19,  08  Agustus  2021. 
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Jumlah dan Persentase Kasus Aktif di Tingkat Nasional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Data Covid-19 di Indonesia Update Per 08 Agustus 2021 

 

Tabel 2 

Jumlah Kematian Bulanan dan % Angka Kematian di Tingkat Nasional 
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Sumber: Analisis Data Covid-19 di Indonesia Update Per 08 Agustus 2021 

Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan prioritas masyarakat 

di masa pandemi Covid-19 saat ini antara memperbaiki kondisi ekonomi dan 

kesehatan. Namun mayoritas masyarakat lebih memprioritaskan masalah 

perekonomian dibandingkan kesehatan. Hasilnya, pada bulan Juli 2020 masyarakat 

yang setuju lebih memprioritaskan kesehatan sebanyak 45 persen. Sementara, yang 

lebih memprioritaskan masalah perekonomian 47.9 persen. Berikutnya, pada bulan 

September 2020 masyarakat yang setuju lebih memprioritaskan kesehatan meningkat  

sebanyak 60.5 persen. Sementara, yang lebih memprioritaskan masalah 

perekonomian menurun 36.0 persen. Sedangkan, di bulan Juni 2021 masyarakat yang 

setuju lebih memprioritaskan kesehatan sebanyak 46.2 persen. Hasil itu tersalip 

dengan masyarakat yang lebih setuju memprioritaskan masalah perekonomian 

sebanyak 50.7 persen.119 

Dapat dipahami dari uraian data diatas bahwa prioritas sebagian besar 

masyarakat pada tahun 2020 adalah kesehatan bukan ekonomi. Namun pada tahun 

2021 prioritas sebagian besar masyarakat adalah ekonomi bukan kesehatan. Hal 

tersebut wajar, karena secara logika, sulit mendapatkan fasilitas dan pelayanan 

kesehatan jika ekonomi memburuk. Namun bukan berarti mengabaikan kebutuhan 

                                                             
119Liputan  6.com,  “LSI  :  Masyarakat  Lebih  Prioritaskan  Ekonomi  daripada  Kesehatan  di  

Masa  PPKM”,    Liputan6.com,    19  Juli  2021.  https://www.liputan6.com/news/read/4610296/lsi-
masyarakat-lebih-prioritaskan-ekonomi-daripada-kesehatan-di-masa-ppkm    (18  Agustus  2021). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
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akan kesehatan. Akan lebih bijaknya jika memprioritaskan kedua-duanya. 

Meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan kesehatan, karena tidak 

mungkin ekonomi juga akan terkuras jika kesehatan terganggu. 

 

4. Pendidikan  

UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi 

covid-19. Dari jumlah tersebut 75 persen di antaranya tak bisa lagi melanjutkan 

pendidikan karena masalah biaya. Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini 

mengatakan hal tersebut terjadi karena orang tua siswa banyak yang kehilangan 

pendapatan dan pekerjaan sejak virus corona masuk ke Indonesia.120 Komisioner 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyebut, jumlah anak 

putus sekolah cukup tinggi selama pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Retno 

berdasarkan hasil pemantauan KPAI di berbagai daerah.  KPAI justru menemukan 

data-data lapangan yang menunjukan angka putus sekolah cukup tinggi,  terutama 

menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.121 

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa aspek pendidikan di Indonesia 

sangat terganggu dengan keberadaan Covid 19, akibatnya bahkan sebanyak 75 

persen ada yang terpaksa harus putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan 

karena masalah biaya dan muaranya pada banyaknya orang tua siswa yang 

                                                             
120CNN  Indonesia,  “UNICEF  Sebut  938  Anak  RI  Putus  Sekolah  karena  Corona”,    CNN  

Indonesia,    24  Desember  2020.  https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20201223125954-532-
585616/unicef-sebut-938-anak-ri-putus-sekolah-karena-corona  (18  Agustus  2021). 

121Sania  Mashabi,  “KPAI:  Angka  Putus  Sekolah  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Cukup  

Tinggi”,    Kompas.com,    06  Maret  2021.  

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/06/12561341/kpai-angka-putus-sekolah-pada-masa-
pandemi-covid-19-cukup-tinggi    (18  Agustus  2021). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
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kehilangan pendapatan dan pekerjaan sejak masuknya Covid 19 di Indonesia.  Hal 

tersebut diperkuat dengan data-data lapangan yang menunjukkan angka putus 

sekolah yang cukup tinggi, utamanya menimpa anak-anak yang berasal dari 

keluarga miskin. 

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa Pada tahun ajaran 

2017/2018 angka putus Sekolah Dasar sebesar 0,13 %, Pada tahun ajaran 2018/2019 

sebesar 0,13 %, dan Pada tahun ajaran 2019/ sebesar 0,24 %. Pada tahun ajaran 

2018/2019 angka putus Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,28 % dan Pada tahun 

ajaran 2019/2020 sebesar 0,39 %.  Pada tahun ajaran 2018/2019 angka putus Sekolah 

Menengah Atas sebesar 0,33 % dan Pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 0,55 %. Pada 

tahun ajaran 2018/2019 angka putus Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 0,52 % dan 

Pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 0,65 % .122
  

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa pandemi Covid 19 sangat 

mempengaruhi atau berdampak pada aspek pendidikan di Indonesia. Hal tersebut 

dikuatkan dan dibuktikan dengan melihat angka persentase putus sekolah, mulai dari 

SD, SMP, SMA, dan SMK, pada tahun ajaran 2019/2020 seluruhnya mengalami 

kenaikan/lonjakan daripada tahun ajaran sebelumnya.  

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal di kehidupan manusia, salah 

satunya di bidang pendidikan. Sebab, proses belajar-mengajar dilakukan secara jarak 

jauh atau virtual. Para murid pun harus menanggung risiko learning loss atau 

menurunnya kompetensi belajar. Selain itu, risiko lainnya adalah ancaman putus 

sekolah yang menghantui para peserta didik. Pada Desember 2020, UNICEF 

                                                             
122Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  2020  (Jakarta:  Badan  

Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,  2020),  h.  129 
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menemukan bahwa 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID-

19.123
 Bahkan, 75% di antaranya tak bisa melanjutkan sekolahnya.  "Dengan 

banyaknya orang tua kehilangan penghasilan dan pekerjaan, saya khawatir angka 

anak tidak sekolah dapat meningkat secara signifikan setelah pandemi." Hal ini juga 

diungkapkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang 

Pendidikan, Retno Listyarti. Menurutnya, berdasarkan data KPAI sejak awal pandemi 

COVID-19 hingga Februari 2021 sudah lebih dari 150 anak putus sekolah karena  

menikah dan bekerja.124 

Setelah memperhatikan uraian data diatas, dapat dipahami bahwa tidak 

sedikit jumlah anak sekolah yang menjadi korban pandemi. Hal tersebut dikuatkan 

dengan tingginya angka putus sekolah karena banyaknya orang tua yang 

kehilangan penghasilan dan pekerjaan, serta anak sekolah yang putus sekolah 

karena menikah dan bekerja. Hal tersebut berpotensi besar menambah angka 

pengangguran yang saat ini menjadi masalah sebelum pandemi hadir di Indonesia. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang 

Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan ada 246 pengaduan, baik dari siswa maupun 

dari orangtua. Keluhan rata-rata terkait dengan kuota data, tugas yang menumpuk,  

hingga tidak adanya perangkat gawai yang memadai untuk belajar online. Keluhan 

diperoleh KPAI dari survei terhadap penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan 

1.700 responden, mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) sampai 

                                                             
123CNN  Indonesia,  “UNICEF  Sebut  938  Anak  RI  Putus  Sekolah  karena  Corona”,    CNN  

Indonesia,    24  Desember  2020.  https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20201223125954-532-
585616/unicef-sebut-938-anak-ri-putus-sekolah-karena-corona  (18  Agustus  2021). 

124Puti  Yasmin,  “Murid  Putus  Sekolah  karena  Pandemi  COVID-19:  Menikah  dan  

Bekerja”,    detik.com,    05  Maret  2021.  https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5482997/murid-putus-
sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-bekerja    (18  Agustus  2021). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
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SMA/sederajat di 20 provinsi dan 54 kabupaten/kota.125 Realita lain sebagai cerita 

dari Pendidikan pada masa pandemi Covid 19, misalnya insiden pencurian HP oleh 

seorang ayah untuk kepentingan belajar online anaknya.126
 Realita lainnya adalah 

pencurian laptop oleh seorang ayah, demi belajar daring anaknya.127 

Maka dapat dipahami dari uraian diatas bahwa keberadaan Covid 19 di 

Indonesia, memaksa diadakan atau diselenggarakannya Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) mulai dari jenjang TK sampai SMA dan bahkan perguruan tinggi. Banyak 

realita yang memalukan dan memilukan perihal pelaksanaan PJJ di tengah 

pandemi. Mulai dari kouta yang habis, perangkat Smartphone/Gawai yang tidak 

memadai dan bahkan sampai berbuntut pada pencurian HP dan bahkan laptop oleh 

seorang ayah demi kepentingan belajar daring anaknya. Deretan realita  tersebut 

menguatkan dan membuktikan bahwa begitu krisisnya keadaan pendidikan di 

Indonesia saat ini. 

Diantara data terpenting terkait empat aspek kehidupan diatas adalah tingkat 

kemiskinan. Karena kemiskinan dapat mempengaruhi empat aspek tersebut, yaitu 

aspek pangan, pekerjaan/pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan 

pada saat pandemi Covid 19 di Indonesia mengalami peningkatan atau lonjakan 

                                                             
125Maria  Fatima  Bona,  “Satu  Bulan  Belajar  Online,  72,8%  Siswa  Mengeluh  Penumpukan  

Tugas”,    suara.com,    27  April  2020.  https://www.beritasatu.com/nasional/625917/satu-bulan-
belajar-online-728-siswa-mengeluh-penumpukan-tugas    (18  Agustus  2021). 

126Firman  Wijaksana  dan  Ifa  Nabila,  “Ayah  yang  Curi  HP  untuk  Anak  Belajar  Online  

Menangis,  Istri  Mensos  Juliari  Batubara  Beri  HP  &  Laptop”,    Tribunnews.com,  03  September  

2020.  https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/03/ayah-yang-curi-hp-untuk-anak-belajar-
online-menangis-istri-mensos-juliari-batubara-beri-hp-laptop    (18  Agustus  2021). 

127Alam  Islam,  “Sedih!  Bapak  Curi  Laptop  Demi  Anak  Belajar  Daring”,    RADAR  

LAMPUNG  Online,  22  Juli    2020.    https://radarlampung.co.id/sedih-bapak-curi-laptop-demi-anak-
belajar-daring/    (18  Agustus  2021). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
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secara drastis. Hal tersebut dikuatkan dan dibuktikan dengan data Badan Pusat 

Statistik Indonesia tahun 2020/2021. 

 Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa sejak tahun 2015, tingkat 

kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan penduduk 

berhasil ditekan pada level satu digit  di tahun 2018. Tingkat kemiskinan penduduk 

Indonesia September 2019 adalah 9,22 % setara dengan 24,79 juta jiwa. Dalam kurun 

waktu  4 tahun , 3,72 juta jiwa telah keluar dari garis kemiskinan.128
 Pada September 

2020, penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bertambah sebanyak 2,76 juta 

orang dibanding September 2019.  Pada tahun 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa.  

Kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 

2019. Namun, kegiatan ekonomi yang terhambat akibat pandemi Covid-19 

berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin di tahun 2020.129 

Masa pandemi Covid 19, dapat dipahami sebagai situasi yang berbeda dengan 

pra pandemi, dengan masa sulit yang dihadapi. Khususnya masa sulit yang dihadapi 

oleh masyarakat yang terdampak secara langsung. Misalnya masyarakat yang  

kekurangan penghasilan dan bahkan kehilangan pendapatan atau dapat dikatakan 

kehilangan pekerjaan. Pada masa pandemi ini, masyarakat dituntut menjaga 

kesehatan. Namun kembali lagi,  tidak hanya kemampuan moril, akan tetapi materil 

juga telah menjadi kebutuhan. Bagaimana mungkin bisa menjaga kesehatan, jika 

kehidupan tidak layak, makanan dan minuman yang bergizi sulit dirasakan bagi 

mereka, masyarakat bawah. Masyarakat bawah yang harus menjalani isolasi mandiri,  

                                                             
128Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Statistik  Indonesia  dalam  Infografis  2020  (Jakarta:  

Badan  Pusat  Statistik,  2020),  h.  22 
129Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Statistik  Indonesia  dalam  Infografis  2021  (Jakarta:  

Badan  Pusat  Statistik,  2021),  h.  20 
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lambat atau cepat menunggu bantuan pemerintah yang tidak dapat dijamin cepat 

disalurkan.  

Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah 

melanda negeri ini tidak terulang kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak 

hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian bangsa  

ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan bermasyarakat  

bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah satu pilar tersebut. Di 

Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam kegiatan kedermawanan yang 

dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai kegiatan filantropi yang dipengaruhi 

oleh Islam.130 Berbagai carapun diterapkan pemerintah dan sampai kepada instruksi 

Menteri Agama Republik Indonesia agar dipercepatnya pengumpulan dan 

penyaluran zakat sebelum masa haul.131
 Zakat menjadi bagian yang menjadi sasaran 

pemerintah untuk digodok atau digalakkan. Mungkin karena zakat sebagai potensi 

Filantropi terbesar di Indonesia dan tentunya untuk mengatasi krisis moneter negeri 

ini. Mengingat Indonesia masih dalam krisis moneter.132
 Filantropi atau 

kedermawanan sebagai bentuk solidaritas sosial ekonomi hadir sebagai solusi dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.133
  

                                                             
130Amelia  Fauzia,    Filontropi  Islam:  Sejarah  Dan  Kontestasi  Masyarakat  Sipil  Dan  

Negara  Di  Indonesia  (Cet.  I,:  Yogyakarta:  Gading  Publishing,  2016),  h.  21 
131Tim  Hikmah  detikcom,  “Pandemi  Corona,  Menag  Minta  Pengumpulan  dan  Distribusi  

Zakat  Dipercepat”,  detiknews,  6  April  2020.  https://news.detik.com/berita/d-4967029/pandemi-
corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat  (8  Juli  2020). 

132Atikah  Umiyani,  “Mantan  Menteri  BUMN  Beberkan  Persamaan  Krisis  COVID-19  

dengan  Krisis  1998”,  Akurat.co,  19  Mei  2020.  https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-
menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998  (3  Juli  2020). 

133Muh  Ruslan  Abdulah,  “Kekuatan  Filantropi  di  Tengah  Wabah  Covid-19  di  Bulan  

Ramadhan”,  Tribun-Timur.com,  12  Mei  2020.  

https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-
bulan-ramadhan?page=4  (3  Juli  2020). 
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Maka dapat dipahami bahwa zakat sebagai potensi filantropi terbesar di 

Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Maka dalam 

rangka mengatasi krisis moneter, apalagi pada saat pandemi Covid 19 saat ini. 

Filantropi menjadi solusi alternatif. Sehingga wajar jika zakat digalakkan dan 

bahkan menteri agama republik Indonesia sampai menginstruksikan untuk 

dipercepat pengumpulan dan penyalurannya sebelum masa haul dan selain itu ada 

masalah lain yang mendorong untuk reformulasi haul zakat di masa pandemi 

dalam tinjauan empat mazhab,  yaitu paradigma masyarakat yang rancu atau 

keliru mengenai konsep haul zakat, khususnya di masa pandemi Covid 19. 

Diantaranya, yaitu sebagian masyarakat menganggap haul sesuai satu tahun 

kalender Masehi, memahami pembayaran zakat harus mutlak mengikuti haul 

selama satu tahun penuh, menggabungkan pembayaran zakat harta dan fitrah pada 

bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan sebagai patron haul zakat, dan mulai 

menghitung haul zakat pada saat mulai berdagang atau hari pertama berdagang. 



 
 

76 
 

BAB III 

ANALISIS HAUL DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB 

A. Haul Zakat dalam Perspektif Empat Mazhab 

Haul zakat merupakan salah satu syarat wajib zakat dan ini merupakan 

konsensus ulama atau ijmak. Namun dalam haul terdapat beberapa perspektif  atau 

lebih jelasnya bisa dikatakan ada perbedaan sekitar haul, sebagaimana dalam kitab al-

Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, sebagai berikut. 

أثنائهفقال في بقي سواء الحول، طرفي في كاملًا النصاب كون يشترط الحنفية:
كاملًاأملا،فإذاملكإنساننصاباًفيبدءالحول،ثماستمركاملًالنهايةالحول،

فيالأثناء،أويذهبكلهفيأثناءال عام،وجبتالزكاة،منغيرأنينقطعتماماً
وتجبأيضاًإننقصفيأثناءالحول،ثمتمفيآخره؛فنقصانالنصابفيالحول

 لايضرإنكملفيطرفيه.
والمستفادولوبهبةأوإرثفيوسطالحوليضمإلىأصلالمال،وتجبفيه

الزكاة؛لأنهيعسرمراعاةوضبطالحوللكلمستفاد،وفيذلكحرجلاسيماإذا
النصابدراهموهوصاحبغلةيستفيدكليومدرهماًأودرهمين،والحولماكان

 شرطإلاتيسيراًللمزكي.
وحولانالحولشرطفيغيرزكاةالزرعوالثمار،أمافيهمافتجبالزكاةعندظهور

 الثمرةوالأمنعليهامنالفسادإذابلغتحداًينتفعبها،وإنلميستحقالحصاد.
 

الكية:حولانالحولشرطفيالعين)الذهبوالفضة(والتجارة،والأنعام،الموقال
وليسبشرطفيالمعدنوالركازوالحرث)الزرعوالثمار(،وإنماتجبفيذلكبطيبه

 ولولميحلالحول.
أو هبة من كان فإن الحيوان: من ماتجدد غير الحول أثناء في المستفاد المال أما

غيرذلك،لمتجبعليهزكاةحتىيحولعليهالحول.وإنميراث،أومنبيعأو
كانربحمالأوتجارة،زكاةلحولأصله،سواءأكانالأصلنصاباً،أمدونهإذا
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أتمنصاباًبربحه؛لأنربحالمالمضمومإلىأصله،فإذانقصالنصابمنالذهب
زكاة،وخلاصةالقاعدةأوالفضةفيأثناءالحولثمربحفيهأواتجرفربح،وجبتال

حول الأنعام نسل حول وكذلك أصله، حول المال ربح حول أن عندهم:
ويشترطأيضاًمجيءالساعيمعالحولفيالماشية،فلاتجبالزكاةفيهاالأمهات

 قبلمجيئه.
 

الشافعية:مثلالمالكية:حولانالحولشرطفيزكاةالأثمان)النقود(وعروضوقال
وا مضيالتجارة ويشترط والركاز. والمعادن والزرع الثمار في بشرط وليس لماشية،

حولكاملمتوال،فلونقصالنصابفيأثناءالحولولولحظةلمتجبالزكاةإلا
فيزكىعلىحول فيتبعالأمهاتفيالحولوإلافيربحالتجارة فينتاجالماشية،

لكأثناءالحولبمعاوضةأوغيرهاأصلهإذاكانالأصلنصاباً،فمتىتخللزوالالم
كالبيعوالهبة،استأنفالحول،وإذاكانالنصابكاملًافيبدءالحولثمنقصفي

 أثنائه،ثمكملبعدذلك،لمتجبالزكاةإلامضيحولكاملمنيومالتمام.
لاوأماالمستفادفيأثناءالحولبالبيعأوالهبةأوالإرثأوالوقتونحوهاممايستفاد

وربح النتاج غير في أي الأصل عن مستقل جديد حول فله المال، نفس من
في عنده ولايجمعإلىما الملك، الحوللتجدد فيستأنفله تقدم، كما التجارة

 الحول.
بقصد ويكره،وقيل:يحرموعليهكثيرونأنيزيلملكهعماتجبالزكاةفيعينه

 رفعوجوبالزكاة؛لأنهفرارمنالقربة.
 

والمواشيوقال والفضة( )الذهب الأثمان زكاة في الحول حولان يشترط الحنابلة:
وعروضالتجارة،ولايشترطفيغيرهامنالثماروالزروعوالمعادنوالركاز.والمعتبر

يومأوساعات.وجودالنصابفيجميعالحول،ولايضرالنقصاليسيركنصف
الحولوجب نقصالنصابفيأثناء بدءحولجديدإلافيالنتاجوأرباحفلو

تبعلهومتولدةمنه،والأرباحتكثروتتكرر التجارة،فإنهاتضمإلىأصلها؛هأنها
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به، يشعر ولا يوجد وقد النتاج، وكذلك ضبطها، ويعسر والساعات، الأيام في
 فالمشقةأتملكثرةتكرره.

ونتاجالسائمةبالبيعأوالهبةأماالمستفادفيأثناءالحولمنغيرربحمالالتجارة
أوالميراثأوالاغتنامونحوذلك،فلهحولمستقل،لاتجبزكاتهإلابمضيحول
دون فهو شق فإن له، حول ضبط يشق فلا يتكرر، ولا يندر لأنه عليه، تام

 المشقةفيالنتاجوالأرباح،فيمتنعقياسهعليها.
 

عل متفق شرط الحول حولان إن التجارةوالخلاصة: وأرباح الماشية نتاج وأن يه،
تضمإلىأصلالنصاببالاتفاق،أماالمستفادفيأثناءالحولمنجنسالمالغير

عند معه ويزكى إليه فيضم والأرباح ودفعاًالنتاج المزكي، على تيسيراً الحنفية،
للمشقةوالعسرعنه،إذيعسرحسابالحوللكلمستفاد،والحولماشرطإلا

 تيسيراًعلىالناسفيإخراجالزكاة.
ولتجدد مقتضىالعدل، لأنه ويحسبلكلمستفادحولجديدعندالجمهور،
به بدئ الذي الأصلي المال جنس منغير كالمستفاد الحول له فيشترط الملك،

 1,النصاب
Maksudnya: 
Ḥanafiyyah mengatakan, kondisi satu nisab itu dipersyaratkan sempurna pada 

kedua ujung tahun (awal dan akhir tahun), baik pada tengah-tengahnya masih 

sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu nisab di awal tahun 

kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus 

kesempurnaannya pada tengah-tengah Atau semuanya hilang pada tengah-
tengah tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang pada 

tengah-tengah tahun, kemudian genap satu nisab, maka kekurangan satu nisab 

itu dalam genap tahun tidak berpengaruh merusak jika sempurna nisab pada 

kedua ujungnya (tahun). 
Barang yang diperoleh meskipun dengan hibah atau warisan pada tengah 

tahun digabungkan kepada harta pokok. Wajib zakat di dalamnya, karena sulit 

menjaga dan membatasi kegenapan satu tahun untuk setiap barang yang 

diperoleh. Di dalamnya ada kesulitan, lebih-lebih nisabnya berupa Dirham, 

sementara ada orang yang mempunyai penghasilan yang diperoleh setiap hari 

satu atau dua Dirham. Genapnya satu tahun tidak dipersyaratkan kecuali demi 

memudahkan orang yang berzakat. 
Genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat selain hasil pertanian dan buah-
buahan. Adapun mengenai kedua jenis tersebut, maka zakat wajib ketika telah 

                                                             
1Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,  al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  3,    h.  1803. 
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tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang dapat 

dimanfaatkan, meskipun belum dapat dipanen. 
Malikiyyah mengatakan, genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat 

pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak. Bukan 

syarat untuk bahan tambang, barang temuan, dan hasil pertanian (hasil 

pertanian dan buah-buahan). Pada jenis-jenis tersebut, wajib zakat ketika 

sudah terlihat baik/layak meskipun belum genap satu tahun. 
Adapun harta yang diperoleh pada tengah-tengah tahun selain hewan yang ada 

kemudian, jika harta itu dari hibah, warisan, jual beli, atau lainnya, maka tidak 

wajib zakat sampai genap satu tahun. Jika harta itu berupa keuntungan harta 

atau perniagaan, maka asalnya satu tahun, baik yang asalnya satu nisab atau 

kurang. Jika orang itu menyempurnakan satu nisab dengan keuntungannya, 

karena keuntungan harta digabungkan dengan harta asli. Jika nisab emas atau 

perak berkurang pada tengah-tengah tahun, kemudian orang itu mendapatkan 

keuntungan pada saat itu atau mendapatkan keuntungan dari perdagangan, 

maka wajib zakat. Ringkasan kaidah menurut mereka (Malikiyyah) adalah 

bahwa kegenapan satu tahun keuntungan harta adalah seperti kegenapan satu 

tahun barang asli. Demikian juga kegenapan satu tahun anak-anak hewan 

ternak adalah seperti kegenapan satu tahun induk-induknya. 
Dipersyaratkan juga datangnya pemungut zakat pada hewan ternak 

bersamaan dengan haul (genapnya satu tahun). Olehnya itu, tidak wajib zakat 

pada jenis-jenis tersebut sebelum si pemungut zakat datang.  
Syafi’iyyah mengatakan sebagaimana (pendapat) Malikiyyah, bahwa 

genapnya satu tahun adalah syarat zakat emas dan perak, barang-barang 

dagangan, dan hewan ternak.  Hal ini tidak menjadi syarat untuk buah-buahan, 

hasil pertanian, barang tambang, dan peninggalan kuno. Dipersyaratkan 

langsung sempurna satu tahun terus-menerus. Kalau nisab berkurang pada 

tengah-tengah tahun meskipun sekejap, maka tidak wajib zakat kecuali dalam 

hasil hewan ternak. Hasil hewan ternak mengikuti induk dalam hal kegenapan 

satu tahun dan kecuali juga dalam keuntungan dagang. Pemilik harta 

menzakatkan sesuai dengan kegenapan satu tahun, jika asal barang itu satu 

nisab. Ketika hilangnya kepemilikan terdapat pada tengah-tengah tahun 

karena transaksi atau lainnya seperti jual-beli dan hibah, maka kegenapan satu 

tahun dihitung lagi. Jika nisab itu genap pada permulaan tahun kemudian 

berkurang pada pertengahan tahun, kemudian genap pada akhir tahun, maka 

tidak wajib zakat kecuali berlangsungnya kegenapan satu tahun semenjak 

terpenuhinya nisab. 
Adapun barang yang diperoleh pada tengah-tengah tahun karena jual-beli, 

hibah, warisan, wakaf, dan sejenisnya, yakni semua hasil bukan barang itu 

sendiri, maka barang yang diperoleh itu mempunyai kegenapan tahun 

tersendiri dari barang asli. Artinya selain hasil dan keuntungan dagang 

sebagaimana telah dijelaskan, maka kegenapan tahun dimulai karena adanya 

kepemilikan barang baru dan tidak digabungkan dengan apa yang ada di 

tangan pemilik harta dalam hal kegenapan satu tahun.  
Dimakruhkan, ada pendapat yang mengatakan haram, ini banyak dilakukan-
seseorang menghilangkan kepemilikannya terhadap barang wajib zakat 

dengan tujuan menghilangkan kewajiban zakat. Karena ini adalah pelarian 

dari ibadah.  
Hanabilah mengatakan, dipersyaratkan genap satu tahun dalam zakat emas, 

perak, hewan ternak, barang-barang dagangan. Jenis-jenis lain seperti buah-
buahan, hasil pertanian, barang tambang, peninggalan kuno tidak 

dipersyaratkan genapnya satu tahun. Yang dijadikan pertimbangan adalah 

adanya nisab pada keseluruhan tahun. Tidak apa-apa kekurangan sedikit 
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seperti satu hari atau beberapa jam. Kalau saja nisab berkurang pada tengah-
tengah tahun, maka harus memulai penggenapan tahun baru kecuali pada hasil 

atau keuntungan perdagangan. Maka digabungkan dengan harta pokok. 

Karena hasil dan keuntungan itu mengikut pada harta pokok dan muncul dari 

harta pokok. Keuntungan-keuntungan menjadi banyak dan berulang dari hari 

ke hari dan dari jam ke jam, sulit untuk dibatasi. Demikian juga hasil dari harta 

pokok. Kadang-kadang ada dan tidak bisa dirasakan. Maka kesulitan menjadi 

lebih lengkap karena banyak berulang.  
Adapun harta yang diperoleh pada tengah-tengah tahun selain keuntungan 

harta perdagangan dan hasil hewan ternak dengan cara jual beli, hibah, 

warisan, ghanimah, dan sejenisnya, maka mempunyai ketentuan tahun 

tersendiri, tidak wajib dizakati kecuali setelah berlalu satu tahun. Karena hal 

ini jarang terjadi dan tidak terulang. Maka tidak sulit membatasinya tahunnya. 

Jika ada kesulitan, maka itu lebih rendah daripada kesulitan pada hasil dan 

keuntungan. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa diqiyaskan.\ 
Kesimpulannya, genapnya satu tahun adalah syarat yang disepakati dan 

bahwasanya hasil hewan ternak, keuntungan-keuntungan perdagangan 

digabung dengan pokok nisab berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun harta 

yang diperoleh pada tengah-tengah tahun dari jenis harta selain hasil dan 

keuntungan, maka digabungkan dengan pokok nisab dan dizakatkan bersama 

menurut Hanafiyyah, demi memudahkan orang yang berzakat dan 

mengantisipasi kesusahan dan kesulitan. Karena sulit menghitung kegenapan 

satu tahun untuk setiap harta yang diperoleh. Kegenapan satu tahun tidak 

dipersyaratkan kecuali untuk mempermudah orang dalam mengeluarkan 

zakat. Menurut mayoritas ulama, setiap harta yang diperoleh dihitung haul 

baru. Karena itu adalah yang dikehendaki keadilan dan karena kepemilikan 

baru. Maka dipersyaratkan haul seperti barang yang diperoleh dari jenis selain 

harta pokok yang mana nisab dimulai.   

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa genapnya satu tahun 

adalah syarat yang disepakati dan bahwasanya hasil hewan ternak, keuntungan-

keuntungan perdagangan digabung dengan pokok nisab berdasarkan kesepakatan 

ulama. Adapun harta yang diperoleh pada tengah-tengah tahun dari jenis harta selain 

hasil dan keuntungan, maka digabungkan dengan pokok nisab dan dizakatkan 

bersama menurut Hanafiyyah, demi memudahkan orang yang berzakat dan 

mengantisipasi kesusahan dan kesulitan. Karena sulit menghitung kegenapan satu 

tahun untuk setiap harta yang diperoleh. Kegenapan satu tahun tidak dipersyaratkan 

kecuali untuk mempermudah orang dalam mengeluarkan zakat. Menurut mayoritas 

ulama, setiap harta yang diperoleh dihitung haul baru. Karena itu adalah yang 

dikehendaki keadilan dan karena kepemilikan baru. Maka dipersyaratkan haul seperti 

barang yang diperoleh dari jenis selain harta pokok yang mana nisab dimulai.  
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Berkaitan dengan haul, yaitu hukum berkurangnya nisab pada pertengahan 

haul. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaītiyyah, sebagai berikut. 

مِنْغَيْرِ-نَفِيَّةِمَذْهَبُالْجمُْهُورِمِنَالْمَالِكِيَّةِوَالشَّافِعِيَّةِوَالْحنََابلَِةِوَزفَُ رَمِنَالحَْ-4
يعِفيالنِ صَابِوُجُودُالزَّكَاةِوُجُوبِفييشُْتَ رَطُأنََّهُ-عُرُوضِالتِ جَارَةِ فَإِنْالحَْوْل،جمَِ

 الحَْوْل.انْ قَطَعَالحَْوْلأثَْ نَاءِفينَ قَصَ
 عُرُوضِفيأمََّا فينَ قَصَفَإِنْالتِ جَارَةِ الحَْوْلأثَْ نَاءِ وَفيالْحنََابلَِةِ،عِنْدَالحَْوْلانْ قَطَعَ
 الشَّافِعِيَّةِ.عِنْدَقَ وْلٍ
وَلَا قَطِعُ عِنْدَيَ ن ْ الْمَالِكِيَّةِ افِعِيَّةِ فيوَالشَّ بلَالَأظْهَرِ الْحنََفِيَّةِ مِنَ عِنْدَهُمْ،وَقَ وْلزفَُ رَ

 وُجُودُالنِ صَابِفيآخِرِالحَْوْلفَ قَطْ،الشَّرْطُ
عُرُوضِ كَغَيْرِ الحَْوْل، طَرَفَا الْمُعْتَ بَ رَ إِنَّ التِ جَارَةِ: ثََلِثٌفيعُرُوضِ قَ وْلٌ افِعِيَّةِ وَللِشَّ

نَ هُمَا   التِ جَارَةِ.وَلَايُ عْتَ بَ رُمَابَ ي ْ
ال انْ تَ قَصَ نِ صَابِ،فيوَقَالالْحنََفِيَّةُ:يشُْتَ رَطُوُجُودُ لَوِ أَوَّلالحَْوْلوَفيآخِرهِِ،حَتىَّ

النِ صَابُفيأثَْ نَاءِالحَْوْلثُمَّكَمُلفيآخِرهِِتجَِبُالزَّكَاةُ،سَوَاءٌأَكَانَمِنَالسَّوَائمِِأَوْ
إِذَاهَلَكَ مَالالتِ جَارَةِ.أمََّا هَبِ،وَالْفِضَّةِ،أوَْ الذَّ قَطِعُمِنَ الحَْوْل،يَ ن ْ فيأثَْ نَاءِ كُلُّهُ

 الحَْوْلعِنْدَالجَْمِيعِ
2. 

Maksudnya: 
Mazhab Jumhur dari kalangan Mālikiyyah, Syāfi’iyyah, Ḥanābilah, dan Zufar 

dari kalangan Ḥanafiyyah-bahwa jenis selain barang-barang dagangan 

dipersyaratkan dalam kewajiban zakatnya yaitu wujud atau keberadaan nisab 

sepanjang haul, awal, tengah, dan bagian akhirnya. Maka apabila nisab 

berkurang pada pertengahan berjalannya haul, maka haul dianggap terputus 

(dianggap tidak wajib zakat). 
Adapun pada barang-barang dagangan, jika nisab berkurang pada 

pertengahan berjalannya haul, maka haul (dianggap terputus) menurut  

Ḥanābilah dan salah satu pendapat dari kalangan Syāfi’iyyah. Haul (dianggap) 

tidak terputus menurut kalangan Mālikiyyah, Syāfi’iyyah (pendapat) popular 

diantara mereka, dan pendapat menurut Zufar dari kalangan Ḥanafiyyah, 

bahkan syaratnya adalah keberadaan/wujud nisab pada akhir haul saja. 
Pendapat yang ketiga dari kalangan Syāfi’iyyah perihal barang-barang 

dagangan, sesungguhnya yang dianggap (perihal nisab yang berkurang pada 

pertengahan haul) pada kedua ujung haul (yaitu awal dan akhir haul), seperti 

halnya dengan jenis objek zakat selain barang-barang dagangan. Tidak 

                                                             
2
Wizārah  al-Auqāf    Wa  al-Syuūn  al-Islāmiyyah  al-Kuwaīt,  al-Mausu’ah  al-Fiqhiyyah  al-

Kuwaītiyyah,  Juz  18, h.  254-255. 
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dianggap/berlaku apa yang berada diantara dua ujung haul (awal dan akhir 

tahun). 
Kalangan Ḥanafiyyah berkata: Dipersyaratkan keberadaan/wujud nisab pada 

awal dan akhir haul, sehingga jika nisab berkurang pada pertengahan haul 

kemudian sempurna pada akhir haul, maka diwajibkan zakat. Sama halnya 

pada hewan ternak, atau emas, dan perak, dan atau harta (hasil) perdagangan. 

Adapun apabila nisab habis secara keseluruhan pada pertengahan haul, maka 

haul dianggap tidak berlaku secara keseluruhan.      

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa terdapat 

perbedaan pendapat mengenai nisab yang berkurang pada pertengahan haul. Mulai 

dari yang mensyaratkan haul pada awal, pertengahan, dan akhir, sampai pada 

pendapat yang mensyaratkan akhir dari haul saja. Namun yang menjadi titik temu 

pada keseluruhan pendapat adalah nisab yang habis secara keseluruhan, maka haul 

dianggap terputus dan kewajiban zakat dianggap gugur. 

Pada kitab Durar Al-Hukkām Syarḥ Gurar al-Ahkām dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

الْمَالِ( )بثَِمَنِيَّةِ الحَْوْلُ حَوْلَانِ أَيْ )الحَْوْلَانِ( أدََائِهَا وُجُوبِ وَشَرْطُ أَيْ )وَشَرْطهُُ(
نيَِّةِ أوَْ السَّوَائمِِ )أَوْ نََنِيِر وَالدَّ رَاهِمِ لَمْكَالدَّ الْأَشْيَاءُ هَذِهِ توُجَدْ لمَْ مَا إذَا التِ جَارَةِ(

i .يَ تَ وَجَّهْالخِْطاَبُفَلَايََْثَمُبِالت َّرْكِ
3 

Maksudnya: 
(dan syaratnya) yaitu syarat kewajiban pelaksanaan zakat dengan 2 haul/tahun 

(mata uang) seperti Dirham dan Dinar (atau hewan-hewan ternak atau  jenis 

hasil yang diniatkan untuk perdagangan. Apabila semua objek zakat tersebut 

tidak ditemui, maka titah Allah belum mengarah (kepada si pemilik harta) 

maka dia tidak berdosa dengan meninggalkan (penyerahan harta zakat). . 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa ada 3 macam objek zakat yang 

dipersyaratkan haul, yaitu hewan ternak, mata uang, yaitu emas dan perak, dan 

nilai/hasil barang-barang dagangan. Adapun macam yang lainnya yaitu hasil 

                                                             
3
Muḥammad  bin  Fāramuz    bin  ‘Alī,  Durar  Al-Hukkām  Syarḥ  Gurar  al-Ahkām,  Juz  1 (t.t.:  

Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah,  t.th.),   h.  174. 
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pertanian, buah-buahan, dan hasil tambang adalah objek zakat yang tidak 

dipersyaratkan haul. 

Pada kitab Al-Ma’unah ‘Alā Mażhab ‘Ālim al-Madīnah dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 4  ولاحولفيزكاةالمعدنبليزكيلوقتهكالزرع
 5,والحولمعتبرفيزكاةالمواشيوكذلكالنصاب

 وقتوجوبزكاةالحبوبوالثمار[:-فصل]
i،وفيالحبوببيبسهاوإفراكهابفيالثماربطيبهاوبدوصلاحهاتجالزكاة

6. 
Maksudnya: 
Tidak ada haul pada zakat hasil tambang, akan tetapi dikeluarkan zakatnya 

pada saat waktu panen seperti halnya (zakat) hasil pertanian. 

Haul diberlakukan pada zakat hewan ternak dan sama halnya juga nisab 

diberlakukan. 

Waktu diwajibkannya zakat biji-bijian dan buah-buahan: 

Zakat diwajibkan terhadap buah-buahan pada saat bagus dan (nampak) baik 

(buahnya) dan adapun pada biji-bijian saat kering dan pada saat layak untuk 

dikonsumsi/dimakan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Maliki, maka dapat dipahami bahwa waktu 

pengeluaran/pembayaran zakat hasil tambang sama halnya dengan zakat hasil 

pertanian. Haul diberlakukan pada zakat hewan ternak. Adapun pada zakat biji-bijian 

dan buah-buahan tidak diberlakukan haul. 

                                                             
4
Abū Muḥammad ‘Abdul Wahhab bin ‘Ālī bin Naṣr al-Ṡa’labī  al-Mālikī, Al-Ma’unah 

‘Alā Mażhab ‘Ālim al-Madīnah  ( t.t.:  al-Maktabah al-Tijāriyyah,  t.th.),  h. 378. 
5
Abū Muḥammad ‘Abdul Wahhab bin ‘Ālī bin Naṣr al-Ṡa’labī  al-Mālikī, Al-Ma’unah 

‘Alā Mażhab ‘Ālim al-Madīnah,  h. 382. 
6
Abū  Muḥammad  ‘Abdul  Wahhab  bin  ‘Ālī  bin  Naṣr  al-Ṡa’labī    al-Mālikī,  Al-Ma’unah  

‘Alā  Mażhab  ‘Ālim  al-Madīnah,  h.  420. 



84 
 

 

Pada kitab Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah Fī Fiqh al-Mālikiyyah, 

dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 بابزكاةالعين
 س:متىتجبالزكاةفيالنقدين؟

ج:تجبالزكاةفيالنقدينإذابلغانصاباونصابالذهبعشرونديناراًونصاب
مئ وبلغتالدراهم بلغتالدنَنيرعشرينفأكثر درهمفإذا مئتا تينفأكثرالفضة

i وحالالحولولميكندينكماسبقوجبإخراجالزكاة
7. 

Maksudnya: 
Bab zakat mata uang 

Pertanyaan: Kapan zakat mata uang wajib untuk dibayarkan/dikeluarkan? 
Jawaban: Zakat pada mata uang (Emas dan Perak) diwajibkan apabila telah 

mencapai nisab. Nisab emas adalah 20 Dinar dan nisab perak adalah 200 

Dirham. Maka apabila telah mencapai (nilai) 20 Dinar atau lebih dan/atau telah 

mencapai 200 Dirham atau lebih dan telah genap satu tahun/haul dan tidak ada 

utang (sebagaimana penjelasan sebelumnya), maka diwajibkan untuk 

dikeluarkan/dibayarkan zakatnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas dari buku yang termasuk dalam kategori 

referensi mazhab Maliki, dapat dipahami bahwa zakat pada mata uang, yaitu emas 

dan perak (Dinar dan Dirham). Zakat mata uang diberlakukan padanya nisab dan haul.  

 
Pada kitab al-Tabṣirah, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 في زكاة ولا عليهعروض حالَ إذا الثمن زكَّى بيعت؛ فإذا البيع، قبل التجارة
i الحولُ،منيومِملكَأصلَالمالِالتياشْتُريتبهتلكالعروض

8. 
Maksudnya: 
Tidak (kewajiban) zakat atas barang-barang dagangan sebelum (terjadinya 

jual-beli). Maka apabila telah (selesai) jual-beli, maka (wajib 

membayar/mengeluarkan nilai) zakatnya, apabila telah genap satu tahun/haul 

sejak hari kepemilikan harta asal yang dipakai membeli barang-barang-
barang dagangan tersebut. 

                                                             
7
Aḥmad  bin  Turkī  bin  Aḥmad  al-Mansyīlī  al-Mālikī,  Khulāṣah  al-Jawāhir  al-Zakiyyah  Fī  

Fiqh  al-Mālikiyyah  (al-Imārāt al-‘Arabiyyah al-Muttaḥidah:  al-Majma’ al-Ṡaqāfī,  2002),    h.  39. 
8
‘Abu  al-Ḥasan  Alī  bin  Muḥammad  al-Mansyīlī  al-Mālikī,  al-Tabṣirah,  Juz  2  ( Qatar:  

Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah,  1423/2011),    h.  883. 
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Berdasarkan penjelasan diatas dari buku yang termasuk dalam kategori 

referensi mazhab Maliki, maka dapat dipahami bahwa zakat barang-barang 

dagangan dibayarkan/dikeluarkan apabila telah melewati proses jual-beli. Haul 

diberlakukan pada zakat barang-barang dagangan. 

Pada kitab al-Tażhīb Fī Adillah Matn al-Gāyah Wa al-Taqrīb, dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 كتابالزكاة»
 تجبالزكاةفيخمسةأشياءوهي:

 المواشي-1
 والأثمان-2
 عوالزرو-3
 والثمار-4
  وعروضالتجارة-5

 فأماالمواشيفتجبالزكاةفيثلاثةأجناسمنهاوهي:
 الإبل-1
 والبقر-2
 . والغنم-3

 وشرائطوجوبهاستةأشياء:
 الإسلام-1
 والحرية-2
 والملكالتام-3
  والنصاب-4
  والحول-5
  والسوم-6

 وأماالأثمانفشيئان:
 الذهب-1
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  والفضة-2
 وشرائطوجوبالزكاةفيهاخمسةأشياء:

 الإسلام-1
 والحرية-2
 والملكالتام-3
 والنصاب-4
 والحول–5

 وأماالزروعفتجبالزكاةفيهابثلاثةشرائط:
 أنيكونممايزرعهالآدميون-1
 ،وأنيكونقوتاًمدخراً-2
 .ليهاوهو:خمسةأوسقلاقشرعوأنيكوننصاباً-3
 وأماالثمار:فتجبالزكاةفيشيئينمنها:

 ثمرةالنخل،-1
 وثمرةالكرم.-2
 وشرائطوجوبالزكاةفيهاأربعةأشياء:

 الإسلام،-1
 والحرية،-2
 والملكالتام،-3
 والنصاب–4

 .9وأماعروضالتجارة:فتجبالزكاةفيهابالشرائطالمذكورةفيالأثمان
Maksudnya:  
Kitab zakat 

Zakat diwajibkan untuk lima jenis harta: 

1. Hewan ternak 

2. Barang berharga  

3. Hasil pertanian 

                                                             
9
Muṣṭafā  Dīb  al-Bugā  al-Maīdāni  al-Dimasyqā  al-Syāfi’ī,  al-Tażhīb  Fī  Adillah  Matn  al-

Gāyah  Wa  al-Taqrīb  (Dimasyq-Beirut:  Dār Ibn Kaṡīr,  1989/1409),    h.  92-94. 
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4. Buah-buahan 

5. Barang-barang dagangan 

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga, yaitu: unta, sapi, dan kambing. 

Syarat wajib zakatnya ada enam perkara, yaitu: 

1. Islam 

2. Merdeka. 

3. Barang yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna.  

4. Mencapai nisab. 

5. Mencapai haul. 

6. Digembalakan 

 

Barang berharga yang wajib dizakati ada dua, yaitu: emas dan perak. Syarat 

wajib zakatnya ada lima perkara, yaitu: 

1. Islam. 

2. Merdeka. 

3. Barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna. 

4. Mencapai nisab. 

5. Mencapai haul. 

 

Adapun hasil pertanian, maka syarat wajib zakatnya ada tiga:  

1. Sengaja ditanam manusia. 

2. Merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. 

3. Mencapai nisab, yaitu 5 wasaq tanpa disertai kulitnya. 

 

Buah-buahan yang wajib dizakati ada dua, yaitu: kurma dan anggur. Syarat 

wajib zakatnya ada empat. 

1. Islam 

2. Merdeka 

3. Buah-buahan yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna. 

4. Mencapai nisab. 

 

Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya sama dengan 

syarat-syarat untuk emas dan perak. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa menurut mazhab 

Syafi’i yaitu Zakat diwajibkan untuk lima jenis harta, yaitu hewan ternak, barang 

berharga, hasil pertanian, buah-buahan dan barang-barang dagangan. Pada zakat 
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barang-barang dagangan dibayarkan/dikeluarkan apabila telah melewati proses jual-

beli. Haul diberlakukan pada zakat barang-barang dagangan, emas dan perak, 

barang berharga, dan hewan ternak. Adapun buah-buahan dan hasil pertanian, 

tidak dipersyaratkan haul pada kedua jenis objek zakat tersebut. Maka dari sini 

dapat dipahami bahwa ada objek zakat yang dipersyaratkan haul padanya dan ada 

juga yang tidak sama sekali. 
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BAB IV 

HUKUM PENYEGERAAN ZAKAT  SEBELUM HAUL DALAM 

PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB 

A. Penyegeraan  Zakat Sebelum Haul  dalam Perspektif Empat Mazhab  

1. Pembayaran/Pengeluaran Zakat Sebelum Haul 

Berbicara mengenai penyegeraan zakat sebelum haul artinya 

penyerahan/pembayaran zakat masuk satu tahun hijriyah secara sempurna. Para 

ulama berbeda pendapat terkait penyerahan/pembayaran zakat sebelum haul,  

dijelaskan mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

ذهب المالكية إلى عدم جواز إخراج الزكاة قبل حولان الحول, فإن 

أخرجتها قبل وقتها لم تجزئه إلا أن يكون التعجيل بشيئ يسير, 

نص على ذالك أبو القاسم ابن الجلاب المالكي, فقال: ولا يجوز 

والقاضي عبد الوهاب البغدادي, فقال:   1إخراج الزكاة قبل وجوبها,

وابن عبد البر فقال: ولا يجوز   2اة قبل الحول,لا يجوز تقديم الزك

  3عندنا إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول عليه إلا بالأيام اليسيرة,

وقال الشهاب القرافي: لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية قبل 

 4الحول إلا بيسير,

                                                             
1‘Ubaidullāh bin al-Ḥusaīn bin al-Ḥasan Abū al-Qāsim bin al-Jallāb al-Mālikī, al-Tafrī’ 

Fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  1428/2007),  h. 
137. 

2Al-Qāḍī Abū Muḥammad ‘Abdul Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Bagdādī  al-Mālikī, al-
Isyrāf ‘Alā Nukat Masāil al-Khilāf, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm,  1420/1999),  h. 386. 

3Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abdil Bar ‘Āṣim al-Namari al-
Qurṭubī, al-Kāfī Fī Fiqh Ahli al-Madīnah, Juz 1 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al- Riyāḍ al-Ḥadīṡah,  

1400/1980), h. 303. 
4Abū al-Abbās Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abdirraḥmān al-Mālikī, al-Żakhīrah, 

Juz 3  (Cet. I; Beirut:  Dār al-Garb al-Islāmī,  1994),  h. 137. 
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واستدل المالكية بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 

ه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول", وبه الله علي

قال ربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد وحكي عن الحسن 

  5 البصري, وهو الذي اختاره ابن المنذر.

وقال جمهور العلماء: يجوز تقديم الزكاة مع وجود النصاب الكامل 

يد بن قبل أن يحول عليه الحول, وبهذا قال الحسن البصري وسع

جبير وابن شهاب الزهري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه 

   6والشافعي وإسحاق راهويه وأبو عبيد وأحمد بن حنبل

: وأما -وقد سئل عن تعجيل الزكاة قبل إدراك وقتها-قال ابن تيمية

تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب: فيجوز عند جمهور 

د, فيجوز تعجيل زكاة الماشية العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحم

وقال ابن قدامة:   7والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب.

ويجوز تقدمة الزكاة, وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة, 

وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة, وبهذا قال الحسن البصري 

وسعيد بن جبير وابن شهاب الزهري والأوزاعي وأبو عبيد وأبو 

حنيفة والشافعي وإسحاق, وحكي عن الحسن أنه لا يجوز, وبه قال 

  8ربيعة ومالك وداود.

  واستدلوا على مذهبهم بلأثر والنظر: 

                                                             
5Abū Bakr Muḥammad bin Ibrahīm bin al-Munżir al-Naīsābūrī,  al-Isyrāf ‘Alā Mażahib 

al-‘Ulamā, Juz 3 (t.t: t.p., 1425H/2004), h. 56. 

6Abū Bakr Muḥammad bin Ibrahīm bin al-Munżir al-Naīsābūrī,  al-Isyrāf ‘Alā Mażahib 

al-‘Ulamā, Juz 3, h. 56. 

7Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin ‘Abdil Ḥalīm bin Taīmiyyah al-Ḥarrānī, Majmū’ 

al-Fatāwā, Juz 25  (al-Madīnah al-Nabawiyyah:  Majma’ al-Malik Fahd Li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-
Syarīf,  1416/1995), h. 85-86. 

8Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, Al-Mughnī, Juz 4  
(Cet. III; al-Riyāḍ: Dār  ‘Ālam al-Kutub Li al-Ṭibā’ah Wa al-Nasyr Wa al-Taūzī’,  1417/1997),  h. 
79. 
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الب طأما من الأثر: فأظهر ما استدلوا به ما ورد عن علي بن أبي 

بل أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته ق

 أن تحل, فرخص له. 

لي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا وعن ع

  9.قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.

 

Maksudnya: 
Al-Mālikiyyah memilih (berpendapat) bahwa tidak bolehnya 

mengeluarkan/membayar  sebelum genap satu tahun/haul. Maka jika 

mengeluarkan/membayar  zakat sebelum masuk waktunya/haul,  tidak 

diperbolehkan, kecuali penyegeraan (pembayaran)  (waktu untuk masuknya 

haul tersisa) sedikit. Konsep tersebut disebutkan oleh Abū al-Qāsim al-Jallāb 

al-Mālikī, beliau berkata: Tidak diperbolehkan mengeluarkan/membayar  

zakat sebelum (tiba/masuk waktu) wajibnya. Al-Qāḍī ‘Abdul Wahhāb al-
Bagdādī, dia berkata: Tidak diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat  

sebelum tiba/masuk haul. Ibnu ‘Abdi al-Bar, dia berkata: menurut saya, tidak 

diperbolehkan mengeluarkan/membayar zakat sebelum genap satu 

tahun/haul, kecuali dengan selisih hari yang sedikit. Al-Syihāb al-Qarafī:  

Tidak sepantasnya pembayaran zakat mata uang (emas dan perak) dan hewan 

ternak sebelum haul kecuali dengan selisih waktu yang sedikit. 
Al-Mālikiyyah berhujah (atas pendapat mereka) dikuatkan dengan (riwayat) 

dari ‘Aisyah bahwa Nabi saw, bersabda: Tidak ada (kewajiban) zakat pada 

harta hingga mencapai haul. Rabi’ah, Sufyān al-Ṡaurī, Dāwud, dan Abū 

‘Ubaīd juga menganut pendapat ini. Dikisahkan dari Hasan al-Baṣrī bahwa 

pendapat ini yang dipilih oleh Ibnul Munżir.  
Mayoritas ulama berpendapat bahwa diperbolehkan menyegerakan 

(pembayaran) zakat dengan syarat keberadaan nisab yang terpenuhi (pada 

harta) sebelum genapnya satu tahun/haul. Pendapat ini juga disebutkan (dan 

diikuti) oleh al-Ḥasan al-Baṣri, Sa’īd bin Jubaīr, Ibnu Syihāb al-Zuhrī, al-
Aūzā’ī, Abī Ḥanīfah dan para pengikutnya, al-Syāfi’ī, Isḥāq bin Rahāwaīh,  

Abū ‘Uba’īd, dan Aḥmad bin Ḥanbal. 
Ibnu Taīmiyyah ditanya tentang penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum 

mendapati waktu (haul)-: Adapun penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum  

diwajibkan dan setelah adanya sebab diwajibkannya hal tersebut: Maka 

diperbolehkan di kalangan mayoritas ulama, seperti Abī Ḥanīfah, al-Syāfi’ī,  

dan  Aḥmad. Maka diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakat (sebelum 

haul), zakat hewan ternak, mata uang yang dua (emas dan perak), dan barang-
barang dagangan, apabila nisab dimiliki (oleh harta tersebut atau terpenuhi). 

Ibnu Qudāmah berkata: Diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakat, dan 

pada umumnya kapan saja sebab diwajibkannya zakat itu ada, yaitu nisab yang 

sempurna, maka diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat (sebelum 

haul). Pendapat yang sama oleh al-Ḥasan al-Baṣri Saīd bin Jubaīr, Ibnu Syihāb 

                                                             
9Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 5.  
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al-Zuhrī,  al-Aūzā’ī,  Abū ‘Ubaīd, Abū Ḥanīfah,  al-Syāfi’ī,  dan Isḥāq. 

Dikisahkan dari al-Ḥasan bahwasanya tidak diperbolehkan dan pendapat yang 

sama oleh Rabī’ah, Mālik, dan Dāwud.   - berkata:   Sebagaimana apa yang 

telah diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dan Abū Dāwud.  
Mereka berhujjah atas mazhab mereka dengan pertimbangan/teori dan Aṡar: 
Adapun dari Aṡar:  
Maka yang paling nampak/jelas apa yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka  

adalah apa yang disebutkan dari ‘Alī bin Abī Ṭālib bahwasanya al-‘Abbās 

meminta kepada Nabi saw untuk dibayarkan segera zakatnya sebelum haul,  

maka diberikanlah keringanan dalam hal tersebut. 
Dari ‘Alī ra (bahwasanya) Nabi saw bersabda kepada ‘Umar ra: 

Sesungguhnya saya telah mengambil/memungut zakat ‘al-‘Abbās untuk 

tahun pertama. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

(pembayaran) zakat diperbolehkan oleh mayoritas fukaha dan tidak diperbolehkan 

oleh Al-Mālikiyyah,  kecuali jika dala jangka waktu yang singkat. Secara umum 

penyegeraan (pembayaran) zakat tidak diperbolehkan, apabila nisab belum terpenuhi.  

Hal inilah yang menjadi konsensus atau kesepakatan fukaha.  

Pada kitab Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li Ibni Baṭṭāl, sebagai dalil dalam 

permasalahan ini, sebagai berikut. 

قيل: قد صح الخبر عن على: أن العباس سأل النبى )صلى الله عليه 

10.ل صدقته قبل وجوبها عليه، فرخص له فى ذلكوسلم( فى تعجي
i  

Maksudnya: 
Dikatakan bahwa telah benar berita/kabar dari ‘Alī bahwasanya al-‘Abbās 

meminta kepada Rasulullah saw. untuk membayarkan zakat hartanya sebelum 

waktunya. Lalu, Rasulullah memberikan keringanan untuknya dalam hal 

tersebut  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

(pembayaran) zakat diperbolehkan, berangkat dari apa yang telah terjadi pada sahabat  

al-‘Abbās. Namun tidak menyegerakan pembayaran zakat adalah lebih utama, karena 

sebagai upaya untuk meninggalkan perbedaan yang bisa menjadi kemungkinan untuk 

berselisih.  

                                                             
10Ibnu  Baṭṭāl  Abū’’Alī  bin  Khalaf  bin  ‘Abdil  Malik,  Syarḥ  Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī  Li  Ibni  

Baṭṭāl,  Juz  3 (Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah Rusyd,  1423/2003),    h.  502. 
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Pada kitab al-Mulakhaṣ al-Fiqhī, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, 

sebagai berikut. 

ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل؛ لأن النبي 

م تعجل من العباس صدقة سنتين؛ كما رواه صلى الله عليه وسل

أحمد وأبو داود؛ فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب 

الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو 

عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل؛ خروجا 

11.من الخلاف
i 

Maksudnya: 
Penyegeraan pembayaran/penyerahan zakat diperbolehkan sebelum (masa) 

wajibnya/haul untuk 2 haul atau sedikit dari itu. Sebagaimana apa yang telah 

diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dan Abū Dāwud. Maka diperbolehkan 

penyegeraan pembayaran/penyerahan zakat sebelum diwajibkannya (masa 

haul) apabila sebab diwajibkannya terpenuhi menurut jumhur ‘ulama, baik itu 

zakat hewan ternak, biji-bijian, barang-barang dagangan apabila nisab telah 

terpenuhi,  dan tidak menyegerakan pembayaran zakat lebih utama, sebagai 

upaya untuk meninggalkan/keluar dari perbedaan pendapat mengenai hal ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

(pembayaran) zakat diperbolehkan, apabila sebab diwajibkannya terpenuhi menurut  

mayoritas fukaha. Namun tidak menyegerakan pembayaran zakat adalah lebih utama,  

karena sebagai upaya untuk meninggalkan perbedaan yang bisa menjadi 

kemungkinan untuk berselisih.  

Pada kitab Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mażāhib,  

dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 حولان الحول؟ما حكم تعجيل الزكاة قبل 

 حتى قد علمت أن المال إذا بلغ النصاب، فإنه لا تجب فيه الزكاة

بل قيحول عليه الحول، لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته 

 الحول، فللعلماء في هذا قولان:
                                                             

11Ṣāliḥ  bin  Fauzān  bin  ‘Abdillāh  al-Fauzān,  al-Mulakhaṣ  al-Fiqhī,  Juz  1,    h.  358. 
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الأول: الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة 

 من السلف واحتجوا بما يأتي:

أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في  ما رُوى - 1

 «.فرخَّص له في ذلك»تعجيل صدقته قبل أن تحل 

إنا كنا »ما رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:  - 2

 «.تعجلنا صدقة العباس لعامنا هذا عام أول

أنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه )وهو كمال النصاب( قبل  - 3

كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة وجوبه فجاز، 

اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل 

 الزهوق.

وأجازه إذا بقى من الحول -القول الثاني: المنع، وهو مذهب مالك 

 ، وحجتهم:وهو قول ربيعة وداود وابن حزم-ر الشيء اليسي

في مال حتى يحول عليه لا زكاة »حديث ابن عمر مرفوعًا:  - 1

  «الحول

ن مال زكاة حتى أنه كان لا يأخذ م»حديث أبي بكر الصديق:  -

 .«يحول عليه الحول

أن الحول شرط في وجوب الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه  - 3

 كالنصاب.

 أن للزكاة وقتاً، فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. - 4

حولان الحلو لعدم الدليل  والراجح: أنه يجوز إخراج الزكاة قبل

« لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»على المنع، أما حديث 

فغاية ما يفيده أن لا يجب إخراج الزكاة قبل الحول، وليس فيه ما 

 يمنع تعجيلها.

وأما قولهم )إن للزكاة وقتاً فلم يجز تقديمها(، فنقول: إذا دخل 

ن يعجله ويترك الإرفاق الوقت في الشيء رفقاً بالإنسان كان له أ

بنفسه، كالدين المؤجل. وأما القياس على الصلاة فلا يصح لأن 
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العبادات لا يقاس بعضها على بعض، والتوقيت في الصلاة غير 

12. معقول، فيجب أن يقتصر عليها. والله أعلم
i 

Maksudnya: 
Apa hukum penyegeraan pembayaran zakat sebelum genap satu tahun? 

Anda telah mengetahui bahwa apabila harta telah mencapai nisab maka tidak  

ada kewajiban zakat padanya kecuali apabila telah genap satu tahun, akan 

tetapi apabila si pemilik harta ingin mengeluarkan/membayar zakat sebelum 

genapnya satu tahun/masa haul, maka pada permasalahan ini para ulama  

terbagi menjadi dua pendapat: 

a. Dibolehkan, yaitu mazhab Abū Ḥanīfah, al-Syāfi’ī,  Aḥmad, dan 

sekelompok ulama terdahulu, mereka berdasar landasan/dalil berikut: 

1) Apa yang telah diriwayatkan bahwa al-‘Abbās meminta penyegeraan 

zakatnya kepada Nabi sebelum genapnya satu tahun/haul. ((Maka 

diberikanlah keringanan untuknya dalam hal tersebut)). 

2) Apa yang telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada ‘Umar: 

((Sungguh kita telah menyegerakan pembayaran zakat al-‘Abbās untuk 

tahun kita ini, tahun pertama.)) 

3) Bahwasanya peristiwa, penyegeraan pembayaran harta (zakat) didapati 

sebab wajibnya pembayaran harta zakat (sempurnanya/terpenuhinya 

nisab) sebelum masa diwajibkannya/haul, maka diperbolehkan,  

sebagaimana penyegeraan pembayaran utang sebelum masa tenggatnya,  

pelaksanaan kafarat sumpah setelah bersumpah dan sebelum melanggar  

sumpahnya, dan kafarat pembunuhan setelah melukai dan sebelum 

membinasakan. 

b. Tidak diperbolehkan/dilarang, yaitu mazhab Mālik, dan 

memperbolehkannya apabila tersisa sedikit dari haul, dan ini juga merupakan 

pendapat Rabī’ah, Dāwud, dan Ibnu Ḥazm, dalil/hujjah mereka adalah sebagai 

berikut: 

1) Hadis Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan secara marfu’: ((tidak ada  

(kewajiban) zakat terhadap harta sampai genap satu tahun/haul.)) . 

2) Hadis Abū Bakar al-Ṣiddīq: ((Bahwasanya beliau (Abū Bakar al-Ṣiddīq) 

dulu tidak memungut zakat sampai genap satu tahun/haul.)) 

3) Bahwasanya haul adalah syarat diwajibkannya zakat, maka tidak 

diperbolehkan menyegerakan zakat atas haul sebagaimana (terhadap) 

nisab. 

4) Bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan 

penyegeraan zakat atas waktunya sebagaimana pada (perkara) salat. 

Pendapat yang rajih/utama: bahwasanya diperbolehkan penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum genap satu tahun/haul karena tidak adanya dalil 

yang melarang. Adapun hadis (Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta sampai 

genap satu tahun/haul). Maka maksud/tujuan yang diinformasikan adalah 

                                                             
12Abū  Mālik  Kamāl  bin  Sayyid  Sālim,  Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ  

Mażāhib,  Juz  2,    h.  64-65. 
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bahwasanya tidak diwajibkan membayar zakat sebelum genap satu 

tahun/haul, dan tidak ada pada (redaksi hadis tersebut) yang melarang  

penyegeraan membayar zakat sebelum genap satu tahun/haul. Adapun 

perkataan/pendapat mereka (Bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak 

diperbolehkan penyegeraan zakat atas waktunya), maka kita katakan bahwa: 

Apabila waktu (zakat) telah masuk/tiba terhadap sesuatu, sebagai bentuk 

keringanan bagi manusia, maka baginya untuk menyegarakan pembayaran 

(zakatnya) dan meninggalkan egoisme/perlakuan baik terhadap diri sendiri.  

Seperti utang yang ditunda/ditangguhkan. Adapun kiasan atas salat, maka 

tidak tepat/salah, karena ibadah-ibadah, tidak dapat dikiaskan satu sama lain,  

dan (perihal kiasan) penjadwalan/waktu salat adalah sesuatu yang tidak masuk 

akal, maka wajib baginya untuk mencukupkan atasnya  (dalil-dalil yang telah 

disebutkan.)  Allah maha mengetahui. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

(pembayaran) zakat diperbolehkan oleh mayoritas fukaha, diantaranya Abū Ḥanīfah,  

al-Syāfi’ī,  Aḥmad, dan sekelompok ulama terdahulu. Adapun yang tidak 

memperbolehkan adalah mazhab Mālik, dan memperbolehkannya apabila tersisa 

sedikit dari haul, dan ini juga merupakan pendapat Rabī’ah, Dāwud, dan Ibnu Ḥazm.   

dati proses jual-beli. Haul diberlakukan pada zakat barang-barang dagangan. Dalil 

yang memperbolehkan untuk menyegerakan pembayaran zakat menurut yang 

berpendapat demikian, adalah Rukhsah yang diberikan Nabi saw. kepada al-‘Abbās 

untuk menyegerakan pembayaran zakat sebelum haul.  Adapun dalil bagi yang 

berpendapat tidak boleh, yaitu hadis Nabi saw. mengenai tidak adanya kewajiban 

mengeluarkan zakat apabila haul belum genap. 

Pada kitab Fiqh al-Sunnah, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai 

berikut. 

ا: يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو ( التعجيل بأدائه11)

 لعامين.

 فعن الزهري: أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول.

 .وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين، يجزيه؟ قال: يجزيه
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 قال قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه

 وهو أفضل.الهادي، والقاسم، قال المؤيد بالله: 

وقال مالك، وربيعة، وسفيان الثوري، وداود، وأبو عبيد بن 

الحارث، ومن أهل البيت، الناصر: إنه لا يجزئ حتى يحول 

 13.الحول

Maksudnya: 
Penyegeraan penunaian zakat: Diperbolehkan penyegeraan zakat dan 

penunaiannya sebelum haul, meskipun sampai 2 haul/tahun. 

Dari al-Zuhrī: Bahwasanya tidak apa-apa untuk menyegerakan (pembayaran)  

zakat sebelum masa haul. 

al-Ḥasan ditanya tentang laki-laki yang mengeluarkan (zakat) setelah genap 3 

tahun, mendapat balasan/pahala (sahkah)? Beliau menjawab: mendapat  

balasan/pahala (sah). 
Al-Syaukānī berkata: pendapat tersebut diikuti oleh al-Syāfi’ī, Aḥmad, dan 

Abū Ḥanīfah. Al-Hādī dan al-Qāsim juga berpendapat demikian. Al-Muayyad 

Billāh berkata: Pendapat tersebut lebih utama. 
Mālik, Rabī’ah, Sufyān al-Ṡaūrī, Dāwud, Abū ‘Ubā’īd bin al-Ḥariṡ, dan dari 

Ahlul Baīt, al-Nāṣir: Bahwasanya tidak diperbolehkan sampai genap satu 

tahun/haul. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

(pembayaran) zakat diperbolehkan oleh sebagian fukaha dan tidak diperbolehkan 

oleh sebagian lainnya. Penyegeraan (pembayaran) zakat bahkan sampai untuk tiga  

tahun. Sedangkan, di sisi lain sebagian fukaha tidak memperbolehkan penyegeraan 

(pembayaran) zakat  hingga genap satu tahun.  Dapat diperhatikan khususnya  

pendapat empat mazhab mengenai penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum genap 

satu tahun/haul. 

Pada kitab al-Mughnī, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

كَاةِ تعَْجِيلُ يجوزُ ولا  عَلِمْناهُ. خِلافٍ بغيرِ الن ِصابِ، مِلْكِ قبلَ الزَّ

لَ نِصابٍ، بعضَ مَلكََ ولو  يَجُزْ؛ لم نِصابٍ، زكَاةَ أو زَكَاتهَ، فعَجَّ

لَ لأنَّه  14.سَببَهِقبلَ الحُكْمَ  تعََجَّ
i  

                                                             
13Sayyid  Sābiq,  Fiqh  al-Sunnah,  Juz  1 (Cet. III; Beirut:  Dār al-Kuttāb al-‘Arabī,  

1397/1988),    h.  337. 
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Maksudnya: 
Tidak boleh mendahulukan/menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum 

memiliki harta (mencapai) satu nishab, tanpa ada perbedaan pendapat ulama 

yang saya tahu. Jika ada orang yang memiliki harta separuh nisab, lalu dia  

menyegerakan zakat, atau dia bayar zakat satu nishab, hukumnya tidak boleh.  

Karena dia mendahulukan hukum sebelum sebab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Hanbali, dapat dipahami bahwa keberadaan nisab menjadi kunci 

dalam penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum genap setahun/haul. Karena nisab 

adalah sebab hukum dan hukum tidak mungkin ada atau lahir tanpa sebab. Keberadaan 

nisab menjadi suatu kesepakatan di kalangan ulama. 

Pada kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaītiyyah, dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

تقَْدِيمُ لأنََّهُ الْيمَِينِ، قبَْل التَّكْفِيرِ جَوَازِ عَدمَِ فيِ الْفقُهََاءِ بيَْنَ خِلَافَ لَا 

كَاةِ كَتقَْدِيمِ سَببَهِِ، قبَْل الْحُكْمِ  لَاةِ وَكَتقَْدِيمِ الن ِصَابِ، مِلْكِ قبَْل الزَّ الصَّ

15.وَقْتهَِادخُُول قبَْل 
i  

Maksudnya: 
Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tidak bolehnya  

membayar kaffarah sumpah sebelum ada sumpah, karena berarti 

mendahulukan hukum sebelum ada sebabnya. Seperti mendahulukan zakat 

sebelum memiliki satu nishab, atau mendahulukan shalat sebelum masuk 

waktunya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa sangat pantas dan 

logis jika penyegeraan (pembayaran) zakat dilarang atau tidak diperbolehkan pada 

saat nisab belum terpenuhi. Karena mendahulukan hukum sebelum adanya sebab 

adalah perkara yang keliru Maka wajarlah, jika penyegeran zakat sebelum genap 1 

tahun/haul menjadi suatu konsensus/kesepakatan di kalangan fukaha. 

                                                                                                                                                                       
14Abū  Muḥammad  ‘Abdullah  bin  Aḥmad  bin  Muḥammad  bin  Qudāmah,  Al-Mughnī,  Juz  

4,  h.  80. 
15Wizārah  al-Auqāf    Wa  al-Syuūn  al-Islāmiyyah  al-Kuwaīt,  al-Mausu’ah  al-Fiqhiyyah  al-

Kuwaītiyyah,  Juz  35,    h.  48. 
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Pada kitab Minḥatussuluk Fī Syarḥi Tuḥfatilmulūk, dijelaskan juga mengenai 

hal tersebut, sebagai berikut. 

ً بعد ما ملك  قوله: )ويصح التعجيل لسنتين، أو لنصب أيضا

 16.النصاب( وقال مالك: لا يصح

Maksudnya: 
Perkataan Beliau (dianggap sah pada penyegeraan pembayaran zakat untuk 2 

tahun sebelum tiba masanya atau juga membayar banyak nisab, setelah 

menguasai 1 nisab) dan Mālik berkata: Tidak sah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa meskipun penyegeraan pembayaran 

zakat untuk 2 tahun dan bahkan setelah nisab terpenuhi pada harta, maka tetap 

dianggap tidak sah oleh imam Mālik. 

Pada kitab al-Ikhtiyār Li Ta’līl al-Mukhtār, dijelaskan juga mengenai hal 

tersebut, sebagai berikut. 

لَ  كَاةَ قبَْلَ الْحَ وَمَنْ مَلكََ نِصَاباً فعََجَّ  كْثرََ، أوَْ لِنصُُبٍ نةٍَ أوَْ أَ  لِسَ وْلِ  الزَّ

 .جَازَ )ز(

كَاةَ قبَْلَ الْحَوْلِ لِسَنةٍَ أوَْ أكَْثرََ أوَْ  لَ الزَّ قاَلَ: )وَمَنْ مَلكََ نِصَاباً فعَجََّ

لَاةُ وَالسَّلَامُ  -لِنصُُبٍ جَازَ( لِمَا رُوِيَ أنََّهُ  سْلفََ اسْتَ » -عَليَْهِ الصَّ

، وَلِأنََّهُ أدََّى بعَْدَ السَّببَِ وَهوَُ الْمَالُ. وَالْحَوْلُ « الْعبََّاسَ زَكَاةَ عَامَيْنِ 

لُ وَمَا بعَْدهَُ سَوَاءٌ، بِخِلَافِ مَا قبَْلَ إتِمَْامِ الن صَِابِ لِأنََّهُ أدََّى قبَْلَ  الْأوََّ

لَ سَببٌَ السَّبَبِ فلََا يجَُوزُ كَغيَْرِهِ مِنَ الْعِباَدَ  ابَ الْأوََّ اتِ، وَلِأنََّ النَّصَّ

كَاةِ فيِهِ وَفيِ غَيْرِهِ مِنَ النُّصُبِ  لِوُجُودِ    ,17الزَّ

Maksudnya: 
                                                             

16Abu  Muḥammad  Maḥmūd  bin  Aḥmad  bin  Mūsā  bin  Aḥmad    bin  Ḥusaīn  al-Gaitābī  al-
Ḥanafī,  Minḥatussuluk  Fī  Syarḥi  Tuḥfah al-Mulūk (Cet. I; Qatar: Wizārah al-A’uqāf Wa al-Syuūn 
al-Islāmiyyah,  1428/2007),    h.  233. 

17‘Abdullāh  bin  Maḥmūd  bin  Maūdūd  al-Mūṣī  al-Baldaḥī  Majd  al-Dīn  Abū  Faḍlin  al-
Ḥanafī,  al-Ikhtiyār  Li  Ta’līl  al-Mukhtār,  Juz  1 (Kairo: Maṭba’ah al-Ḥalārah al-A’uqāf Wa al-Syuūn 
al-Islāmiyyah,  1356/1937),    h.  103-104. 
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Barangsiapa yang memiliki harta yang telah mencapai 1 nisab, lalu 

menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum genap satu tahun atau bahkan 

lebih, atau untuk pembayaran banyak nisab, maka diperbolehkan. Beliau 

berkata (Barangsiapa yang memiliki harta yang telah mencapai 1 nisab, lalu 

menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum genap satu tahun atau bahkan 

lebih, atau untuk pembayaran banyak nisab, maka diperbolehkan).  

Sebagaimana apa yang telah diriwayatkan bahwasanya beliau Nabi- 

((Memungut zakat al-‘Abbās (untuk) 2 tahun)), karena al-‘Abbās  

menunaikannya setelah adanya sebab (diwajibkannya zakat) yaitu harta. Haul 

pertama dan apa yang setelahnya dihukumi sama (kedudukannya), berbeda 

halnya misalnya jika sebelum terpenuhinya nisab, karena al-‘Abbās 

menunaikan sebelum adanya sebab (diwajibkannya zakat) maka tidak  

diperbolehkan, seperti yang lainnya dari ibadah-ibadah. Karena nisab pertama 

adalah sebab adanya zakat pada harta tersebut dan pada harta lainnya dari 

nisab-nisab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa zakat boleh disegerakan 

pembayarannya,  misalnya untuk 1 tahun atau lebih.  Namun, dipersyaratkan 

terpenuhinya nisab. Haul/tahun pertama dihukumi sama dengan haul/tahun 

setelahnya. 

Pada kitab al-Muḥīt al- Burhānī Fī al-Fiqh al-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī 

Ḥanīfah Raḍiyallahu ‘Anhu, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 الفصل السادس في تعجيل الزكاة

ً عندنا؛ لأنه  أدى ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا ملك نصابا

سبب الوجوب؛ لأن سبب الوجوب نصاب نام؛ فإن  بعد وجود

قد نظرنا إلى النصاب فالنصاب قد وجد؛ وإن نظرنا إلى النماء ف

 ة لاوجد أيضا؛ً لأن العبرة لسبب النماء وهو الإسامة أو التجار

 .لنفس النماء، وقد وجد سبب النماء

بخلاف ما إذا عجل قبل كمال النصاب؛ لأنه أدى قبل وجود سبب 

وإذا عجل زكاة سنتين، يجوز عن علمائنا الثلاثة خلافاً  الوجوب،
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لزفر، وكذلك إذا عجل زكاة نصب كثيرة، وله نصاب واحد جاز 

 18 ,عند علمائنا الثلاثة

Maksudnya: 
Bagian keenam tentang penyegeraan pembayaran zakat 
Menurut saya bahwa diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat 

sebelum genap satu tahun/haul apabila (si pemilik harta) memiliki (harta yang 

telah terpenuhi) nisabnya. Karena si pemilik harta menunaikan pembayaran 

zakatnya setelah adanya sebab diwajibkannya hal tersebut yaitu nisab dan 

harta yang berkembang. Jika kita melihat ke nisab, nisab telah ada dan apabila  

kita melihat kepada harta yang berkembang, juga telah ada. Karena ibrahnya  

adalah  peternakan atau perdagangan, tidak pada harta yang berkembang 

sendiri, dan sebab berkembangnya harta pun telah ada. 
Berbeda halnya apabila menyegerakan (pembayaran zakat) sebelum 

terpenuhinya/sempurnanya nisab.  Karena (si pemilik harta) menunaikan 

(pembayaran zakat) sebelum adanya sebab diwajibkannya zakat, dan apabila  

menyegerakan (pembayaran) zakat untuk 2 tahun, diperbolehkan menurut 3 

ulama saya, lain halnya Zufar, dan demikian pula apabila menyegerakan 

(pembayaran) zakat untuk nisab yang banyak, dan (si pemilik harta) memiliki 

1 nisab, maka boleh menurut 3 ulama saya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa secara umum zakat pada asalnya 

ditunaikan setelah nisab terpenuhi dan genap 1 haul/tahun. Namun, kewajiban zakat 

dapat ditunaikan meskipun belum genap 1 tahun/tahun,  akan tetapi nisab harus tetap 

terpenuhi.  

Pada kitab al-Tafrī’ Fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas, dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 فصل: وقت أداة الزكاة

19 , وجوبهاقبل الزكاة إخراج ولا يجوز 
   i 

Maksudnya: 
Bagian waktu penunaian zakat 

                                                             
18Abū  al-Ma’ālī  Burhān  al-Dīn  Maḥmūd  bin  Aḥmad  bin  ‘Abdul  ‘Azīz  bin  ‘Umar  bin  

Māzah  al-Bukhārī  al-Ḥanafī,  al-Muḥīt  al-  Burhānī  Fī  al-Fiqh  al-Nu’mānī  Fiqh  al-Imām  Abī  

Ḥanīfah  Raḍiyallahu  ‘Anhu,  Juz  2  (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  1424/2004),    h.  267. 
19‘Ubaidullāh  bin  al-Ḥusaīn  bin  al-Ḥasan  Abū  al-Qāsim  bin  al-Jallāb  al-Mālikī,  al-Tafrī’  

Fī  Fiqh  al-Imām  Mālik  bin  Anas,  Juz  1  (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  1428/2007),    h.  

137. 
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Tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum (masa) wajibnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Maliki, dapat dipahami bahwa zakat dapat dibayar apabila masa 

wajib yaitu haul telah genap dan selain itu, nisab juga harus terpenuhi. 

Pada kitab al-Ma’ūnah ‘Alā Mazhab ‘Ālim al-Madīnah, dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 وجوبها[:قبل الزكاة إخراج  -فصل ]

خلافاً لأبي حنيفة والشافعي  وجوبهاقبل الزكاة إخراج جوز ولا ي

،لأنه تقديم الزكاة اة في مال حتى يحول عليه الحول" لقوله: "لا زك

وبها كما لو قدمها على النصاب، ولأنه تقديم على يعض شروط وج

الزكاة على وقت وجوبها كما لو قدمها لحولين أو ثلاثة، ولأنها أحد 

الأركان التي بني الإسلام عليها فتقديمها على وقت وجوبها لا 

 .20يسقط الفرض، أصله الصوم والحج

Maksudnya: 
Bagian-Mengeluarkan zakat sebelum (masa) wajibnya. 

Tidak diperbolehkan mengeluarkan (pembayaran) zakat sebelum (masa) 

wajibnya. Berbeda halnya dengan Abū Ḥanīfah dan  al-Syāfi’ī sesuai sabda 

Nabi saw: 
“Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta sampai genap satu tahun/haul”,  

karena (si pemilik harta) menyegerakan (pembayaran) zakat atas beberapa  

syarat wajibnya. Sebagaimana jika si pemilik harta menyegerakan zakat atas 

nisab. Karena (si pemilik harta) menyegerakan (pembayaran) zakat atas waktu 

wajibnya, sebagaimana jika dia menyegerakan (pembayaran) zakat untuk 2 

tahun/haul atau 3. Karena zakat adalah salah satu rukun yang Islam dibangun 

di atasnya, maka penyegeraan (pembayaran) zakat atas waktu wajibnya tidak 

menggugurkan kewajiban, asalnya (hukumnya seperti) puasa dan haji.  

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Maliki,  dapat dipahami bahwa zakat dipersyaratkan genap masa  

haul dan nisab terpenuhi. Karena kewajiban berzakat gugur apabila kedua syarat 

tersebut tidak terpenuhi.  Sehingga berzakat sebelum genapnya haul dan terpenuhinya 

                                                             
20Abū  Muḥammad  bin  ‘Abdul  Wahhāb  bin  ‘Alī  bin  Naṣr  al-Ṡa’labī  al-Bagdādī  al-Mālikī,  

al-Ma’ūnah  ‘Alā  Mazhab  ‘Ālim  al-Madīnah,   h.  366. 
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nisab, tidak diperbolehkan. Seperti halnya puasa dan haji, masing-masing mempunyai 

waktu pelaksanaan. Tidak diperbolehkannya zakat didasarkan atas hadis Nabi saw. 

perihal Tidak adanya kewajiban zakat atas harta hingga genapnya 1 

haul/tahun..Namun pendapat ini berbeda dengan pendapat Abū Ḥanīfah dan  al-

Syāfi’ī.  

Pada kitab al-Tażkirah Fī al-Fiqh, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, 

sebagai berikut. 

 علىi تقديمهاi يجوزi وهلi الحول،i علىi الزكاةi تقديمi ويجوز

iحولين؟ iعلى iروايتين i  تقديم الزكاة على الحول، وهل ويجوز

لى يجوز تقديمها على حولين؟ على روايتين. ولا يجوز تقديمها ع

ً للحول والنصاب، كما لا يجوز تقديم الكفارة ع لى سببها جميعا

 .الحنث واليمين

الصحيح من المذهب أنه يجوز تعجيلها لحولين فقط. انظر:   

21 .205 /3 الإنصاف
i 

Maksudnya: 
Diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum genap satu 

tahun/haul. Apakah diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat untuk 

dua haul/tahun? Ada 2 (riwayat perihal ini). Tidak diperbolehkan penyegeraan 

(pembayaran) zakat (sebelum genap satu tahun/haul) karena sebabnya semua,  

haul dan nisab, sebagaimana (pada hukum) penyegeraan kafarat atas 
sumpah palsu dan sumpah.  Pendapat yang benar dari mazhab (Ḥanbalī) 
bahwasanya diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakat untuk 2 
tahun/haul saja.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam mazhab  

Ḥanbalī zakat diperbolehkan disegerakan pembayarannya sebelum genap satu 

sampai 2 tahun/haul dan ada juga pendapat yang tidak memperbolehkan, namun 

pendapat yang benar adalah diperbolehkan. 

                                                             
21Abū  al-Wafā  ‘Alī  bin  ‘Aqīl  bin  Muḥammad  bin  Aqīl  al-Bagdādī  al-Ḥanbalī,  al-Tażkirah  

Fī  al-Fiqh  (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Isybīliyyan Li al-Nasyri Wa al-Tauzi’,  1422/2001),  h.  78. 



104 

 

Pada kitab al-Majm’ū Syarḥ al-Muhażżab, dijelaskan juga mengenai hal 

tersebut, sebagai berikut. 

 * قال المصنف رحمه الله تعالي

زكاته تقديم يجز لم والنصاب حول بالالزكاة فيه وجبت مال كل * )

تقديمها يجز فلم وجوبها سبب يوجد لم لانه النصاب يملك أن قبل 

تقديم جاز النصاب ملك وان القتل قبل والدية البيع قبل الثمن كأداء 

22 .الحولقبل زكاته 
i 

Maksudnya: 
Penulis raḥīmahullah ta’ālā berkata: 
(Setiap harta wajib padanya zakat, dengan (syarat) haul dan nisab dan tidak 

diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakatnya sebelum (harta) yang 

dimiliki (terpenuhi) nisabnya karena tidak didapati sebab diwajibkannya,  

maka tidak diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakatnya sebagaimana 

penyegeraan pembayaran harga sebelum jual-beli dan diat (dibayarkan)  

sebelum membunuh dan jika (si pemilik harta) memiliki (harta) yang 

(terpenuhi) nisabnya, maka diperbolehkan penyegeraan (pembayaran)  

zakatnya sebelum genap satu tahun/haul. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab al-Syafi’i, dapat dipahami bahwa zakat diwajibkan pada setiap 

harta, dengan (syarat) haul dan nisab. Penyegeraan pembayaran zakat tidak  

diperbolehkan, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, karena tidak didapati 

sebab diwajibkannya, maka tidak diperbolehkan penyegeraan (pembayaran)  

zakatnya sebagaimana penyegeraan pembayaran harga sebelum jual-beli dan diat  

(dibayarkan) sebelum membunuh dan jika (si pemilik harta) memiliki (harta) yang 

(terpenuhi) nisabnya, maka diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakatnya 

sebelum genap satu tahun/haul. 

Pada kitab Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj, dijelaskan juga mengenai 

hal tersebut, sebagai berikut. 

                                                             
22Abū  Zakariyā  Muḥyiddīn  Yaḥya  Syaraf  al-Nawawī  al-Syāfi’ī,  al-Majm’ū  Syarḥ  al-

Muhażżab,  Juz  6 (t.t.: Dār al-Fikr,  t.th.),    h.  144. 
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ِ )قبَْلَ( تمََامِ )الْحَوْلِ( فيِمَا انْعَقدََ )وَيَجُ  وزُ( تعَْجِيلهَُا فيِ الْمَالِ الْحَوْلِي 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -حَوْلهُُ وَوُجِدَ الن ِصَابُ فيِهِ لِأنََّهُ  أرَْخَصَ فيِ  -صَلَّى اللََّّ

23 .التَّعْجِيلِ لِلْعبََّاسِ 
i 

Maksudnya: 
Boleh menyegerakan zakat harta yang bersifat tahunan sebelum sempurnanya 

sifat haul-nya, khususnya untuk harta yang terikat dengan haul dan telah 

mencapai nisab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab al-Syafi’i, dapat dipahami bahwa zakat dapat disegerakan 

pembayarannya, sebelum genap 1 haul/tahun dan dengan syarat harta harus 

mencapai/memenuhi nisab. . 

Pada kitab al-Binayah Syarḥ al-Hidāyah, dijelaskan juga mengenai hal 

tersebut, sebagai berikut. 

  )وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز(

 )لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز(

)وفيه خلاف مالك( ش: أي وفي تقديم الزكاة قبل حولان الحول 

اود وابن خلاف لمالك، فإن عنده لا يجوز، وبه قال ربيعة ود

ُ  -المنذر والليث بن سعد  ، وحكي عن محمد بن -رَحِمَهُمُ اللََّّ

سيرين، والحسن البصري، وعند المالكية قول آخر، وهو التعجيل 

به على السنة فعن بعضهم يجوز التعجيل بيومين، وعن ابن حبيب 

24 .بعشرة أيام
i 

Maksudnya: 
Apabila (si pemilik harta) menyegerakan (pembayaran) zakat setelah (genap  

satu tahun/haul) dan dia dipastikan memiliki (harta yang telah terpenuhi) maka 

diperbolehkan. (Karena dia menunaikan/membayar (zakat) setelah 

keberadaan sebab diwajibkannya, maka diperbolehkan. Padanya terdapat 

                                                             
23Syamsuddīn  Muḥammad  bin  Abī  al-‘Abbās  Aḥmad  bin  Ḥamzah  Syihābuddīn  al-Ramlī  

al-Syāfi’ī,    Nihāyah  al-Muḥtāj  Ilā  Syarḥ  al-Minhāj,  Juz  3 (Beirut: Dār al-Fikr,  1404/1984),    h.  141. 
24Abū  Muḥammad  bin  Maḥmūd  bin  Aḥmad  bin  Mūsā  bin  Aḥmad  bin  Ḥusaīn  al-Gaītābī  

al-  Ḥanafī,    al-Bināyah  Syarḥ  al-Hidāyah,  Juz  3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  

1420/2000),  h.  363. 
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perbedaan pendapat oleh Mālik. ش: yaitu pada penyegeraan (pembayaran) 

zakat sebelum genap satu tahun/haul, berbeda halnya dengan pendapat Mālik.  

Karena sesungguhnya menurutnya (Mālik), pendapat yang serupa juga oleh 

Rabī’ah, Dāwud, Ibnu al-Munżir, al-Laīṡ bin Sa’ad, semoga Allah merahmati 

mereka semuanya. Diceritakan dari  Muḥammad bin Sirīn, Ḥasan al-Baṣrī, dan 

kalangan dari mazhab al-Mālikiyyah berpendapat lain, yaitu penyegeraan 

(pembayaran) zakat (sebelum genap) satu tahun/haul. Kelompok sebagian 

yang lain memperbolehkan (penyegeraan pembayaran zakat) sebelum 2 hari 

dan adapun Ibnu Ḥabīb berpendapat bahwa penyegeraan (pembayaran zakat) 

sebelum genap 10 hari. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa zakat atas harta pada asalnya  

dipersyaratkan genap satu tahun/haul dan harta memenuhi nisab-barang dagangan 

dibayarkan/dikeluarkan apabila telah melewati proses jual-beli. Haul diberlakukan 

pada zakat barang-barang dagangan. Bahwa Mālik tidak memperbolehkan demikian.  

Terdapat pendapat lain al-Mālikiyyah bahwa penyegeraan pembayaran zakat 

diperbolehkan untuk 1 tahun dan menurut sebagian mereka 2 hari saja. 

Pada kitab Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid, dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

ا كَاةِ i إخِْرَاجِ i جَوَازُ i وَهِيَ i- i الثَّامِنةَُ i الْمَسْألَةَُ i وَأمََّ  :-i الْحَوْلِ i قبَْلَ i الزَّ

i َِّفإَن iمَالِكًا i ََزَهُ أبَوُ حَنيِ َمَنع .فةََ وَالشَّافِ لِكَ، وَجَوَّ  عِيُّ

ٌ أوَْ حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَسَاكِينِ  ؟ فمََنْ قاَلَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ هِيَ عِباَدةَ

لَاةِ لمَْ يجُِزْ إخِْرَاجَهَا قبَْلَ الْوَقْتِ، وَمَنْ شَبَّهَهَا  ٌ وَشَبَّهَهَا باِلصَّ عِباَدةَ

لةَِ أجََازَ إخِْرَاجَهَا قبَْلَ الْأجََلِ عَلىَ جِهَةِ  باِلْحُقوُقِ الْوَاجِبةَِ الْمُؤَجَّ

عِ، وَقَدِ احْتجََّ الشَّافعِِيُّ لِرَأيْ : التَّطَوُّ عَليَْهِ  -أنََّ النَّبيَِّ »هِ بحَِدِيثِ عَلِيٍ 

لَاةُ وَالسَّلَامُ  25,«اسْتسَْلفََ صَدقَةََ الْعبََّاسِ قبَْلَ مَحَل ِهَا -الصَّ
    

Maksudnya: 
Adapun masalah kedelapan- yaitu kebolehan mengeluarkan/membayar  

sebelum (masuknya/tiba) masa haul: Bahwasanya Mālik melarang hal yang  

demikian (mengeluarkan/membayar zakat sebelum tiba/masuk masa haul). 

                                                             
25Abī  al-Walīd  Muḥammad  bin  Aḥmad  bin  Muḥammad  bin  Aḥmad  bin  Rusyd  al-

Qurṭubiy  al-Andalusiy  al-Mālikī,  Bidāyah  al-Mujtahid  Wa  Nihāyah  al-Muqtaṣid  Juz  1    (Kairo:  Dār  

al-  Ḥadīṡ,  2004M/1425H),  h.  36. 
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Adapun Abū Ḥanīfah dan al-Syāfi’ī memperbolehkan yang demikian. Sebab 

perbedaannya: apakah (zakat adalah) ibadah atau hak wajib bagi orang-orang 

miskin? Maka yang berpendapat bahwa (zakat adalah) ibadah dan 

menyamakannya  dengan (perkara) salat, maka tidak memperbolehkan untuk 

mengeluarkan/membayar (zakat) sebelum waktunya/haul. Adapun yang 

menyamakannya dengan hak-hak wajib (orang-orang miskin) yang  

ditangguhkan, maka memperbolehkan mengeluarkan/membayar waktunya 

sebagai suatu hal yang disunnahkan,  al-Syāfi’ī berhujjah atas pendapatnya  

dengan hadis ‘Alī: ((Bahwasanya Nabi- memberikan piutang (untuk 

pembayaran) zakat al-‘Abbās sebelum waktunya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa seacara umum 

zakat wajib dibayar, apabila nisab telah terpenuhi dan telah genap 1 tahun/haul.   

Selanjutnya, apakah pembayaran zakat dapat disegerakan atau dipercepat. 

Jawabannya ada dua, boleh dan tidak boleh. Adapun yang membolehkan hal ini 

adalahnya Abū Ḥanīfah dan al-Syāfi’ī. Sedangkan yang tidak memperbolehkannya 

adalah Mālik. Bagi yang tidak memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat, 

menganggap bahwa zakat adalah ibadah, seperti salat. Sedangkan bagi yang 

membolehkan, menganggap bahwa zakat adalah hak-hak wajib (orang-orang miskin) 

yang ditangguhkan. 

2. Syarat Pembayaran/Pengeluaran Zakat Sebelum Haul 

Pada kitab al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfī’i  , dijelaskan 

juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها:

قتها، أما إذا أراد المالك أن يستعجل بإخراج زكاته، قبل حلول و

 فينظر.

ً لم تجزئ، ولم يقع المال المدفوع  إن أخرجها قبل أن يمتلك نصابا

زكاة، أي فإذا تكامل ماله بعد ذلك نصاباً، وحال عليه الحول، 

وجب أن يخرج الزكاة عنه، ولم يسد المال الذي كان قد عجل 

 بإخراجه أي مسد عنه.
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، مفقود من أصله -وهو النصاب -ذلك لأن سبب وجوب الزكاة

تبر  تعفقسناه على التعجيل بأداء الثمن قبل شراء السلعة، فإنها لا

 ثمناً، ولا تغني عن وجوب دفع الثمن بعد عقد الشراء.

هو أما إن أخرجها بعد أن امتلك النصاب وقبل أن يحول الحول، ف

 مجزئ ويقع المال المدفوع زكاة عن ماله الزكوي، أي فلا يجب

 بعد تكامل الحول عليه.عليه أن يخرج زكاة ماله هذا 

( وابن 678( والترمذي )1624ودليل ذلك: ما رواه أبو داود )

 -سأل رسول الله  -رضي الله عنه  -(: أن العباس 1795ماجه )

 في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له -صلى الله عليه وسلم 

 .في ذلك

 شروط صحة التعجيل:

دت لان الحول إذا وجإذا عجل زكاة ماله سقط عنه الواجب عند حو

 الشروط التالية:

 الشرط الأول: بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة عليه إلى آخر

 الحول، 

 , الشرط الثاني: أن يبقى ماله كما هو إلى مرور الحول

ً في آخر  الشرط الثالث: أن يكون القابض للمال المعجل مستحقا

 26الحول ـ

Maksudnya: 
Penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum masa wajibnya 
Adapun apabila si pemilik harta ingin menyegerakan pembayaran zakatnya,  

sebelum lewat waktunya. Maka dilihat (hal-hal sebagai berikut). 
Jika dia mengeluarkan/membayar zakatnya sebelum terpenuhi nisabnya, 

maka tidak diperbolehkan dan harta belum menjadi harta yang telah 

dibayarkan zakatnya, yaitu apabila setelah itu hartanya telah mencapai nisab 

dan genap satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Dan tidak mencukupkan 

pada harta yang sebelumnya disegerakan pembayaran zakatnya, yaitu wadah 

(untuk menutup kekurangan) nisab. 
Karena sebab diwajibkannya zakat adalah nisab telah hilang dari asalnya. 

Maka saya mengkiaskan dengan penyegeraan pembayaran harga sebelum 

transaksi pembelian barang, maka sesungguhnya harga tidak dianggap dan 

                                                             
26Muṣṭafā  al-Khin,.  dkk,  al-Fiqh  al-Manhajī  ‘Alā  Mazhab  al-Imām  al-Syāfī’I,    Juz  2 (Cet. 

IV; Dimasyq:  Dār  al- Qalam Li al-Ṭibā’ah Wa al-Nasyri Wa al-Taūzī’, 1992M/1413H),  h.  55-56. 
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butuh kepada wajibnya pembayaran harga setelah akad transaksi pembelian.  

Adapun apabila mengeluarkan/membayar zakatnya setelah memiliki (barang 

yang telah memenuhi) nisab dan sebelum genapnya satu tahun/haul, maka hal 

tersebut diperbolehkan dan dianggap harta telah dibayarkan zakatnya, maka 

tidak diwajibkan membayar/mengeluarkan zakatnya lagi setelah genap satu 

tahun/haulnya. Dan dalilnya adalah: 
Apa yang telah diriwayatkan oleh Abū Dāwud (1624), al-Tirmiżī (678), dan 

Ibnu Mājah (1795): Bahwasanya al-‘Abbās meminta kepada Rasulullah untuk 

disegerakan (pembayaran) zakatnya sebelum genap satu tahun/haul, maka 

Rasulullah pun memberikannya keringanan.  
Syarat-syarat sahnya penyegeraan (pembayaran) zakat: 
Apabila menyegerakan (pembayaran) zakat, maka dianggap telah gugur 

kewajiban tersebut perihal genapnya satu tahun/haul, apabila syarat-syatar 

berikut terpenuhi: 
Syarat pertama: Keberadaan si pemilik harta sebagai orang yang ahli zakat  

hingga akhir tahun. 
Syarat kedua: Keberadaan hartanya sebagaimana dia (pemilik harta) sampai 

melewati satu tahun/haul. 
Syarat ketiga: Orang yang menerima zakat yang disegerakan pembayarannya  

itu termasuk orang yang berhak mendapatkannya sampai pada akhir 

haul/tahun. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab al-Syafi’i, dapat dipahami bahwa Menyegerakan pembayaran 

zakat sebelum waktunya/haul dan nisab juga belum terpenuhi, maka hal ini tidak 

diperbolehkan, karena sebab diwajibkannya zakat telah hilang. Hal ini dikiaskan 

dengan penyegeraan pembayaran harga barang sebelum transaksi pembelian barang.  

Adapun apabila mengeluarkan/membayar zakatnya setelah memiliki (barang yang 

telah memenuhi) nisab dan sebelum genapnya satu tahun/haul, maka hal tersebut 

diperbolehkan dan dianggap harta telah dibayarkan zakatnya, maka tidak diwajibkan 

membayar/mengeluarkan zakatnya lagi setelah genap satu tahun/haulnya.  

penyegeraan pembayaran zakat tidak serta merta dilakukan.  Akan tetapi, ada syarat-

syarat sebelum penyegeraan pembayaran zakat dilakukan. Syarat pertama yaitu,  

keberadaan si pemilik harta (masih hidup) sebagai orang yang ahli zakat hingga akhir 

tahun. Syarat kedua yaitu, keberadaan hartanya sebagaimana dia (pemilik harta) 

sampai melewati satu tahun/haul. Syarat ketiga yaitu, orang yang menerima zakat 

yang disegerakan pembayarannya itu termasuk orang yang berhak mendapatkannya  

sampai pada akhir haul/tahun. 
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Pada kitab al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, dijelaskan juga mengenai hal 

tersebut, sebagai berikut. 

 المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه 

لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، 

 (.1القتل )والدية قبل 

أما تعجيل الزكاة متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب 

 الكامل، ففيه رأيان للفقهاء.

ً تقديم الزكاة على الحول، 2قال الجمهور ) - 1 (: يجوز تطوعا

وهو مالك للنصاب، لأنه أدي بعد سبب الوجوب، ولما روى علي 

ل ى الله كرم الله وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله ص

(، 3عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها، فرخص له في ذلك )

ل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله أو محله، كالدين  ولأنه حق مال أج ِ

 المؤجل ودية الخطأ، فهي تشبه الحقوق المالية المؤجلة.

وذكر الشافعية أن شرط إجزاء المعجل: أن يبقى المالك أهلاً 

ل في الحول، ودخول شوال في الفطرة، للوجوب إلى آخر الحو

وأن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقاً. 

وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد هذين الشرطين، استرد من 

القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة. وإن مات المالك أو 

القابض قبل ذلك أو ارتد القابض أو غاب أو استغنى بمال غير 

لمعجل كزكاة أخرى ولو معجلة، أو نقص النصاب أو زال عن ا

ملكه وليس مال تجارة، لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند 

 .الوجوب

(: لا يجوز إخراج الزكاة قبل 1وقال الظاهرية والمالكية ) -

الحول؛ لأنها عبادة تشبه الصلاة، فلم يجز إخراجها قبل الوقت 
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ي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه، (، ولأن الحول أحد شرط2)

27.كالنصاب
i 

Maksudnya: 
Masalah 3: Penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum genap satu tahun/haul. 

Para ulama bersepakat bahwasanya  tidak diperbolehkan 

menyegerakan/mendahulukan (pembayaran) zakat sebelum memiliki (harta) 

yang telah terpenuhi nisabnya, karena tidak didapati/ditemukan sebab 

diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Maka tidak diperbolehkan 

penyegeraan (pembayaran zakat) seperti membayar harga sebelum transaksi 

jual-beli, dan membayar diat sebelum membunuh. 
Adapun penyegeraan (pembayaran) zakat setelah adanya penyebab 

diwajibkannya (zakat atas harta tersebut), yaitu nisab yang telah terpenuhi,  

maka terdapat 2 pendapat menurut fukaha. 
1. Mayoritas ulama mengatakan: sebagai bentuk ibadah sunnah boleh 

menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum masa haul/genap satu tahun.  

Sementara pemilik harta tersebut telah memiliki (harta yang terpenuhi)  

nisabnya, karena dia menunaikan zakat setelah adanya sebab diwajibkannya 

(zakat atas harta tersebut). Juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh ‘Alī,   

ه وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صل ى الله علي

 .وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها، فرخص له في ذلك
“Bahwasanya al-‘Abbās ra. meminta kepada Rasulullah saw. untuk 

membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya.  Lalu, Rasulullah 

memberikan keringanan untuknya dalam hal tersebut.” 
Juga karena ini adalah hak harta yang bisa ditangguhkan demi 

meringankan. Maka diperbolehkan mendahulukan/menyegerakan 

sebelum waktunya, sebagaimana utang yang ditangguhkan dan diat 

pembunuhan tidak sengaja. Hal ini mirip dengan hak-hak harta yang 

ditangguhkan. 
Syāfī’iyyah menyebutkan bahwa syarat pembayaran/penyerahan 

zakat sebelum tiba waktunya dapat mencukupi/menutupi sebagai 

kewajiban zakat, adalah si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang 

yang wajib zakat sampai akhir haul/tahun, masuknya bulan Syawwal 

untuk zakat fitrah, dan hendaklah orang yang menerima masih tetap 

sebagai orang yang berhak menerima zakat sampai akhir tahun/haul 

atau ketika masuk bulan Syawwal.  
Jika pembayaran zakat sebelum waktunya ini tidak mencukupi 

kewajiban zakat orang yang menunaikannya, karena tidak 

terpenuhinya dua syarat tersebut, maka orang tersebut menarik 

kembali (harta zakat) dari si penerima, jika orang yang menerimanya 

mengetahui bahwa itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum 

waktunya/haul. 
Jika pemilik harta atau penerimanya meninggal dunia sebelum waktu 

tersebut., atau orang yang yang menerima (zakat tersebut) murtad, 

hilang, meresa cukup dengan harta selain dari harta orang yang 

membayarkan sebelum waktunya seperti zakat lain meskipun juga 

                                                             
27Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,  al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  3,    h.  1816-1817. 
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dibayarkan sebelum waktunya, atau nisabnya berkurang, hilang dari 

kepemilikan pembayaran zakat dan tidak berupa harta perdagangan,  

maka orang yang membayarkan zakat sebelum waktunya itu tidak 

cukup memenuhi kewajiban karena dia keluar kelayakan/kepantasan 

wajib zakat. 
2. Ẓahīriyyah dan Mālikiyyah mengatakan tidak boleh 

mengeluarkan/membayar  zakat sebelum genap masa haulnya, karena 

zakat adalah ibadah seperti salat. Maka, tidak diperbolehkan 

mengeluarkan/membayar zakat sebelum genap masa haulnya. Karena 

haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak diperbolehkan 

mendahulukan/menyegerakan (pembayaran)  zakat sebelum haulnya 

sebagaimana nisab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa secara umum 

zakat terlepas dari .nisab dan haul asalnya. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak  

diperbolehkan menyegerakan/mendahulukan pembayaran zakat sebelum terpenuhi 

nisab pada harta, karena sebab diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Hal tersebut 

dianalogikan dengan kasus membayar harga sebelum transaksi jual-beli, dan 

membayar diat sebelum membunuh. Mayoritas ulama mengatakan: sebagai bentuk 

ibadah sunnah boleh menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum masa haul/genap 

satu tahun dan dengan catatan bahwa nisab harus terpenuhi. Adapun Ẓahīriyyah dan 

Mālikiyyah mengatakan tidak diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat 

sebelum genap 1 haul/tahun. Karena zakat adalah ibadah, maka zakat dianalogikan 

dengan salat. Maka, tidak diperbolehkan mengeluarkan/membayar atau 

menyegerakan pembayaran zakat sebelum genap masa haulnya. 

3. Batas Maksimal Penyegeraan Pembayaran Zakat 

Penjelasan mengenai batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat, 

sebagai berikut. 

اتجه الفقهاء في مدة تعجيل الزكاة في مسارين اثنين: مسار أول 

بناه جمهور الفقهاء على معنى الأصل, ومسار ثان بناه المالكية 

  على معنى الرخصة للحاجة والمصلحة

 اتجاه الجمهور:   
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لها اختلف الجمهور العلماء في أقصى مدة التعجيل على أقوال نجم

 كالآتي:

جيل الزكاة لأكثر من سنتين, قال يجوز تع قول الحنفية:

السرخسي: وتعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من 

  28سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك.

وجاء في الدر المختار: ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنتين أو 

 .29لنصب صح لوجود السبب"

يه وسلم أنه استسلف من واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عل

العباس صدقة عامين, وبأن أن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة 

في كل حول ما لم ينتقص عنه, وجواز التعجيل باعتبار تمام 

السبب, وفي ذلك الحول الثاني  كالحول الأول, بخلاف ما قبل 

 30كمال النصاب

صح, لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنة واحدة على الأ قول الشافعية:

قال النووي: لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب, ويجوز 

  31قبل الحول, ولا تعجيل لعامين في الأصح.

واحتجوا بأن التعجيل على آخر الحول لا على أوله, ألا ترى أن 

التعجيل قبل كمال النصاب لا يجوز لأن الحول غير منعقد عليه, 

 32فكذلك الحول الثاني بعد كمال النصاب

                                                             
28Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al- Ḥanafī, al-

Mabsūt, Juz 2 (Beirut:  Dār  al-Ma’rifah, 1993M/1414H),  h. 176. 
29Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 7.  

30Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al- Ḥanafī, al-
Mabsūt, Juz 2,  h. 177. 

31Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥya Syaraf al-Nawawī al-Syāfi’ī, Minhaj al-Ṭālibīn wa 

‘Umdah al-Muftīn Fī al-Fiqh (Cet. I; t.t.:  Dār  al-Fikr, 2005M/1425H),  h. 73. 
32Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al- Ḥanafī, al-

Mabsūt, Juz 2,  h. 177. 
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الحنابلة: في تعجيلها لأكثر من حول روايتان: إحداهما لا قول 

يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول فاقتصر عليه, 

 33والثانية: يجوز

واحتجوا بما روي في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: وأما العباس فهي علي ومثلها, وروي أنه قال عليه الصلاة 

  34العباس: إنا استسلفنا زكاة عامين,والسلام في حديث 

 اتجاه المالكية:

أما الإمام مالك فقد استثنى في منع تعجيل الزكاة قبل تمام الحول, 

: أرأيت الرجل يعجل -أي سحنون-اليسير منه, ففي المدونة قلت

زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزروع أو في المال لسنة 

: لا, قلت: وهذا قول -أي ابن القاسم -ال: أو لسنتين, أيجوز ذلك, ق

مالك؟, فقال: نعم, قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو 

قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا, وأحب إلي ألا يفعل حتى 

 35يحول عليه الحول

ولا خلاف في عدم الإجزاء إذا تقدمت قبل الحول بكثير كما صرح 

  36مدونة.بذلك الرجراجي في شرح ال

غير أن مالكا لم يبين في المدونة حد اليسير, ولذلك اختلف أصحابه 

-فيما نقله ابن رشد-في تقدير هذا اليسير وضبطه على أربعة أقوال

أحدها: أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول ابن المواز, والثاني: 

أنه العشرة الأيام ونحوها وهو قول ابن حبيب في الواضحة, 

                                                             
33Syamsuddīn  Abū  al-Faraj ‘Abdul Raḥman bin Muḥammad  bin Aḥmad bin Qudāmah 

al-Maqdisī, Al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Hajr Li al-Ṭibā’ah Wa al-Nasyri Wa al-Taūzī’i 

Wa al-I’lān, 1995M/1415H),  h. 182. 
34Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 9.  

35Mālik bin Anas bin Mālik bin ’Āmir al-Aṣbaḥanī al-Madanī, al-Mudawwanah, Juz 1 
(Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994M/1415H),  h. 335. 

36Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 
Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 10.  
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: أنه شهر ونحوو وهي رواية عيسى عن ابن القاسم, والثالث

  37والرابع: أنه الشهران.

 

Maksudnya: 
Fukaha dalam jangka waktu (maksimal) penyegeraan (pembayaran) zakat 

mengarah menjadi dua pendapat: 
Pendapat pertama yang disokong oleh mayoritas Fukaha sesuai makna asal 

dan pendapat kedua yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai 

(penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan 

untuk kebutuhan dan kemaslahatan.   
Konsep/Pendapat mayoritas Fukaha: 
Mayoritas Fukaha berbeda pendapat mengenai batas waktu maksimal 

penyegeraan (pembayaran) zakat, saya menyimpulkannya sebagai berikut: 
Pendapat al-Ḥanafiyyah: 
Diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat  untuk 2 tahun lebih. Al-
Sarakhsī berkata:  
Diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakat dari harta yang 

terpenuhi/sempurna (nisabnya) dan berada dalam kepemilikan/penguasaan.  

Untuk satu tahun, dua tahun, atau lebih dari itu.   
Pada kitab al-Dur al-Mukhtar: Jika seseorang (pemilik harta yang telah 

terpenuhi 1 nisab) untuk dua tahun atau banyak nisab, maka disahkan dengan 

adanya sebab diwajibkannya. Mereka berhujjah dengan apa yang 

diriwayatkan oleh Nabi saw. bahwasanya beliau membayarkan zakat al-
‘Abbās untuk dua tahun. Karena kepemilikan 1 nisab adalah sebab 

diwajibkannya zakat dalam setiap haul/tahun yang belum berkurang darinya 

(nisab yang belum berkurang). Kebolehan menyegerakan (pembayaran zakat) 

didasarkan (atas) terpenuhinya/sempurna nisab. Olehnya itu, haul yang kedua 

sama dengan haul yang pertama. Berbeda halnya sebelum 

terpenuhinya/sempurna nisab. 
Pendapat al-Syāfi’īyyah: 
Tidak diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat kecuali untuk satu 

tahun/haul menurut pendapat yang paling benar. Al-Nawawī berkata: Tidak 

sah menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum memiliki harta yang 

(terpenuhi) nisabnya dan diperbolehkan sebelum satu haul serta tidak 

diperbolehkan untuk dua tahun menurut pendapat yang paling benar.  
Mereka berhujjah bahwa menyegerakan (pembayaran) zakat sampai pada 

akhir haul, tidak hanya pada awal haul. Tidakkah anda melihat bahwa 

penyegeraan (pembayaran zakat) tidak diperbolehkan sebelum nisab 

terpenuhi/sempurna. Karena haul tidak terikat atau bersambung atas nisab, 

demikian halnya dengan haul yang kedua setelah nisab terpenuhi/sempurna. 
 
Pendapat Ḥanabilah: 
Penyegeraan (pembayaran) zakat untuk diatas 1 haul/tahun, terdapat dua 

riwayat: 

                                                             
37Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubiy al-Andalusiy al-Mālikī, al-

Muqaddimāt, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988M/1408H),  h. 310. 
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Pendapat yang pertama yaitu tidak diperbolehkan, karena tidak adanya nas 

yang menyebutkan mengenai penyegeraan (pembayaran zakat), maka 

dicukupkan atas pendapat tersebut.   Pendapat yang kedua: Diperbolehkan.  
Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan (dari) hadis ‘Umar 

bahwasanya Nabi saw. bersabda: Adapun al-‘Abbās, maka kewajibannya 

menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajibannya yang lain. Dan 

diriwayatkan bahwasanya Nabi saw bersabda dalam hadis al-‘Abbās: 

Sesungguhnya saya membayarkannya zakat untuk dua tahun. 
 
Pemikiran al-Mālikiyyah 
Adapun al-Imām Mālik telah mengecualikan perihal pelarangan penyegeraan 

(pembayaran) zakat sebelum genapnya satu haul/tahun, yaitu (untuk) tempo 

waktu yang singkat/sedikit. Pada (kitab) al-Mudawwanah, saya berkata, yaitu 

Saḥnūn: Tidakkah engkau melihat seseorang yang menyegerakan 

(pembayaran) zakat hartanya pada hewan ternak, unta, hasil pertanian, atau 

harta (lainnya) untuk satu tahun atau dua tahun, bolehkah itu?. Dia menjawab,  

yaitu Ibnu al-Qāsim-: Tidak. Saya berkata: apakah ini adalah perkataan  

Mālik?. Dia menjawab: Iya, Kemudian dia berkata: dan Mālik berkata 

kepadaku: Kecuali (penyegeraan pembayaran zakat) dekat dengan haul atau 

sebelum (sempurnanya/genapnya haul) dengan jarak/tempo waktu yang 

singkat, maka saya kira tidak apa-apa dan saya  lebih suka untuk tidak 

melakukan hal tersebut hingga genapnya satu haul/tahun. 
 
Tidak ada perbedaan (pendapat terkait) ketidakbolehan zakat disegerakan 

sebelum haul dengan (tempo/waktu) yang banyak/panjang. Sebagaimana  

yang ditegaskan oleh al-Rajrājī dalam kitab Syarḥ al-Mudawwanah. 
 
Namun Mālik tidak menjelaskan batas minimal tersebut dalam kitab al-
Mudawwanah. Olehnya itu, para pengikut Mālik berbeda pendapat dalam 

perkiraan batas minimal dan acuan/patokannya menjadi empat pendapat: 
Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Rusyd, diantaranya adalah: 
Bahwa batas minimalnya adalah satu, dua hari, dan sebagainya. Pendapat 

tersebut adalah pendapat Ibnu Mawwāz. Kedua, bahwa batas minimalnya  

adalah 10 hari dan sebagainya. Pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu Ḥabīb 

dalam kitab al-Wāḍiḥah. Ketiga, bahwa batas minimalnya adalah 1 bulan dan 

sebagainya. Pendapat tersebut adalah riwayat ‘Īsā dari al-Qāsim. Keempat, 

bahwa batas minimalnya adalah dua bulan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum genap masa haulnya/tahun dilakukan dengan 

memperhatikan batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat. Terdapat dua 

pendapat fukaha mengenai  batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat. Pendapat 

pertama yang disokong oleh mayoritas Fukaha sesuai makna asal dan pendapat kedua 

yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat 

sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan.   

Pendapat pertama yaitu mayoritas Fukaha, kemudian berbeda pendapat mengenai 
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batas waktu maksimal penyegeraan (pembayaran) zakat. Diantaranya yaitu, pendapat  

al-Ḥanafiyyah bahwa diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat  untuk 2 

tahun lebih. Selanjutnya Pendapat al-Syāfi’īyyah bahwa tidak diperbolehkan 

menyegerakan (pembayaran) zakat kecuali untuk satu tahun/haul menurut pendapat 

yang paling benar. Kemudian pendapat Ḥanabilah bahwa Penyegeraan (pembayaran)  

zakat untuk diatas 1 haul/tahun, terdapat dua riwayat: Pendapat yang pertama yaitu 

tidak diperbolehkan, karena tidak adanya nas yang menyebutkan mengenai 

penyegeraan (pembayaran zakat), maka dicukupkan atas pendapat tersebut. Pendapat 

yang kedua: Diperbolehkan. Adapun pendapat kedua yang disokong oleh al-

Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai 

rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan. Adapun al-Imām Mālik 

telah mengecualikan perihal pelarangan penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum 

genapnya satu haul/tahun, yaitu (untuk) tempo waktu yang singkat/sedikit. Namun 

Mālik tidak menjelaskan batas minimal tersebut dalam kitab al-Mudawwanah.  

Olehnya itu, para pengikut Mālik berbeda pendapat dalam perkiraan batas minimal 

dan acuan/patokannya menjadi empat pendapat. Pertama, bahwa batas minimalnya  

adalah satu, dua hari,  dan sebagainya.  Pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu 

Mawwāz. Kedua, bahwa batas minimalnya adalah 10 hari dan sebagainya. Pendapat 

tersebut adalah pendapat Ibnu Ḥabīb dalam kitab al-Wāḍiḥah. Ketiga, bahwa batas 

minimalnya adalah 1 bulan dan sebagainya. Pendapat tersebut adalah riwayat ‘Īsā dari 

al-Qāsim. Keempat, bahwa batas minimalnya adalah dua bulan. 

B.  Reformulasi Haul Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjuan Empat Mazhab 

Reformulasi haul zakat di masa Pandemi ini berarti penyesuaian 

pembayaran/pengeluaran zakat di masa pandemi,  termasuk ketentuan nisab dan 

haulnya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pemeritntah melalui kemenag 

menginstruksikan akan kebolehan penyaluran/pembayaran zakat sebelum haul, zakat  
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yang dimaksud dalam pembahasan dalam tesis ini adalah zakat harta.  Penyegeraan 

atau pembayaran zakat sebelum haul menjadi masalah yang diperbincangkan di 

kalangan ulama, diantaranya dalam empat mazhab. Sebelum lebih jauh membahas 

mengenai perbincangan ulama mengenai penyegeraan pembayaran zakat sebelum 

haul, pembahasan mengenai pandemi harus bergandengan dengan pembahasan 

mengenai pembahasan penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul. Selain itu, 

masalah lain yang mendesak untuk ditempuhnya upaya reformulasi haul zakat di 

masa pandemi Covid 19, adalah paradigma atau pemikiran masyarakat yang rancu 

atau keliru mengenai konsep haul zakat, khususnya pada masa pandemi Covid 19. 

Diantaranya adalah sebagian masyarakat menganggap bahwa haul itu dihitung 

berdasarkan satu tahun kalender Masehi, pembayaran zakat mutlak harus 

mengikuti haul zakat selama 1 tahun secara sempurna, pembayaran zakat dengan 

menjadikan Ramadan sebagai patron haul, menyatukan pembayaran zakat harta 

dan fitrah pada bulan Ramadan, dan menghitung haul zakat dimulai pada saat 

perdagangan atau usaha berjalan. Olehnya itu dibutuhkan upaya reformulasi haul 

zakat, khususnya di masa pandemi Covid 19, dengan tujuan untuk merombak 

paradigma yang rancu atau keliru sebagian masyarakat.  

Sebelumnya perlu diketahui bahwa Masa pandemi Covid 19 menjadi masa 

sulit, khususnya bagi masyarakat kelas bawah.  Apalagi setelah diberlakukannya  

PPKM. Misalnya Penegakan PPKM Darurat, Polisi Sita Dagangan Penjual Sate di 

Kudus.38
 Juga Pemilik Kedai Kopi di Tasikmalaya, Pilih Dipenjara daripada Bayar 

Denda.39 

                                                             
38Rhobi  Shani,  “Penegakan  PPKM  Darurat,  Polisi  Sita  Dagangan  Penjual  Sate  di  Kudus”,  

medcom.id,  05  Juli  2021.    https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb1zZ93k-penegakan-ppkm-
darurat-polisi-sita-dagangan-penjual-sate-di-kudus    (18  Agustus  2021). 

39Muhamad  Syahrial,  “Langgar  PPKM,  Pemilik  Kedai  Kopi  Pilih  Dipenjara  daripada  

Bayar  Denda”,  KOMPAS.com,    17  Juli    2021.    

https://www.beritasatu.com/megapolitan/814447/survei-dampak-ppkm-41-warga-kota-bogor-diphk%20%20(18
https://www.beritasatu.com/megapolitan/814447/survei-dampak-ppkm-41-warga-kota-bogor-diphk%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
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 Masyarakat merasa serba salah, beraktifitas seperti biasanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, tapi berpotensi besar melanggar aturan PPKM yang akan berujung 

sanksi penjara atau denda yang nilainya tidak sedikit bagi masyarakat kelas bawah.  

Tapi di sisi lain, PPKM diterapkan untuk mengendalikan laju Covid 19 di tanah air,  

angka kasus Positif dan angka kematian yang hingga saat ini tidak sedikit jumlahnya.  

Maka pada penerapan PPKM ini, bukan hanya berbicara ekonomi atau kebutuhan 

hidup, namun juga berbicara mengenai kesehatan dan sampai pada keselamatan jiwa 

dari Pandemi Covid 19. Agar pembahasan lebih meluas, maka ada baiknya  

mengangkat pada apa yang sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ada 4 aspek  

yang diangkat untuk menilai keadaan dan kondisi masyarakat dan negeri Indonesia  

pada masa pandemi Covid 19. Pertama adalah Pangan, berdasarkan survei nasional 

lembaga indikator di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 55 persen masyarakat di 

Tanah Air semakin sulit untuk mencari makan.  
40

 Data dari BPS tahun 2021 

menyebutkan bahwa kemiskinan di Indonesia meningkat hingga 2,7 juta jiwa akibat 

pandemi yang hingga kini masih terjadi. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak 

orang sulit memenuhi kebutuhan dasarnya salah satunya adalah kebutuhan akan 

pangan.41
 Maka kebutuhan akan pangan menjadi besar selama pandemi Covid 19 ini.  

                                                                                                                                                                       
https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/071500065/langgar-ppkm-pemilik-kedai-kopi-
pilih-dipenjara-daripada-bayar-denda    (18  Agustus  2021). 

40Redaksi  WE  Online,  “Bikin  Begidik!  Hasil  Survei  Terbaru:  55  Persen  Masyarakat  

Susah  Cari  Makan”,  WartaEkonomi.com,    19  Oktober    2020.    

https://www.wartaekonomi.co.id/read309773/bikin-begidik-hasil-survei-terbaru-55-persen-
masyarakat-susah-cari-makan    (18  Agustus  2021). 

41Vania  Rossa  dan  Dini  Afrianti  Efendi,  “PBB:  Pandemi  Covid-19  Membuat  Masyarakat  

Sulit  Mengonsumsi  Makanan  Bergizi”,  Suara.com,    23  Mei  2021.    

https://www.suara.com/health/2020/05/23/052147/pbb-pandemi-covid-19-membuat-masyarakat-
sulit-mengonsumsi-makanan-bergizi    (18  Agustus  2021). 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari%20%20(18
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Kedua adalah pekerjaan.  Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa diantaranya  

adalah PHK. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan ada 1-

500an perusahaan di seluruh wilayah Indonesia, yang melapor akan menjalankan 

mekanisme PHK pada pekerja. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Angka Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) yang merangkak naik akibat pandemi Covid-19 yang 

berkepanjangan memicu kekhawatiran. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah 

Anggoro Putri mengungkapkan, pihaknya mulai resah menghadapi angka PHK yang 

kembali tinggi dan dikhawatirkan akan melonjak lagi pada tahun ini. Kemnaker sudah 

memproyeksikan bahwa hingga akhir tahun 2021 sebanyak 894.579 pekerja bisa ter-

PHK. Pihak Kemnaker pun khawatir karena per 7 Agustus, jumlah pekerja yang ter-

PHK sudah mencapai 538.305 orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri 

FAO, IFAD, UNFPA, WFP, WHO, dan UNICEF menyebut di Indonesia ada Sekitar 3 

juta orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian mereka, anak-anak tidak lagi 

dapat mengakses program pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, dan 

beberapa keluarga berjuang untuk membeli makanan yang biasa mereka konsumsi. 

Dapat dipahami bahwa tahun ini, jumlah pekerja yang ter-PHK tidak sedikit,  

artinya tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan dan bisa berujung pada angka 

pengangguran.  Masyarakat yang terdampak PHK juga sulit untuk menyediakan dan 

mengkonsumsi pangan yang layak, ditambah lagi pendidikan yang layak. Semakin 

tingginya jumlah pekerja yang ter-PHK maka tentu berpotensi jumlah pengangguran,  

dan angka kemiskinan tentu akan melonjak naik.   
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Ketiga, yaitu kesehatan. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa 

banyak rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia menutup sementara layanan 

instalasi gawat darurat (IGD), akibat melonjaknya jumlah pasien COVID-19 yang  

dirawat, termasuk di Surabaya. Sementara itu, sejumlah apotek kesulitan melayani 

pesanan obat karena kehabisan stok. Sebelumnya juga diuraikan bahwa gelombang 

kedua Covid-19 telah menghantam Indonesia. Tercatat minggu lalu tepatnya pada 27 

Juni 2021, Indonesia mencatatkan angka kasus positif harian yang sangat tinggi,  

bahkan mencetak rekor baru yaitu kasus harian tertinggi selama pandemi, bertambah 

21.345 kasus dalam satu hari. Bahkan, kasus ini lebih tinggi dari puncak kasus yang 

terjadi pada Bulan Januari 2021. Pada puncak yang pertama di Januari 2021, jumlah 

kasus mingguan mencapai 89.902 kasus, sedangkan pada minggu ini angkanya jauh 

lebih tinggi,  yaitu mencapai 125.396 kasus.  

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan data 

Satuan Tugas Penanganan Covid 19 tanggal 30 Agustus 2020 bahwa jumlah kasus 

aktif sebanyak 40.525 ribu, penambahan kasus positif sebanyak 2.858 ribu, jumlah 

kasus sembuh sebanyak 124.185 ratus ribu, dan jumlah kasus meninggal sebanyak 

7.343 ribu.42
 Sedangkan pada tanggal 08 Agustus 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 

474,233 ratus ribu, jumlah kasus positif sebanyak 3,666,031 juta, jumlah kasus 

sembuh sebanyak 3,084,702 juta, dan jumlah kasus meninggal sebanyak 107,096 

ratus ribu. 

Maka dapat dipahami bahwa, diantara masalah pada aspek kesehatan saat ini.  

Fasilitas layanan kesehatan sampai ada yang tutup dan obat-obatan yang susah 

                                                             
42“Analisis  Data  Covid-19  di  Indonesia  Update  Per  30  Agustus  2020”  (Berita),    Satuan  

Tugas  Penanganan  Covid  19,  30  Agustus  2020. 
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didapatkan. Juga jumlah kasus positif yang sangat tinggi serta kasus kematian Covid 

19 dalam jumlah yang tidak sedikit, semakin memperkeruh kondisi negara dan 

merisaukan masyarakat saat ini.  Pada aspek kesehatan saat ini, pemerintah dan 

masyarakat secara umum terfokus pada penanganan Covid 19. Tidak sedikit orang 

yang terpapar Covid 19 dan bahkan berujung pada kasus kematian, sampai kemudian 

tenaga kesehatan juga ikut dalam menambah deretan kasus kematian Covid 19.   

Banyaknya IGD yang tutup akibat melonjaknya jumlah pasien Covid 19 dan 

apotek yang kehabisan stok obat, hal tersebut menunjukkan akan krisis yang 

melanda dunia kesehatan di Indonesia. Seakan-akan Covid 19 ini menjadi mimpi 

buruk bagi dunia kesehatan di Indonesia. Maka tentu suntikan dana atau anggaran 

sangat dibutuhkan dalam pembenahan aspek kesehatan, yang sangat terpukul 

dengan keberadaan Covid 19, dengan memperhatikan realita yang menyedihkan.  

Dapat dipahami dari uraian diatas bahwa lonjakan kasus Covid 19 meningkat 

secara drastis dengan angka yang menembus ribuan kasus harian dan ratusan ribu 

kasus mingguan. Perlu diperhatikan bahwa kasus ini adalah menyangkut 

keselamatan jiwa bukan hanya deretan angka semata. Maka langka PPKM pun 

ditempuh oleh pemerintah sebagai respon kekhawatiran atas keganasan Covid 19 

di Indonesia yang telah menelan korban yang jiwa yang tidak sedikit. Maka dapat 

dipahami bahwa PPKM ditempuh pemerintah dalam rangka mengendalikan laju 

atau lonjakan kasus Covid 19, bukan dalam rangka melenyapkan pandemi Covid 

19.  Karena jika diperhatikan bahwa melenyapkan pandemi Covid 19 bukanlah 

perkara yang mudah. Karena yang namanya pandemi bukan virus yang menyebar 

dalam skala wilayah desa atau kelurahan namun secara global, dalam dan luar 
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Indonesia. Dapat dipahami bahwa diperpanjang PPKM karena pemerintah melihat 

adanya penurunan angka kasus Covid 19 selama PPKM. Maka pemerintah 

keliatannya memandang bahwa dengan penurunan atau menekan angka kasus 

Covid 19, hal tersebut dapat mengendalikan pandemi Covid 19 di Indonesia. 

Namun terlepas dari PPKM, upaya mengendalikan pandemi Covid 19 harus tetap 

digaungkan dengan melihat banyaknya korban jiwa. Hal tersebut dikuatkan dan 

dibuktikan dengan realita di lapangan menunjukkan angka yang peningkatannya 

sangat drastis periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Berdasarkan uraian 

sebelumnya dapat dipahami bahwa prioritas sebagian besar masyarakat pada 

tahun 2020 adalah kesehatan bukan ekonomi. Namun pada tahun 2021 prioritas 

sebagian besar masyarakat adalah ekonomi bukan kesehatan. Hal tersebut wajar, 

karena secara logika, sulit mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan jika 

ekonomi memburuk. Namun bukan berarti mengabaikan kebutuhan akan 

kesehatan. Akan lebih bijaknya jika memprioritaskan kedua-duanya. 

Meningkatkan perekonomian dengan memperhatikan kesehatan, karena tidak 

mungkin ekonomi juga akan terkuras jika kesehatan terganggu. 

Keempat, yaitu pendidikan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa 

UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi covid-19. 

Dari jumlah tersebut 75 persen di antaranya tak bisa lagi melanjutkan pendidikan 

karena masalah biaya. Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini mengatakan 

hal tersebut terjadi karena orang tua siswa banyak yang kehilangan pendapatan dan 

pekerjaan sejak virus corona masuk ke Indonesia. Bahkan Komisioner Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyebut, jumlah anak putus 
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sekolah cukup tinggi selama pandemi Covid-19, terutama menimpa anak-anak yang  

berasal dari keluarga miskin. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami 

bahwa aspek pendidikan di Indonesia sangat terganggu dengan keberadaan Covid 

19, akibatnya bahkan sebanyak 75 persen ada yang terpaksa harus putus sekolah 

atau tidak melanjutkan pendidikan karena masalah biaya dan muaranya pada 

banyaknya orang tua siswa yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan sejak 

masuknya Covid 19 di Indonesia.  Hal tersebut diperkuat dengan data-data 

lapangan yang menunjukkan angka putus sekolah yang cukup tinggi, utamanya 

menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. 

 Melihat angka persentase putus sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan 

SMK, pada tahun ajaran 2019/2020 seluruhnya  mengalami kenaikan/lonjakan 

daripada tahun ajaran sebelumnya.  

Dua penyebab terbesar putus sekolah ini adalah kemiskinan dan pernikahan 

dini (tempo.co.id). Pemerintah terus berupaya untuk menangani masalah putus 

sekolah melalui berbagai intervensi. Pembangunan infrastruktur sekolah akan 

dilaksanakan dengan asas kemerataan wilayah dan dapat diakses semua lapisan 

masyarakat.43 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah 

banyak hal di kehidupan manusia,  salah satunya di bidang pendidikan. Sebab, proses 

belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh atau virtual. Para murid pun harus 

menanggung risiko learning loss atau menurunnya kompetensi belajar. Selain itu,  

risiko lainnya adalah ancaman putus sekolah yang menghantui para peserta didik.  

                                                             
43Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  2020  (Jakarta:  Badan  

Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,  2020),  h.  130 
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Pada Desember 2020, UNICEF menemukan bahwa 938 anak di Indonesia putus 

sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan, 75% di antaranya tak bisa melanjutkan 

sekolahnya. "Dengan banyaknya orang tua kehilangan penghasilan dan pekerjaan,  

saya khawatir angka anak tidak sekolah dapat meningkat secara signifikan setelah 

pandemi." Hal ini juga diungkapkan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti. Menurutnya, berdasarkan data 

KPAI sejak awal pandemi COVID-19 hingga Februari 2021 sudah lebih dari 150 anak 

putus sekolah karena menikah dan bekerja. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Komisioner Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan ada 246 

pengaduan, baik dari siswa maupun dari orangtua. Keluhan rata-rata terkait dengan 

kuota data, tugas yang menumpuk, hingga tidak adanya perangkat gawai yang  

memadai untuk belajar online. Keluhan diperoleh KPAI dari survei terhadap 

penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan 1.700 responden, mulai dari jenjang  

Taman Kanak-kanak (TK) sampai SMA/sederajat di 20 provinsi dan 54 

kabupaten/kota.44Realita lain sebagai cerita dari Pendidikan pada masa pandemi 

Covid 19, misalnya insiden pencurian HP oleh seorang ayah untuk kepentingan 

                                                             
44Maria  Fatima  Bona,  “Satu  Bulan  Belajar  Online,  72,8%  Siswa  Mengeluh  Penumpukan  

Tugas”,    suara.com,    27  April  2020.  https://www.beritasatu.com/nasional/625917/satu-bulan-
belajar-online-728-siswa-mengeluh-penumpukan-tugas    (18  Agustus  2021). 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
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belajar online anaknya.45
 Realita lainnya adalah pencurian laptop oleh seorang ayah, 

demi belajar daring anaknya.46 

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa Pada tahun ajaran 

2017/2018 angka putus Sekolah Dasar sebesar 0,13 %, Pada tahun ajaran 2018/2019 

sebesar 0,13 %, dan Pada tahun ajaran 2019/ sebesar 0,24 %. Pada tahun ajaran 

2018/2019 angka putus Sekolah Menengah Pertama sebesar 0,28 % dan Pada tahun 

ajaran 2019/2020 sebesar 0,39 %.  Pada tahun ajaran 2018/2019 angka putus Sekolah 

Menengah Atas sebesar 0,33 % dan Pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 0,55 %. Pada 

tahun ajaran 2018/2019 angka putus Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 0,52 % dan 

Pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 0,65 % .47
  

Melihat angka persentase putus sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA,  dan 

SMK, pada tahun ajaran 2019/2020 seluruhnya  mengalami kenaikan/lonjakan 

daripada tahun ajaran sebelumnya.  

Dua penyebab terbesar putus sekolah ini adalah kemiskinan dan pernikahan 

dini (tempo.co.id). 

Maka dapat dipahami bahwa pada aspek pendidikan saat ini,  angka putus 

sekolah mengalami peningkatan, artinya anak-anak bangsa yang merasakan 

pendidikan secara berkelanjutan jumlahnya berkurang dari tahun kemarin.  

                                                             
45Firman  Wijaksana  dan  Ifa  Nabila,  “Ayah  yang  Curi  HP  untuk  Anak  Belajar  Online  

Menangis,  Istri  Mensos  Juliari  Batubara  Beri  HP  &  Laptop”,    Tribunnews.com,  03  September  

2020.  https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/03/ayah-yang-curi-hp-untuk-anak-belajar-
online-menangis-istri-mensos-juliari-batubara-beri-hp-laptop    (18  Agustus  2021). 

46Alam  Islam,  “Sedih!  Bapak  Curi  Laptop  Demi  Anak  Belajar  Daring”,    RADAR  

LAMPUNG  Online,  22  Juli    2020.    https://radarlampung.co.id/sedih-bapak-curi-laptop-demi-anak-
belajar-daring/    (18  Agustus  2021). 

47Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  2020  (Jakarta:  Badan  

Pusat  Statistik  Republik  Indonesia,  2020),  h.  129 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.%20%20(1
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Pendidikan saat pandemi, lahir realita-realita yang memalukan dan memilukan.  

Misalnya seorang ayah yang mencuri HP dan bahkan laptop untuk keberlangsungan 

pendidikan anaknya. Juga anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena 

ketidakmampuan atau ketidakberdayaan orang tua untuk membiayai sekolah anak-

anaknya. Hal ini tentu bukan suatu kemajuan akan tetapi suatu kemunduran. Angka  

putus sekolah berpotensi menambah angka pengangguran dan bahkan sampai pada 

angka kemiskinan. 

Diantara data terpenting terkait empat aspek kehidupan diatas adalah tingkat 

kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa sejak tahun 2015,  

tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan 

penduduk berhasil ditekan pada level satu digit  di tahun 2018. Tingkat kemiskinan 

penduduk Indonesia September 2019 adalah 9,22 % setara dengan 24,79 juta jiwa.  

Dalam kurun waktu  4 tahun , 3,72 juta jiwa telah keluar dari garis kemiskinan.48
 Pada 

September 2020, penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan bertambah 

sebanyak 2,76 juta orang dibanding September 2019.  Pada tahun 2020 sebanyak  

27,55 juta jiwa. Kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun 

2015 hingga 2019. Namun, kegiatan ekonomi yang terhambat akibat pandemi Covid-

19 berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin di tahun 2020.49 

Masa pandemi Covid 19, dapat dipahami sebagai situasi yang berbeda dengan 

pra pandemi, dengan masa sulit yang dihadapi. Khususnya masa sulit yang dihadapi 

oleh masyarakat yang terdampak secara langsung. Misalnya masyarakat yang  

                                                             
48Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Statistik  Indonesia  dalam  Infografis  2020  (Jakarta:  

Badan  Pusat  Statistik,  2020),  h.  22 
49Badan  Pusat  Statistik  Indonesia,    Statistik  Indonesia  dalam  Infografis  2021  (Jakarta:  

Badan  Pusat  Statistik,  2021),  h.  20 
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kekurangan penghasilan dan bahkan kehilangan pendapatan atau dapat dikatakan 

kehilangan pekerjaan. Pada masa pandemi ini, masyarakat dituntut menjaga 

kesehatan. Namun kembali lagi,  tidak hanya kemampuan moril, akan tetapi materil 

juga telah menjadi kebutuhan. Bagaimana mungkin bisa menjaga kesehatan, jika 

kehidupan tidak layak, makanan dan minuman yang bergizi sulit dirasakan bagi 

mereka, masyarakat bawah. Masyarakat bawah yang harus menjalani isolasi mandiri,  

lambat atau cepat menunggu bantuan pemerintah yang tidak dapat dijamin cepat 

disalurkan. Diantara data terpenting terkait empat aspek kehidupan diatas adalah 

tingkat kemiskinan. Karena kemiskinan dapat mempengaruhi empat aspek 

tersebut, yaitu aspek pangan, pekerjaan/pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. 

Kemiskinan pada saat pandemi Covid 19 di Indonesia mengalami peningkatan 

atau lonjakan secara drastis. Hal tersebut dikuatkan dan dibuktikan dengan data 

Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020/2021. 

Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah 

melanda negeri ini tidak terulang kembali. Perekonomian bangsa Indonesia tidak 

hanya bersandar pada nilai tukar mata uang rupiah, akan tetapi perekonomian bangsa  

ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan bermasyarakat  

bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah satu pilar tersebut. Di 

Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam kegiatan kedermawanan yang 

dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai kegiatan filantropi yang dipengaruhi 

oleh Islam.50 

                                                             
50Amelia  Fauzia,    Filontropi  Islam:  Sejarah  Dan  Kontestasi  Masyarakat  Sipil  Dan  

Negara  Di  Indonesia  (Cet.  I,:  Yogyakarta:  Gading  Publishing,  2016),  h.  21 
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Berbagai carapun diterapkan pemerintah dan sampai kepada instruksi Menteri 

Agama Republik Indonesia agar dipercepatnya pengumpulan dan penyaluran zakat 

sebelum masa haul.51
 Zakat menjadi bagian yang menjadi sasaran pemerintah untuk 

digodok atau digalakkan. Mungkin karena zakat sebagai potensi Filantropi terbesar di 

Indonesia dan tentunya untuk mengatasi krisis moneter negeri ini. Mengingat 

Indonesia masih dalam krisis moneter.52
 Filantropi atau kedermawanan sebagai 

bentuk solidaritas sosial ekonomi hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang terdampak.53
 Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana 

hukum penyegeraan atau pembayaran zakat sebelum haul, khususnya di masa 

pandemi Covid 19 saat ini dan selain itu ada masalah lain yang mendorong untuk 

reformulasi haul zakat di masa pandemi dalam tinjauan empat mazhab,  yaitu 

paradigma masyarakat yang rancu atau keliru mengenai konsep haul zakat, 

khususnya di masa pandemi Covid 19. Diantaranya, yaitu sebagian masyarakat 

menganggap haul sesuai satu tahun kalender Masehi, memahami pembayaran 

zakat harus mutlak mengikuti haul selama satu tahun penuh, menggabungkan 

pembayaran zakat harta dan fitrah pada bulan Ramadan, menjadikan bulan 

Ramadan sebagai patron haul zakat, dan mulai menghitung haul zakat pada saat 

mulai berdagang atau hari pertama berdagang. 

                                                             
51Tim  Hikmah  detikcom,  “Pandemi  Corona,  Menag  Minta  Pengumpulan  dan  Distribusi  

Zakat  Dipercepat”,  detiknews,  6  April  2020.  https://news.detik.com/berita/d-4967029/pandemi-
corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-zakat-dipercepat  (8  Juli  2020). 

52Atikah  Umiyani,  “Mantan  Menteri  BUMN  Beberkan  Persamaan  Krisis  COVID-19  

dengan  Krisis  1998”,  Akurat.co,  19  Mei  2020.  https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-
menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998  (3  Juli  2020). 

53Muh  Ruslan  Abdulah,  “Kekuatan  Filantropi  di  Tengah  Wabah  Covid-19  di  Bulan  

Ramadhan”,  Tribun-Timur.com,  12  Mei  2020.  

https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-
bulan-ramadhan?page=4  (3  Juli  2020). 
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Sebelum lebih detail membahas tentang Reformulasi Haul Zakat di Masa 

Pandemi dalam Tinjuan Empat Mazhab, maka sebaiknya terlebih dahulu  

memperhatikan uraian mengenai hukum penyegeraan zakat sebelum haul.  

Pada kitab al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, dijelaskan mengenai hal tersebut, 

sebagai berikut. 

 المطلب الثالث ـ تعجيل الزكاة قبل الحول:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب؛ لأنه 

لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، 

 .والدية قبل القتل

أما تعجيل الزكاة متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب 

 الكامل، ففيه رأيان للفقهاء.

ً تقديم الزكاة على الحول، وهو  - 1 قال الجمهور: يجوز تطوعا

مالك للنصاب، لأنه أدي بعد سبب الوجوب، ولما روى علي كرم 

 الله وجهه أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صل ى الله عليه

وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها، فرخص له في ذلك ، ولأنه حق 

ل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله أو محله، كالدين المؤجل  مال أج ِ

 ودية الخطأ، فهي تشبه الحقوق المالية المؤجلة.

وذكر الشافعية أن شرط إجزاء المعجل: أن يبقى المالك أهلاً 

ل شوال في الفطرة، للوجوب إلى آخر الحول في الحول، ودخو

وأن يكون القابض في آخر الحول أو عند دخول شوال مستحقاً. 

وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد هذين الشرطين، استرد من 

القابض إن علم القابض أنها زكاة معجلة. وإن مات المالك أو 

القابض قبل ذلك أو ارتد القابض أو غاب أو استغنى بمال غير 

ولو معجلة، أو نقص النصاب أو زال عن  المعجل كزكاة أخرى
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ملكه وليس مال تجارة، لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند 

 .الوجوب

وقال الظاهرية والمالكية: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول؛  -

لأنها عبادة تشبه الصلاة، فلم يجز إخراجها قبل الوقت ، ولأن 

54 .الزكاة عليه، كالنصاب الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم
i 

Maksudnya: 
Masalah 3: Penyegeraan (pembayaran) zakat sebelum genap satu tahun/haul. 

Para ulama bersepakat bahwasanya  tidak diperbolehkan 

menyegerakan/mendahulukan (pembayaran) zakat sebelum memiliki (harta) 

yang telah terpenuhi nisabnya, karena tidak didapati/ditemukan sebab 

diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Maka tidak diperbolehkan 

penyegeraan (pembayaran zakat) seperti membayar harga sebelum transaksi 

jual-beli, dan membayar diat sebelum membunuh. 
Adapun penyegeraan (pembayaran) zakat setelah adanya penyebab 

diwajibkannya (zakat atas harta tersebut), yaitu nisab yang telah terpenuhi,  

maka terdapat 2 pendapat menurut fukaha. 
1. Mayoritas ulama mengatakan: sebagai bentuk ibadah sunnah boleh 

menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum masa haul/genap satu tahun.  

Sementara pemilik harta tersebut telah memiliki (harta yang terpenuhi)  

nisabnya, karena dia menunaikan zakat setelah adanya sebab diwajibkannya 

(zakat atas harta tersebut). Juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh ‘Alī,   

 عليهi اللهi صل ىi اللهi رسولi سألi عنهi اللهi رضيi العباسi أنi وجهه

iوسلم iليعجل iزكاة iماله iقبل i،محلها iفرخص iله iفي iذلك. 
“Bahwasanya al-‘Abbās ra. meminta kepada Rasulullah saw. untuk 

membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya.  Lalu, Rasulullah 

memberikan keringanan untuknya dalam hal tersebut.” 
Juga karena ini adalah hak harta yang bisa ditangguhkan demi 

meringankan. Maka diperbolehkan mendahulukan/menyegerakan 

sebelum waktunya, sebagaimana utang yang ditangguhkan dan diat 

pembunuhan tidak sengaja. Hal ini mirip dengan hak-hak harta yang 

ditangguhkan. 
Syāfī’iyyah menyebutkan bahwa syarat pembayaran/penyerahan 

zakat sebelum tiba waktunya dapat mencukupi/menutupi sebagai 

kewajiban zakat, adalah si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang 

yang wajib zakat sampai akhir haul/tahun, masuknya bulan Syawwal 

untuk zakat fitrah, dan hendaklah orang yang menerima masih tetap 

sebagai orang yang berhak menerima zakat sampai akhir tahun/haul 

atau ketika masuk bulan Syawwal.  
Jika pembayaran zakat sebelum waktunya ini tidak mencukupi 

kewajiban zakat orang yang menunaikannya, karena tidak 

terpenuhinya dua syarat tersebut, maka orang tersebut menarik 

kembali (harta zakat) dari si penerima, jika orang yang menerimanya 

                                                             
54Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,  al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  3, h.  1816-1817. 
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mengetahui bahwa itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum 

waktunya/haul. 
Jika pemilik harta atau penerimanya meninggal dunia sebelum waktu 

tersebut., atau orang yang yang menerima (zakat tersebut) murtad, 

hilang, meresa cukup dengan harta selain dari harta orang yang 

membayarkan sebelum waktunya seperti zakat lain meskipun juga 

dibayarkan sebelum waktunya, atau nisabnya berkurang, hilang dari 

kepemilikan pembayaran zakat dan tidak berupa harta perdagangan,  

maka orang yang membayarkan zakat sebelum waktunya itu tidak 

cukup memenuhi kewajiban karena dia keluar kelayakan/kepantasan 

wajib zakat. 
2. Ẓahīriyyah dan Mālikiyyah mengatakan tidak boleh 

mengeluarkan/membayar  zakat sebelum genap masa haulnya, karena 

zakat adalah ibadah seperti salat. Maka, tidak diperbolehkan 

mengeluarkan/membayar zakat sebelum genap masa haulnya. Karena 

haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak diperbolehkan 

mendahulukan/menyegerakan (pembayaran)  zakat sebelum haulnya 

sebagaimana nisab. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa secara umum 

zakat terlepas dari .nisab dan haul asalnya. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak  

diperbolehkan menyegerakan/mendahulukan pembayaran zakat sebelum terpenuhi 

nisab pada harta, karena sebab diwajibkannya (zakat atas harta tersebut). Hal tersebut 

dianalogikan dengan kasus membayar harga sebelum transaksi jual-beli, dan 

membayar diat sebelum membunuh. Mayoritas ulama mengatakan: sebagai bentuk 

ibadah sunnah boleh menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum masa haul/genap 

satu tahun dan dengan catatan bahwa nisab harus terpenuhi. Adapun Ẓahīriyyah dan 

Mālikiyyah mengatakan tidak diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat 

sebelum genap 1 haul/tahun. Karena zakat adalah ibadah, maka zakat dianalogikan 

dengan salat. Maka, tidak diperbolehkan mengeluarkan/membayar atau 

menyegerakan pembayaran zakat sebelum genap masa haulnya. 

Penjelasan mengenai batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat, 

sebagai berikut. 

اتجه الفقهاء في مدة تعجيل الزكاة في مسارين اثنين: مسار أول 

بناه جمهور الفقهاء على معنى الأصل, ومسار ثان بناه المالكية 

  على معنى الرخصة للحاجة والمصلحة
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 اتجاه الجمهور:   

لها اختلف الجمهور العلماء في أقصى مدة التعجيل على أقوال نجم

 كالآتي:

جيل الزكاة لأكثر من سنتين, قال يجوز تع قول الحنفية:

السرخسي: وتعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من 

  55سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك.

وجاء في الدر المختار: ولو عجل ذو نصاب زكاته لسنتين أو 

 .56لنصب صح لوجود السبب"

يه وسلم أنه استسلف من واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عل

العباس صدقة عامين, وبأن أن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة 

في كل حول ما لم ينتقص عنه, وجواز التعجيل باعتبار تمام 

السبب, وفي ذلك الحول الثاني  كالحول الأول, بخلاف ما قبل 

 57كمال النصاب

صح, لا يجوز تعجيل الزكاة إلا لسنة واحدة على الأ قول الشافعية:

قال النووي: لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب, ويجوز 

  58قبل الحول, ولا تعجيل لعامين في الأصح.

واحتجوا بأن التعجيل على آخر الحول لا على أوله, ألا ترى أن 

التعجيل قبل كمال النصاب لا يجوز لأن الحول غير منعقد عليه, 

 59فكذلك الحول الثاني بعد كمال النصاب

                                                             
55Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al- Ḥanafī, al-

Mabsūt, Juz 2,  h. 176. 
56Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 7.  

57Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al- Ḥanafī, al-
Mabsūt, Juz 2,  h. 177. 

58Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥya Syaraf al-Nawawī al-Syāfi’ī, Minhaj al-Ṭālibīn wa 

‘Umdah al-Muftīn Fī al-Fiqh,  h. 73. 
59Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi al- Ḥanafī, al-

Mabsūt, Juz 2,  h. 177. 
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الحنابلة: في تعجيلها لأكثر من حول روايتان: إحداهما لا قول 

يجوز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول فاقتصر عليه, 

 60والثانية: يجوز

واحتجوا بما روي في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: وأما العباس فهي علي ومثلها, وروي أنه قال عليه الصلاة 

  61العباس: إنا استسلفنا زكاة عامين,والسلام في حديث 

 اتجاه المالكية:

أما الإمام مالك فقد استثنى في منع تعجيل الزكاة قبل تمام الحول, 

: أرأيت الرجل يعجل -أي سحنون-اليسير منه, ففي المدونة قلت

زكاة ماله في الماشية أو في الإبل أو في الزروع أو في المال لسنة 

: لا, قلت: وهذا قول -أي ابن القاسم -ال: أو لسنتين, أيجوز ذلك, ق

مالك؟, فقال: نعم, قال: وقال لي مالك: إلا أن يكون قرب الحول أو 

قبله بشيء يسير فلا أرى بذلك بأسا, وأحب إلي ألا يفعل حتى 

 62يحول عليه الحول

Maksudnya: 
Fukaha dalam jangka waktu (maksimal) penyegeraan (pembayaran) zakat 

mengarah menjadi dua pendapat: 
Pendapat pertama yang disokong oleh mayoritas Fukaha sesuai makna asal 

dan pendapat kedua yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai 

(penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan 

untuk kebutuhan dan kemaslahatan.   
Konsep/Pendapat mayoritas Fukaha: 
Mayoritas Fukaha berbeda pendapat mengenai batas waktu maksimal 

penyegeraan (pembayaran) zakat, saya menyimpulkannya sebagai berikut: 
Pendapat al-Ḥanafiyyah: 
Diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat  untuk 2 tahun lebih. Al-
Sarakhsī berkata:  

                                                             
60Syamsuddīn  Abū  al-Faraj ‘Abdul Raḥman bin Muḥammad  bin Aḥmad bin Qudāmah 

al-Maqdisī, Al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 7,  h. 182. 
61Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 9.  

62Mālik  bin  Anas  bin  Mālik  bin  ’Āmir  al-Aṣbaḥanī  al-Madanī,  al-Mudawwanah,  Juz  1,    h.  

335. 
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Diperbolehkan penyegeraan (pembayaran) zakat dari harta yang 

terpenuhi/sempurna (nisabnya) dan berada dalam kepemilikan/penguasaan.  

Untuk satu tahun, dua tahun, atau lebih dari itu.   
Pada kitab al-Dur al-Mukhtar: Jika seseorang (pemilik harta yang telah 

terpenuhi 1 nisab) untuk dua tahun atau banyak nisab, maka disahkan dengan 

adanya sebab diwajibkannya. Mereka berhujjah dengan apa yang 

diriwayatkan oleh Nabi saw. bahwasanya beliau membayarkan zakat al-
‘Abbās untuk dua tahun. Karena kepemilikan 1 nisab adalah sebab 

diwajibkannya zakat dalam setiap haul/tahun yang belum berkurang darinya 

(nisab yang belum berkurang). Kebolehan menyegerakan (pembayaran zakat) 

didasarkan (atas) terpenuhinya/sempurna nisab. Olehnya itu, haul yang kedua 

sama dengan haul yang pertama. Berbeda halnya sebelum 

terpenuhinya/sempurna nisab. 
Pendapat al-Syāfi’īyyah: 
Tidak diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat kecuali untuk satu 

tahun/haul menurut pendapat yang paling benar. Al-Nawawī berkata: Tidak 

sah menyegerakan (pembayaran) zakat sebelum memiliki harta yang 

(terpenuhi) nisabnya dan diperbolehkan sebelum satu haul serta tidak 

diperbolehkan untuk dua tahun menurut pendapat yang paling benar.  
Mereka berhujjah bahwa menyegerakan (pembayaran) zakat sampai pada 

akhir haul, tidak hanya pada awal haul. Tidakkah anda melihat bahwa 

penyegeraan (pembayaran zakat) tidak diperbolehkan sebelum nisab 

terpenuhi/sempurna. Karena haul tidak terikat atau bersambung atas nisab, 

demikian halnya dengan haul yang kedua setelah nisab terpenuhi/sempurna. 
 
Pendapat Ḥanabilah: 
Penyegeraan (pembayaran) zakat untuk diatas 1 haul/tahun, terdapat dua 

riwayat: 
Pendapat yang pertama yaitu tidak diperbolehkan, karena tidak adanya nas 

yang menyebutkan mengenai penyegeraan (pembayaran zakat), maka 

dicukupkan atas pendapat tersebut.   Pendapat yang kedua: Diperbolehkan.  
Mereka berhujjah dengan apa yang diriwayatkan (dari) hadis ‘Umar 

bahwasanya Nabi saw. bersabda: Adapun al-‘Abbās, maka kewajibannya 

menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajibannya yang lain. Dan 

diriwayatkan bahwasanya Nabi saw bersabda dalam hadis al-‘Abbās: 

Sesungguhnya saya membayarkannya zakat untuk dua tahun. 
 
 
Pemikiran al-Mālikiyyah 
Adapun al-Imām Mālik telah mengecualikan perihal pelarangan penyegeraan 

(pembayaran) zakat sebelum genapnya satu haul/tahun, yaitu (untuk) tempo 

waktu yang singkat/sedikit. Pada (kitab) al-Mudawwanah, saya berkata, yaitu 

Saḥnūn: Tidakkah engkau melihat seseorang yang menyegerakan 

(pembayaran) zakat hartanya pada hewan ternak, unta, hasil pertanian, atau 

harta (lainnya) untuk satu tahun atau dua tahun, bolehkah itu?. Dia menjawab,  

yaitu Ibnu al-Qāsim-: Tidak. Saya berkata: apakah ini adalah perkataan  

Mālik?. Dia menjawab: Iya, Kemudian dia berkata: dan Mālik berkata 

kepadaku: Kecuali (penyegeraan pembayaran zakat) dekat dengan haul atau 

sebelum (sempurnanya/genapnya haul) dengan jarak/tempo waktu yang 

singkat, maka saya kira tidak apa-apa dan saya  lebih suka untuk tidak 

melakukan hal tersebut hingga genapnya satu haul/tahun. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum genap masa haulnya/tahun dilakukan dengan 

memperhatikan batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat. Terdapat dua 

pendapat fukaha mengenai  batas maksimal penyegeraan pembayaran zakat. Pendapat 

pertama yang disokong oleh mayoritas Fukaha sesuai makna asal dan pendapat kedua 

yang disokong oleh al-Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat 

sebelum haul) sebagai rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan.   

Pendapat pertama yaitu mayoritas Fukaha, kemudian berbeda pendapat mengenai 

batas waktu maksimal penyegeraan (pembayaran) zakat. Diantaranya yaitu, pendapat  

al-Ḥanafiyyah bahwa diperbolehkan menyegerakan (pembayaran) zakat  untuk 2 

tahun lebih. Selanjutnya Pendapat al-Syāfi’īyyah bahwa tidak diperbolehkan 

menyegerakan (pembayaran) zakat kecuali untuk satu tahun/haul menurut pendapat 

yang paling benar. Kemudian pendapat Ḥanabilah bahwa Penyegeraan (pembayaran)  

zakat untuk diatas 1 haul/tahun, terdapat dua riwayat: Pendapat yang pertama yaitu 

tidak diperbolehkan, karena tidak adanya nas yang menyebutkan mengenai 

penyegeraan (pembayaran zakat), maka dicukupkan atas pendapat tersebut.   

Pendapat yang kedua: Diperbolehkan. Adapun pendapat kedua yang disokong oleh al-

Mālikiyyah yang memaknai (penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul) sebagai 

rukhsah/keringanan untuk kebutuhan dan kemaslahatan.   

Pendapat yang rajih/utama: bahwasanya diperbolehkan penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum genap satu tahun/haul karena tidak adanya dalil yang  

melarang. Adapun hadis (Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta sampai genap satu 

tahun/haul). Maka maksud/tujuan yang diinformasikan adalah bahwasanya tidak 
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diwajibkan membayar zakat sebelum genap satu tahun/haul, dan tidak ada pada 

(redaksi hadis tersebut) yang melarang penyegeraan membayar zakat sebelum genap 

satu tahun/haul.  Adapun perkataan/pendapat mereka (Bahwasanya zakat memiliki 

waktu, maka tidak diperbolehkan penyegeraan zakat atas waktunya), maka kita 

katakan bahwa: Apabila waktu (zakat) telah masuk/tiba terhadap sesuatu, sebagai 

bentuk keringanan bagi manusia, maka baginya untuk menyegarakan pembayaran 

(zakatnya) dan meninggalkan egoisme/perlakuan baik terhadap diri sendiri. Seperti 

utang yang ditunda/ditangguhkan. Adapun kiasan atas salat, maka tidak tepat/salah,  

karena ibadah-ibadah, tidak dapat dikiaskan satu sama lain. 

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah Wa  

Adillatuhu Wa Tauḍīḥ Mażāhib,  dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai 

berikut. 

 ما حكم تعجيل الزكاة قبل حولان الحول؟

المال إذا بلغ النصاب، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى قد علمت أن 

يحول عليه الحول، لكن إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاته قبل 

 الحول، فللعلماء في هذا قولان:

الأول: الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة 

 واحتجوا بما يأتي: من السلف

صلى الله عليه وسلم في  ما رُوى أن العباس سأل رسول الله - 1

 «.فرخَّص له في ذلك»تعجيل صدقته قبل أن تحل 

إنا كنا »ما رُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:  - 2

 .«صدقة العباس لعامنا هذا عام أولتعجلنا 

أنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه )وهو كمال النصاب( قبل  - 3

ول أجله، وأداء كفارة وجوبه فجاز، كتعجيل قضاء الدين قبل حل



138 

 

اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل 

 الزهوق.

لحول وأجازه إذا بقى من ا-القول الثاني: المنع، وهو مذهب مالك 

 ، وحجتهم:وهو قول ربيعة وداود وابن حزم-ر الشيء اليسي

 لا زكاة في مال حتى يحول عليه»حديث ابن عمر مرفوعًا:  - 1

 « ولالح

 أنه كان لا يأخذ من مال زكاة حتى»حديث أبي بكر الصديق:  -

 «.يحول عليه الحول

ليه أن الحول شرط في وجوب الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة ع - 3

 كالنصاب.

 أن للزكاة وقتاً، فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة. - 4

 ليلوالراجح: أنه يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحلو لعدم الد

« لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»على المنع، أما حديث 

ا يه مفغاية ما يفيده أن لا يجب إخراج الزكاة قبل الحول، وليس ف

 يمنع تعجيلها.

وأما قولهم )إن للزكاة وقتاً فلم يجز تقديمها(، فنقول: إذا دخل 

الوقت في الشيء رفقاً بالإنسان كان له أن يعجله ويترك الإرفاق 

فسه، كالدين المؤجل. وأما القياس على الصلاة فلا يصح لأن بن

العبادات لا يقاس بعضها على بعض، والتوقيت في الصلاة غير 

63.معقول، فيجب أن يقتصر عليها. والله أعلم
i 

Maksudnya: 
Apa hukum penyegeraan pembayaran zakat sebelum genap satu tahun? 

Anda telah mengetahui bahwa apabila harta telah mencapai nisab maka tidak  

ada kewajiban zakat padanya kecuali apabila telah genap satu tahun, akan 

tetapi apabila si pemilik harta ingin mengeluarkan/membayar zakat sebelum 

genapnya satu tahun/masa haul, maka pada permasalahan ini para ulama  

terbagi menjadi dua pendapat: 

                                                             
63Abū  Mālik  Kamāl  bin  Sayyid  Sālim,  Ṣaḥīḥ  Fiqh  al-Sunnah  Wa  Adillatuhu  Wa  Tauḍīḥ  

Mażāhib,  Juz  2,   h.  64-65. 
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a. Dibolehkan, yaitu mazhab Abū Ḥanīfah, al-Syāfi’ī,  Aḥmad, dan 

sekelompok ulama terdahulu, mereka berdasar landasan/dalil berikut: 

1) Apa yang telah diriwayatkan bahwa al-‘Abbās meminta penyegeraan 

zakatnya kepada Nabi sebelum genapnya satu tahun/haul. ((Maka 

diberikanlah keringanan untuknya dalam hal tersebut)). 

2) Apa yang telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada ‘Umar: 

((Sungguh kita telah menyegerakan pembayaran zakat al-‘Abbās untuk 

tahun kita ini, tahun pertama.)) 

3) Bahwasanya peristiwa, penyegeraan pembayaran harta (zakat) didapati 

sebab wajibnya pembayaran harta zakat (sempurnanya/terpenuhinya 

nisab) sebelum masa diwajibkannya/haul, maka diperbolehkan,  

sebagaimana penyegeraan pembayaran utang sebelum masa tenggatnya,  

pelaksanaan kafarat sumpah setelah bersumpah dan sebelum melanggar  

sumpahnya, dan kafarat pembunuhan setelah melukai dan sebelum 

membinasakan. 

b. Tidak diperbolehkan/dilarang, yaitu mazhab Mālik, dan 

memperbolehkannya apabila tersisa sedikit dari haul, dan ini juga merupakan 

pendapat Rabī’ah, Dāwud, dan Ibnu Ḥazm, dalil/hujjah mereka adalah sebagai 

berikut: 

1) Hadis Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan secara marfu’: ((tidak ada  

(kewajiban) zakat terhadap harta sampai genap satu tahun/haul.)) . 

2) Hadis Abū Bakar al-Ṣiddīq: ((Bahwasanya beliau (Abū Bakar al-Ṣiddīq) 

dulu tidak memungut zakat sampai genap satu tahun/haul.)) 

3) Bahwasanya haul adalah syarat diwajibkannya zakat, maka tidak 

diperbolehkan menyegerakan zakat atas haul sebagaimana (terhadap) 

nisab. 

4) Bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan 

penyegeraan zakat atas waktunya sebagaimana pada (perkara) salat. 

Pendapat yang rajih/utama: bahwasanya diperbolehkan penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum genap satu tahun/haul karena tidak adanya dalil 

yang melarang. Adapun hadis (Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta sampai 

genap satu tahun/haul). Maka maksud/tujuan yang diinformasikan adalah 

bahwasanya tidak diwajibkan membayar zakat sebelum genap satu 

tahun/haul, dan tidak ada pada (redaksi hadis tersebut) yang melarang  

penyegeraan membayar zakat sebelum genap satu tahun/haul. Adapun 

perkataan/pendapat mereka (Bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak 

diperbolehkan penyegeraan zakat atas waktunya), maka kita katakan bahwa: 

Apabila waktu (zakat) telah masuk/tiba terhadap sesuatu, sebagai bentuk 

keringanan bagi manusia, maka baginya untuk menyegarakan pembayaran 

(zakatnya) dan meninggalkan egoisme/perlakuan baik terhadap diri sendiri.  

Seperti utang yang ditunda/ditangguhkan. Adapun kiasan atas salat, maka 

tidak tepat/salah, karena ibadah-ibadah, tidak dapat dikiaskan satu sama lain,  

dan (perihal kiasan) penjadwalan/waktu salat adalah sesuatu yang tidak masuk 

akal, maka wajib baginya untuk mencukupkan atasnya  (dalil-dalil yang telah 

disebutkan.)  Allah maha mengetahui. 
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Maka penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul adalah hal yang 

diperbolehkan dengan dalil atau landasan yang kuat, apalagi demi kepentingan 

maslahat orang banyak, bukan sebaliknya. Maka dapat dipahami bahwa 

penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul terbagi menjadi dua pendapat, ada 

yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan kecuali dengan tujuan 

rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat. Boleh jadi imam Abu Hanifah, imam al-

Syafi’i, dan imam Ahmad memahami kata haul secara bahasa dan istilah, bahwa 

secara bahasa haul bisa bermakna kekuatan atau daya dan bahkan bisa sampai 

pada makna keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga 

memahami kata فرخَّص sebagai rukhsah secara bahasa, bahwa tanpa ada sebab 

atau illat diperbolehkannya membayar zakat sebelum haul. Adapun imam Malik 

boleh jadi memahami kata haul hanya secara istilah dan memahami kata فرخَّص 

sebagai rukhsah secara istilah, bahwa harus ada sebab atau illat diperbolehkannya 

membayar zakat sebelum haul. Sehingga Imam Abu Hanifah, imam al-Syafi’i, 

dan imam Ahmad memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul. 

Adapun imam Malik tidak memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat 

sebelum haul, kecuali dengan adanya rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat. 

Sebelum lebih jauh mengenai maslahat, maka akan lebih baik, jika 

memperhatikan terlebih dahulu, konsep maslahat menurut al-Syāṭibī dalam kitab al-

Muwāfaqāt bagian Maqāṣid disebutkan sebagai berikut: 

  وَهَذِهِ   الْخَلْقِ،  فيِ  مَقاَصِدِهَا  حِفْظِ   إِلىَ  ترَْجِعُ   الشَّرِيعةَِ   تكََالِيفُ 

 أقَْسَامٍ:  ثلََاثةََ   تعَْدوُ  لَا   الْمَقاَصِدُ 

 أحََدهَُا:

 ةً.ضَرُورِيَّ   تكَُونَ   أنَْ 

 وَالثَّانيِ:

 حَاجِيَّةً.  تكَُونَ   أنَْ 
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 وَالثَّالِثُ:

 تحَْسِينيَِّةً.  تكَُونَ   أنَْ 

ا رُورِيَّةُ،  فأَمََّ   مصالح  قيام  في  منها  بدَُّ   لَا   أنََّهَا  فمََعْناَهَا  الضَّ

 ,والدنيا  الدين

  بَلْ   اسْتِقاَمَةٍ،  عَلىَ  الدُّنْياَ  مَصَالِحُ   تجَْرِ   لَمْ   فقُِدتَْ   إذِاَ  بِحَيْثُ 

  النَّجَاةِ   فَوْتُ   الْأخُْرَى  وَفيِ  حَياَةٍ،  وَفَوْتِ   وَتهََارُجٍ   فَسَادٍ   عَلىَ

جُوعُ   وَالنَّعِيمِ،   يكَُونُ   لهََا  وَالْحِفْظُ   الْمُبيِنِ   باِلْخُسْرَانِ   وَالرُّ

 بأِمَْرَيْنِ:

 أحََدهُمَُا:

  مُرَاعَاتهَِا  عَنْ   عِباَرَةٌ   وَذلَِكَ   قَوَاعِدهََا،  وَيثُبَ ِتُ   أرَْكَانهََا  يقُِيمُ   مَا

 الْوُجُود.  جَانِبِ   مِنْ 

 وَالثَّانيِ:

ٌ   وَذلَِكَ   فيِهَا،  الْمُتوََقَّعَ   أوَِ   الْوَاقعَِ   الِاخْتلَِالَ   عَنْهَا  يَدْرَأُ   مَا   عِباَرَة

 مِ.الْعدََ   جَانبِِ   مِنْ   مُرَاعَاتهَِا  عَنْ 

ينِ   حِفْظِ   إِلىَ  رَاجِعةٌَ   الْعِباَداَتِ   فأَصُُولُ    الوجود،  جانب  مِنْ   الد ِ

 .كالإيمان

رُورِيَّاتِ   وَمَجْمُوعُ  ينِ،  حِفْظُ   وَهِيَ:  خَمْسَةٌ،  الضَّ   وَالنَّفْسِ،  الد ِ

   وَالْعَقْلِ،  وَالْمَالِ،  وَالنَّسْلِ،

ا   التَّوْسِعةَِ   حَيْثُ   مِنْ   إلِيَْهَا  مُفْتقَرٌَ   أنََّهَا  ناَهَافمََعْ   الْحَاجِيَّاتُ،  وَأمََّ

يقِ   وَرَفْعِ  حِقةَِ   وَالْمَشَقَّةِ   الْحَرَجِ   إِلىَ  الْغاَلِبِ   فيِ  الْمُؤَد ِي  الض ِ   اللاَّ

   الْمَطْلوُبِ،  بِفَوْتِ 

 :وَالْجِناَياَتِ   مُعاَمَلَاتِ،وَالْ   وَالْعاَداَتِ،  الْعِباَداَتِ،  فيِ  جَارِيةٌَ   وَهِيَ 

ا   مَحَاسِنِ   مِنْ   يَلِيقُ   بمَِا  الْأخَْذُ   فمََعْناَهَا  التَّحْسِيناَتُ،  وَأمََّ

اجِحَاتُ   الْعقُوُلُ   تأَنَْفهَُا  الَّتيِ  الْمُدنَ ِسَاتِ   وَتجََنُّبُ   الْعاَداَتِ،  الرَّ

ُ   فيِهِ   جَرَتْ   فيِمَا  جَارِيةٌَ   وَهِيَ   وليَاَنِ:الْأ
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  -هَاكُلُّ   ارَاتُ لطَّهَ ا  لْجُمْلةَِ وَباِ-  النَّجَاسَةِ   كَإزَِالةَِ   الْعِباَداَتِ،  فَفِي

   الْعَوْرَةِ،  وَسَتْرِ 

   وَالشُّرْبِ،  الْأكَْلِ   كَآداَبِ   الْعاَداَتِ،  وَفيِ

   جَاسَاتِ،النَّ   بيَْعِ   مِنْ   كَالْمَنْعِ   الْمُعاَمَلَاتِ،  وَفيِ

  الن سَِاءِ   قتَلِْ   أوَْ   عبَْدِ،باِلْ   الْحُر ِ   قتَلِْ   كَمَنْعِ   الْجِناَياَتِ،  وَفيِ

بْياَنِ  هْباَنِ   وَالص ِ  الْجِهَادِ.  فيِ  وَالرُّ

ا  سِوَاهَا  مَا  عَلىَ  يدَلُُّ   الْأمَْثِلةَِ   وَقَلِيلُ   64,مَعْناَهَا،  فيِ  هُوَ   مِمَّ

Maksudnya: 
Pembebanan syariat kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuannya bagi 

makhluk, tujuan-tujuan tersebut, tepatnya terbagi dalam 3 bagian: 
1. Tujuan tersebut bersifat Ḍarūriyyāt/primer 
2. Tujuan tersebut bersifat Ḥājiyāt/sekunder 
3. Tujuan tersebut bersifat Taḥsīniyāt/Tersier 
Adapun Ḍarūriyyāt/primer adalah sesuatu yang diharuskan untuk 

mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Dimana apabila sesuatu 

tersebut hilang atau lenyap, maka kemaslahatan dunia tidak bisa/dapat 

berlangsung/berjalan secara berkesinambungan, bahkan kerusakan, fitnah,  

permusuhan, dan bahkan musnahnya kehidupan. Di Akhirat kebinasaan dan 

musnahnya kenikmatan/kebahagiaan. Kembali dengan kerugian yang nyata.  

Pemeliharaan Ḍarūriyyāt/primer ditempuh dengan dua cara: 
1. Pelaksanaan rukun-rukunnya dan Penguatan pondasi-pondasinya dan 

dengan kata lain pemeliharaannya dari segi keberadaannya 
2. Mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya dan dengan kata 

lain pemeliharaannya dari segi ketiadaannya. 
Total/jumlah dari Ḍarūriyyāt/primer ada 5, yaitu: 
Memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.  
Adapun Ḥājiyāt/sekunder adalah sesuatu yang sesungguhnya dibutuhkan dari 

segi kelanggengan, menghilangkan kesusahan/kesulitan yang menyebabkan 

pada umumnya kepada kebingunan dan kesulitan yang kemudian 

(berujung/menyebabkan) hilang/musnahnya kebutuhan.  
Ḥājiyāt/sekunder diaplikasikan dalam ibadah, kebiasaan, muamalah, dan 

jinayat. 
Adapun Taḥsīniyāt/Tersier adalah mengambil sesuatu yang layak dari 

kebaikan/kebaikan adat/kebiasaan, menjauhi sesuatu yang mengotori, yang 

dianggap hina oleh akal sehat. Itu semua terhimpun dalam bagian akhlak 

mulia.  
Taḥsīniyāt/Tersier diaplikasikan dalam: 
Pertama, dalam ibadah: Seperti menghilangkan najis, secara umum seluruh 

(bentuk) bersuci,  menutup aurat,    
Dalam kebiasaan/adat: seperti adab makan dan minum 
Dalam muamalah: seperti larangan menjual sesuatu yang mengandung najis 

                                                             
64Abū  Isḥāq  Ibrahīm  bin  Mūsā  bin  Muḥammad  bin  al-Lakhamī  al-Syāṭibī,  al-Muwāfaqāt,  

Juz  2,  (Cet. I; t.t.: Dār Ibn ‘Affān, 1997M/1417H),  h.  17-23. 
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Dalam jinayat: seperti larangan bagi orang yang merdeka untuk membunuh 

budak, atau membunuh anak-anak, wanita, dan para rahib dalam jihad. 
Sedikitnya permisalan menunjukkan kepada selainnya yang semakna. 

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syāṭibī terbagi kepada 

tiga tingkatan yaitu kebutuhan Ḍarūriyyāt, kebutuhan Ḥājiyāt, dan kebutuhan 

Taḥsīniyāt.65 Maka dapat dipahami bahwa kemaslahatan terbagi menjadi 3, 

Ḍarūriyyā/primer, Ḥājiyāt/sekunder, dan Taḥsīniyāt/tersier. Adapun yang 

dimaksud kemaslahatan Ḍarūriyyāt/primer adalah sesuatu yang diharuskan untuk 

mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Maka apabila maslahat ini tidak 

terwujudkan, akan terjadi kekecauan dan bahkan kebinasaan dalam kehidupan 

dunia dan akhirat. Pemeliharaan maslahat Ḍarūriyyāt/primer ditempuh dengan 

dua cara: 

1. Pelaksanaan rukun-rukunnya dan Penguatan pondasi-pondasinya dan 

dengan kata lain pemeliharaannya dari segi keberadaannya 

2. Mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya dan dengan 

kata lain pemeliharaannya dari segi ketiadaannya.  

Maslahat Ḍarūriyyāt/primer terdiri dari penjagaan/pemeliharaan agama, 

jiwa, keturunan, harta, dan akal. Maka akan sangat berbahaya jika salah satunya 

tidak terpelihara atau terjaga.  

Adapun maslahat Ḥājiyāt/sekunder adalah sesuatu yang sesungguhnya 

dibutuhkan dari segi kelanggengan, menghilangkan kesusahan/kesulitan yang 

menyebabkan pada umumnya kepada kebingunan dan kesulitan yang kemudian 

(berujung/menyebabkan) hilang/musnahnya kebutuhan. Maslahat 

Ḥājiyāt/sekunder diaplikasikan dalam ibadah, kebiasaan, muamalah, dan jinayat. 

Maka dapat dipahami bahwa apabila maslahat Ḥājiyāt/sekunder tidak 

terwujud, tidak sampai menyebabkan atau mengakibatkan kebinasaan pada 

kehidupan dunia dan akhirat, akan tetapi menyebabkan kesulitan. 

                                                             
65Satria  Effendi,  Ushul  Fiqh    (Cet.  I:  Jakarta:  Kencana,  2009),  h.  233 
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Adapun maslahat Taḥsīniyāt/Tersier adalah mengambil sesuatu yang layak 

dari kebaikan/kebaikan adat/kebiasaan, menjauhi sesuatu yang mengotori, yang 

dianggap hina oleh akal sehat. Itu semua terhimpun dalam bagian akhlak mulia.  

Maslahat Taḥsīniyāt/Tersier diaplikasikan, pertama, dalam ibadah: Seperti 

menghilangkan najis, secara umum seluruh (bentuk) bersuci, menutup aurat. 

Dalam kebiasaan/adat: seperti adab makan dan minum. Dalam muamalah: seperti 

larangan menjual sesuatu yang mengandung najis. Dalam jinayat: seperti larangan 

bagi orang yang merdeka untuk membunuh budak, atau membunuh anak-anak, 

wanita, dan para rahib dalam jihad. Maka dapat dipahami bahwa maslahat 

Taḥsīniyāt/Tersier tidak sampai pada hilangnya atau tidak terwujudnya maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer dan maslahat Ḥājiyāt/sekunder. Berikut uraian singkat 

mengenai 3 maslahat tersebut. 

1. Kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer 

Ḍarūriyyāt/primer adalah kebutuhan yang diharuskan keberadaannya dan 

ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total.66
 Bila tingkat kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di 

akhirat kelak.67 Ḍarūriyyāt/primer adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi 

kehidupan manusia yang diharuskan ada demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan 

Ḍarūriyyāt/primer meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta 

dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama.68
  

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberadaan maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer menjadi kewajiban untuk diwujudkan, karena telah menjadi 

                                                             
66Muhaini,    Pengantar  Studi  Islam  (Banda  Aceh:  Yayasan  Pena,  2013),  h.  14 
67Agung  Kurniawan  dan  Hamsah  Hudafi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi  

dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial,  vol.  15  no.  1  (1  Maret  

2021),  h.  35.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             
68Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  297.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             
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keharusan yang mengancam keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer terdapat dalam memelihara agama, jiwa, keturuan, harta, dan 

akal. 

Menurut al-Syāṭibī ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu 

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan 

keturunan, serta memelihara harta.69
 Supaya lebih terperinci lagi Maqāṣid al- 

Syarī’ah di dalam Ḍarūriyyāt/primer terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-

kulliyātt al-khamsah yaitu: pertama, ḥifẓ al-dīn berarti menjaga norma agama dari hal-

hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, ḥifẓ al-nafs berarti 

perlindungan hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal 

yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman 

bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga,  ḥifẓ al-‘aql berarti pencegahan 

terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas karena  

akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat penggalian nilai-nilai agama 

sehingga diharuskan menjaganya dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman 

keras, narkotika dan lain sebagainya. keempat, ḥifẓ al-nashl berarti pelestarian 

generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan 

yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan 

sebagainya. kelima, ḥifẓ al-māl berarti pengembangan sumber-sumber perekonomian 

rakyat, penjaminan hak milik pribadi dan penjagaan keamanan harta tersebut.70
 Setiap 

ayat hukum bila diteliti akan didapatkan alasan pembentukannya yang tidak lain 

adalah untuk memelihara lima pokok diatas.71 

                                                             
69Satria  Effendi,  Ushul  Fiqh,  h.  234 
70Abdurrahman  Kasdi,  “Maqashid  Syari’ah    dan  Hak  Asasi  Manusia  (Implementasi  HAM  

dalam  Pemikiran  Islam),”  Jurnal  Penelitian,  vol.  8  no.  2  (Agustus2014),  h.  251.  

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836  (19  Agustus  2021).             
71Agung  Kurniawan  dan  Hamsah  Hudafi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi  

dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial,  vol.  15  no.  1  (1  Maret  

2021),  h.  35.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             
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Maka dapat dipahami bahwa maslahat Ḍarūriyyāt/primer menuntut untuk 

dijalankan pemeliharaan agama, jiwa, keturuan, harta, dan akal. Apabila maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer dihubungkan dengan reformulasi haul zakat di masa pandemi 

dalam tinjauan empat mazhab, tentu sangat berkaitan, utama zakat sebagai bagian 

dari rukun Islam yang harus dijaga/dipelihara, karena kunci dari empat poin 

setelah agama adalah tidak bernilai apa-apa tanpa adanya penjagaan/pemeliharaan 

agama. 

  

2. Kebutuhan Ḥājiyāt/sekunder 

Ḥājiyāt adalah kebutuhan, bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam 

keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.  Ḥājiyāt yang dimaksud untuk 

menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok 

lebih baik lagi. Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan 

membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban 

yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.72 Ḥājiyāt yaitu segala kebutuhan 

manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan 

(masyaqqāt). Jika kedua kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi,  manusia pasti akan 

mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi 

rusak. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi 

kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan 

dan kesusahan saja.73 

                                                             
72Agung  Kurniawan  dan  Hamsah  Hudafi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi  

dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial,  vol.  15  no.  1  (1  Maret  

2021),  h.  36.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             
73Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  297.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             
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Dapat dipahami bahwa keberadaan atau kedudukan maslahat 

Ḥājiyāt/sekunder dalam kehidupan, karena demi menghidari kesulitan-kesulitan 

pada kehidupan dunia dan akhirat, maka maslahat Ḥājiyāt/sekunder harus 

diwujudkan.  Namun apabila maslahat ini tidak terwujud, maka dampaknya tidak 

sampai pada kebinasaan atau kemusnahan pada kehidupan dunia dan akhirat. 

Maka maslahat Ḥājiyāt/sekunder harus diwujudkan, karena tidak ada seorang pun 

yang menghendaki kesulitan atau kesusahan dalam hidup. 

Dalam katagori ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah 

(keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan 

perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang 

berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam 

katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menangguhkan 

hukuman potong tangan atas seorang yang mencuri karena terdesak untuk 

menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.74 

Maka kebutuhan akan perwujudan maslahat Ḥājiyāt/sekunder didukung 

atau dikuatkan dengan kebutuhan seorang hamba untuk melaksanakan perintah 

Allah.  Karena dalam menjalankan perintah Allah, bisa kapan saja ditemui 

kesulitan atau kesusahan, dan tidak ada seorang pun hamba Allah yang 

menginginkan kesukaran dalam menjalankan perintah Allah. 

3. Kebutuhan Taḥsīniyāt/Tersier 

Taḥsīniyāt ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak  

menimbulkan ancaman terhadap eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak 

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.  

                                                             
74Agung  Kurniawan  dan  Hamsah  Hudafi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi  

dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial,  vol.  15  no.  1  (1  Maret  

2021),  h.  36.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             
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Taḥsīniyāt ini juga dapat disebut suatu yang dibutuhkan untuk menciptakan 

kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan 

menjadikan manusia dapat berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.75 

Dapat dipahami bahwa maslahat Taḥsīniyāt/Tersier bukan sesuatu yang 

harus untuk dipenuhi dan tidak sampai menimbulkan kebinasaan dan kesulitan. 

Sehingga maslahat Taḥsīniyāt/Tersier hanya dianggap sebagai pelengkap, dalam 

rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

Taḥsīniyāt adalah segala yang bersifat pantas dan layak mengikut akal dan 

adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Secara tegas, 

tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makārim al-akhlāq). Artinya,  

seandainya aspek ini tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan terancam 

kacau, seperti kalau tidak terwujud aspek Ḍarūriyyāt/primer dan juga tidak akan 

membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek Ḥājiyāt/sekunder. Namun,  

tidak adanya aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam 

pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan 

martabat pribadi dan masyarakat.76 Demi kesempurnaan tercapainya tujuan syariat 

dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus dipenuhi.  

Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan 

yang rumit dipisahkan.77 

                                                             
75Agung  Kurniawan  dan  Hamsah  Hudafi,  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy-Syatibi  

dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Sosial,  vol.  15  no.  1  (1  Maret  

2021),  h.  35.  https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19  Agustus  

2021).             
76Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  298.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             
77Mawardi  Djalaluddin,  “Pemikiran  Abu  Ishaq  Al-Syatibi  Dalam  Kitab  Al-Muwafaqat,”  

al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Ketatanegaraan,  vol.  4  no.  2  (Desember  2015),  h.  298.  

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483  (19  Agustus  2021).             
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Maka dapat dipahami bahwa maslahat Taḥsīniyāt/Tersier berupa segala hal 

yang mengandung nilai etis/akhlak dalam rangka mewujudkan kehidupan yang 

lebih baik. Maka apabila maslahat Taḥsīniyāt/Tersier tidak terwujud, tidak sampai 

mengganggu maslahat Ḍarūriyyāt/primer dan Ḥājiyāt/sekunder, akan tetapi demi 

terwujudnya tujuan syariat dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga maslahat 

tersebut harus direalisasikan atau diwujudkan. 

Maslahat sebagai substansi dari Maqāṣid al- Syarī’ah dapat dibagi sesuai 

dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia,  

maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan : 
78 

1. Ḍarūriyyāt/primer, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan 

manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek 

duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak bisa  ditinggalkan dalam kehidupan 

manusia. Jika itu tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan 

kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat  

yang paling tinggi.  Dalam Islam, maslahat Ḍarūriyyāt/primer ini dijaga dari dua sisi: 

pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.  

Contohnya, yang pertama penjagaan agama dengan merealisasikan dan 

melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama 

dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam. 

2. Ḥājiyāt/sekunder, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan 

oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan 

maupun kesempitan. Jika aspek tersebut tidak ada, akan menimbulkan kesulitan dan 

kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. 

                                                             
78Ghofar  Shidiq,  “Teori  Maqashid  Al-Syari'ah  dalam  Hukum  Islam”,  Majalah  Ilmiah  

Sultan  Agung,  Juni-Agustus  2009.  

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15  (19  Agustus  

2021).             
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3. Taḥsīniyāt/Tersier, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah 

(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika aspek tersebut tidak 

ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat 

Taḥsīniyāt/Tersier ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia.79 

Sebagaimana dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, sebagai berikut. 

 المفسدة.i ودرءi المصلحةi تحقيقi معيارi هوi الشرعi يكونi وأن

iومقاصد iالشريعة i:هي iحفظ iالدين iمن( iعقائد i،)وعبادات 

i،والنفس i،والعقل i،والنسل i،والمال iوينبغي iالتدرج iفي iالحفاظ 

iعليها iبحسب iمراتبها iوهي iالضروريات i،ًأولا iثم i،الحاجيات iثم 

iلتحسينيات.ا 

 الدينيةi الناسi حياةi عليهاi يتوقفi التيi فهيi الضروريات:i أما

iوالدنيوية iبحيث iإذا iفقدت iاختلت iالحياة iفي i،الدنيا iوضاع iالنعيم 

iوحل iالعقاب iفي i.الآخرة iأي iأنها iكل iمالا iبد iمنه iلحفظ iالمقاصد 

iالخمسة i.الأصلية 

 عنهمi الحرجi لرفعi إليهاi الناسi يحتاجi تيالi فهيi الحاجيات:i وأما

i،فقط iبحيث iإذا iفقدت iوقع iالناس iفي iالضيق iوالحرج iدون iأن 

iتختل i.الحياة iفقد iتتحقق iبدونها iالمقاصد i،الخمسة iولكن iمع 

iالمشقة i.والضيق 

 بمحاسنi الأخذi بهاi يقصدi التيi المصالحi فهيi التحسينيات:i وأما

iداتالعبا iومكارم i،الأخلاق iكالطهارات iوستر i.العورات iفهي 

iبمثابة iالسور iللحفاظ iعلى iالمقاصد iالخمسة i80,الضرورية 

Maksudnya: 

                                                             
79Ghofar  Shidiq,  “Teori  Maqashid  Al-Syari'ah  dalam  Hukum  Islam”,  Majalah  Ilmiah  

Sultan  Agung,  Juni-Agustus  2009.  

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15  (19  Agustus  

2021).             
80Wahbah  bin  Muṣṭafā  al-Zuḥailī,  al-Fiqh  al-Islāmī  Wa  Adillatuhu,  Juz  1,  h.  126. 
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Aturan-aturan syarak harus dijadikan standar atau ukuran dalam mewujudkan 

maslahat dan meninggalkan kemudaratan. Maqāṣid al- Syarī’ah yaitu ḥifẓ al-
dīn (memelihara agama) (Akidah dan Ibadah), al-Nafs (Jiwa), al-‘Aql (Akal), 

al-Nasl (Keturunan), dan al-Māl (Harta). Seyogyanya menjaga Maqāṣid al- 

Syarī’ah secara bertahap sesuai dengan urutannya, yaitu pertama 

Ḍarūriyyāt/primer, Ḥājiyāt/sekunder, kemudian Taḥsīniyāt/Tersier.  
Ḍarūriyyāt/primer, yaitu segala sesuatu yang memang dibutuhkan bagi 

kehidupan manusia baik kehidupan keagamaan maupun kehidupan dunia. 

Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia ini akan 

cacat, kenikmatan/kebahagiaan akan hilang, dan akan menerima azab/siksaan 

di akhirat kelak. Dengan kata lain, adalah segala sesuatu yang sudah menjadi 

kewajiban bagi manusia untuk melindungi lima perkara utama diatas. 

Adapun Ḥājiyāt/sekunder, yaitu segala yang dibutuhkan manusia untuk 

menghilangkan kesulitan/kesusahan. Apabila sesuatu tersebut tidak 

terpenuhi/hilang atau tiada, maka manusia akan merasakan kesempitan dan 

kesulitan/kesusahan, namun tidak sampai menyebabkan hidupnya cacat. Ada 

kemungkinan lima Maqāṣid/tujuan akan terwujud akan tetapi disertai 

kesulitan/kesusahan dan kesempitan. 

Adapun Taḥsīniyāt/Tersier, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang 

dimaksudkan sebagai pelengkap, seperti agar ibadah menjadi semakin baik  

dan akhlak semakin sempurna dengan bersuci dan menutup aurat. 

Taḥsīniyāt/Tersier ini bagaikan pagar yang menjaga perwujudan lima 

perkara-perkara utama yang disebut diatas. 

Dengan demikian apabila dianalisis lebih jauh, dalam upaya pemeliharaaan 

lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkatan Maqāṣid tersebut tidak bisa 

dipisahkan. 

Dari sisi pendekatan antara konsep Maqāṣid al-Syāṭibī tentang kebutuhan 

terhadap kebutuhan masyarakat secara umum pada masa pandemi Covid 19 ini, 

keduanya memiliki kesamaan dan kesesuaian atau bisa direlevansikan. Menurut al-

Syāṭibī kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer merupakan kebutuhan yang utama, tidak 

terealisasinya kebutuhan ini akan mengakibatkan kerusakan atau resiko terhadap 

kebutahan Ḥājiyāt/sekunder dan Taḥsīniyāt/Tersier. Sedangkan menurut data yang 

dipandang termasuk kebutuhan yang utama adalah makanan (pangan), penghasilan, 

dan kesehatan. Tidak terealisasinya kebutuhan pokok tersebut akan meyulitkan dalam 

pemenuhan kebutuhan Ḥājiyāt/sekunder dan kebutuhan Taḥsīniyāt/Tersier  
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masyarakat. Mulai dari pangan yang mengalami penurunan yang merasa selalu 

memiliki cukup pangan turun cukup drastis dari 62,36 persen menjadi 37,24 persen.  

Hal itu didasarkan pada hasil survei dalam jaringan yang dilakukan pada 15 September  

sampai 5 Oktober 2020. Juga 55% jumlah masyarakat yang semakin sulit  mencari 

makan menurut survey. Sekitar 3 juta orang kehilangan pekerjaan atau mata 

pencaharian mereka, anak-anak tidak lagi dapat mengakses program pemberian 

makanan bergizi untuk anak sekolah, dan beberapa keluarga berjuang untuk membeli 

makanan yang biasa mereka konsumsi.  Ditambah lagi jumlah kemiskinan yaitu 2,7 

juta jiwa, jumlah yang tidak sedikit. Kemudian, pekerjaan/penghasilan. Aspek inilah 

yang dapat dikatakan mempengaruhi aspek lainnya. Misalnya angka Pekerja yang 

Ter-PHK per 7 Agustus, sudah mencapai 538.305 orang. Ditambah lagi menurut data 

Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa pada Agustus 2020 Tingkat Pengangguran 

Terbuka sebesar 7,70%, sebanyak 9,77 juta orang, bertambah 2,67 juta orang 

dibandingkan pada Agustus 2019.  Maka dapat dipahami bahwa jumlah orang yang 

tidak bekerja dan  tidak berpenghasilan tidaklah sedikit. Selanjutnya adalah aspek 

kesehatan. Diantara yang menjadi sorotan utama dalam aspek ini adalah kasus positif 

dan kematian pasien Covid 19. Data yang terbaru bahkan menyebutkan bahwa kasus 

Covid-19 tanah air kembali naik dengan tambahan pasien baru 30.788 orang. 

Kementerian Kesehatan mencatat pada Jumat (13/8/2021) jumlah kasus Covid-19 di 

tanah air mencapai 3.804.943 orang. Peningkatan kasus ini juga diiringi angka 

kematian yang masih tinggi dan bertambah 1.000 orang dalam satu hari. Pada hari ini 

angka kematian bertambah 1.432 orang, sehingga totalnya 115.096 orang. 
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Berdasarkan catatan Worldometers, angka kematian di Indonesia menjadi yang  

tertinggi di antara negara lainnya terutama dalam tiga hari terakhir.  

Maka masyarakat tidak dapat merasakan hidup yang layak di tengah pandemi 

Covid 19 ini, kasus positif dan kematian yang jumlahnya tidak sedikit. Masyarakat  

dituntut hidup sehat, bagaimana kemudian masyarakat bisa hidup sehat jika pangan 

mereka bermasalah, ter-PHK sampai kehilangan penghasilan,  dan terakhir tidak dapat 

hidup sehat di tengah kasus positif dan kematian yang ribuan angkanya. Ditambah lagi 

angka kemiskinan yang menembus angka 2 juta lebih memberikan gambaran bahwa   

kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer masyarakat sedang terganggu, khususnya masyarakat 

kelas bawah.   

Adapun kebutuhan Ḥājiyāt/sekunder, yaitu pendidikan. Sebenarnya aspek ini 

bisa saja masuk pada kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer, akan tetapi mungkin hanya 

sampai pendidikan SMA.   Angka putus sekolah berdasarkan hasil pemantauan KPAI 

di berbagai daerah.  KPAI justru menemukan data-data lapangan yang menunjukan 

angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari 

keluarga miskin. Kemudian pendidikan pada masa pandemi saat ini, lahir realita yang 

memilukan dan memalukan. Misalnya kasus pencurian HP dan bahkan laptop oleh 

seorang ayah, demi melihat anaknya dapat mengikut pembelajaran secara online.  

Maka saat angka putus sekolah melonjak, artinya berpotensi bertambahnya angka  

pengangguran dan berujung pada melonjaknya angka kemiskinan. Maka hal ini tentu 

dapat mengganggu aspek pangan dan kesehatan, secara umum mengganggu aspek-

aspek pada kebutuhan Ḍarūriyyāt/primer. 
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Maka reformulasi haul zakat di masa pandemi dalam tinjauan empat 

mazhab perlu untuk diupayakan, karena paradigma masyarakat yang rancu atau 

keliru mengenai konsep haul zakat, khususnya di masa pandemi Covid 19. 

Diantaranya, yaitu sebagian masyarakat menganggap haul sesuai satu tahun 

kalender Masehi, memahami pembayaran zakat harus mutlak mengikuti haul 

selama satu tahun penuh, menggabungkan pembayaran zakat harta dan fitrah pada 

bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan sebagai patron haul zakat, dan mulai 

menghitung haul zakat pada saat mulai berdagang atau hari pertama berdagang. 

Ditambah lagi harta zakat sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau mustahik zakat 

dengan melihat realita pada pandemi Covid 19 saat ini.  Maka reformulasi haul 

zakat di masa pandemi hukumnya boleh, artinya reformulasi haul zakat yang 

dimaksud berupa konsep haul zakat  dan penyesuaian haul zakat di masa pandemi, 

yaitu penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul dengan memperhatikan aspek 

maslahat pada realita saat ini. Maka dimulai pada konsep haul zakat,  bahwa pada 

asalnya haul zakat secara umum adalah setahun penuh dalam penanggalan 

kalender tahun Hijiriyah bukan Masehi. Sehingga keliru apabila menjadi tahun 

Masehi sebagai patron dan juga apabila menjadikan bulan Ramadan sebagai 

patron perhitungan haul zakat, terlebih lagi apabila menggabungkan pembayaran 

zakat harta dan fitrah. Kemudian hukum penyegeraan pembayaran zakat sebelum 

haul adalah hal yang diperbolehkan dengan dalil atau landasan yang kuat, apalagi 

demi kepentingan maslahat orang banyak, bukan sebaliknya. Maka dapat dipahami 

bahwa penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul terbagi menjadi dua 

pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan kecuali 

dengan tujuan rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat. Boleh jadi imam Abu 

Hanifah, imam al-Syafi’i, dan imam Ahmad memahami kata haul secara bahasa 

dan istilah, bahwa secara bahasa haul bisa bermakna kekuatan atau daya dan 
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bahkan bisa sampai pada makna keadaan, dimaknai sebagai kemampuan muzakki 

dan keadaan mustahik dan juga memahami kata فرخَّص sebagai rukhsah secara 

bahasa, bahwa tanpa ada sebab atau illat diperbolehkannya membayar zakat 

sebelum haul. Adapun imam Malik boleh jadi memahami kata haul hanya secara 

istilah dan memahami kata فرخَّص sebagai rukhsah secara istilah, bahwa harus 

ada sebab atau illat diperbolehkannya membayar zakat sebelum haul. Sehingga 

Imam Abu Hanifah, imam al-Syafi’i, dan imam Ahmad memperbolehkan 

penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul. Adapun imam Malik tidak 

memperbolehkan penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul, kecuali dengan 

adanya rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat. Sebagaimana yang dapat 

dipahami dari kitab Jawāhir al-Darar Fī Ḥilli  al-Alfaẓ al-Mukhtaṣar, dijelaskan 

juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

 إخراجها قبل الحول: [[

81 ام فرخصة؛وأما جواز إخراجها قبله بأي
i 

Maksudnya: 
Pembayaran Zakat Sebelum Haul 
Dan adapun kebolehan pembayaran zakat sebelum haul selama beberapa 
hari adalah rukhsah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut buku yang termasuk kategori 

referensi mazhab Mālikī, dapat dipahami bahwa zakat dapat disegerakan 

pembayarannya, sebelum  waktuya  selama beberapa hari dianggap sebagai 

rukhsah, artinya ada sebabnya, apakah untuk kebutuhan atau maslahat.  

Hal tersebut dikuatkan dengan uraian pada salah satu makalah berjudul 

Ta’jīl wa Ta’khīr al-Zakāh ‘An al-Ḥaūl  yang disajikan pada Simposium 

                                                             
81‘Abū  ‘Abdillah Syamsuddīn  Muḥammad  bin  Ibrāhīm bin Khalīl al-Tatāī al-Mālikī,    

Jawāhir al-Darar Fī Ḥilli  al-Alfaẓ al-Mukhtaṣar,  Juz  3 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm,  1435/2014),    h.  7. 
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Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab 

Saudi, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

نقل : الحاجة والمصلحة إلى التعجيل تسموح فيهأنما كلما دعت 

الوجه في جواز تعجيل أداء ب المالكي عن صاحب الطراز الخطا

82الزكاة بنحو شهر
i 

Maksudnya: 
Setiap kebutuhan dan maslahat mengharuskan untuk membayar zakat 
sebelum waktunya, maka diperbolehkan. Sebagaiman yang dinukilkan 
oleh al-Khaṭṭāb al-Mālikī dari Ṣaḥīb al-Ṭirrāz satu pandangan dalam 
kebolehan menunaikan zakat sebelum waktunya, sekitar lewat 1 bulan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut uraian yang dinuki dari buku yang 

termasuk kategori referensi mazhab Mālikī, dapat dipahami bahwa zakat dapat 

disegerakan pembayarannya,  sebelum waktunya, dengan adanya tuntutan atau 

keharusan karena kebutuhan dan atau maslahat, sekitar 1 bulan.   

Maka dapat dipahami bahwa Maka semua empat mazhab sama-sama 

berlandaskan pada hadis mengenai haul, akan tetapi berbeda dalam penafsiran 

atau pemahaman hadis. Mazhab Maliki boleh jadi memahami hadis yang 

dijadikan dalil dalam haul secara tekstual dan memang telah menjadi ciri khas 

mazhab Maliki mendahulukan dalil naqli daripada rasio atau dalil ‘aqli, sedangkan 

sebaliknya pada mazhab Hanafi yang tidak begitu mengabaikan dalil ‘aqli.  Maka 

boleh jadi kelompok atau pihak yang membolehkan menyegerakan pembayaran 

zakat sebelum haul tanpa adanya syarat rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat, 

menafsirkan atau memahami dalil secara tekstual dan kontekstual. Adapun 

kelompok atau pihak yang tidak memperbolehkan menyegerakan pembayaran 

zakat sebelum haul tanpa adanya syarat rukhsah dan maslahat, menafsirkan atau 

                                                             
82Ilyās Dardaūr, “تعجيل وتأخير الزكاة عن الحول” (Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī Kerajaan Arab Saudi, 16-17 
Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020), h. 12.  
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memahami dalil hadis secara tekstual saja. Tetapi masalah zakat adalah ranah 

muamalah, dibutuhkan dalil naqli dan dalil aqli.  

Pada permasalahan ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat: 

a. Dibolehkan, yaitu mazhab Abū Ḥanīfah, al-Syāfi’ī, Aḥmad, dan 

sekelompok ulama terdahulu, mereka berdasar landasan/dalil berikut: 

1) Apa yang telah diriwayatkan bahwa al-‘Abbās meminta penyegeraan 

zakatnya kepada Nabi sebelum genapnya satu tahun/haul. ((Maka 

diberikanlah keringanan untuknya dalam hal tersebut)). 

2) Apa yang telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada ‘Umar: 

((Sungguh kita telah menyegerakan pembayaran zakat al-‘Abbās untuk 

tahun kita ini, tahun pertama.)) 

3) Bahwasanya peristiwa, penyegeraan pembayaran harta (zakat) didapati 

sebab wajibnya pembayaran harta zakat (sempurnanya/terpenuhinya 

nisab) sebelum masa diwajibkannya/haul, maka diperbolehkan, 

sebagaimana penyegeraan pembayaran utang sebelum masa tenggatnya, 

pelaksanaan kafarat sumpah setelah bersumpah dan sebelum melanggar 

sumpahnya, dan kafarat pembunuhan setelah melukai dan sebelum 

membinasakan. 

b. Tidak diperbolehkan/dilarang, yaitu mazhab Mālik, dan 

memperbolehkannya apabila tersisa sedikit dari haul, dan ini juga 

merupakan pendapat Rabī’ah, Dāwud, dan Ibnu Ḥazm, dalil/hujjah 

mereka adalah sebagai berikut: 

1) Hadis Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan secara marfu’: ((tidak ada 

(kewajiban) zakat terhadap harta sampai genap satu tahun/haul.)) . 
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2) Hadis Abū Bakar al-Ṣiddīq: ((Bahwasanya beliau (Abū Bakar al-Ṣiddīq) 

dulu tidak memungut zakat sampai genap satu tahun/haul.)) 

3) Bahwasanya haul adalah syarat diwajibkannya zakat, maka tidak 

diperbolehkan menyegerakan zakat atas haul sebagaimana (terhadap) 

nisab. 

4) Bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan 

penyegeraan zakat atas waktunya sebagaimana pada (perkara) salat. 

Pendapat yang rajih/utama: bahwasanya diperbolehkan penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum genap satu tahun/haul karena tidak adanya dalil yang 

melarang. Adapun hadis (Tidak ada (kewajiban) zakat pada harta sampai genap 

satu tahun/haul). Maka maksud/tujuan yang diinformasikan adalah bahwasanya 

tidak diwajibkan membayar zakat sebelum genap satu tahun/haul, dan tidak ada 

pada (redaksi hadis tersebut) yang melarang penyegeraan membayar zakat 

sebelum genap satu tahun/haul. Adapun perkataan/pendapat mereka (Bahwasanya 

zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan penyegeraan zakat atas 

waktunya), maka kita katakan bahwa: Apabila waktu (zakat) telah masuk/tiba 

terhadap sesuatu, sebagai bentuk keringanan bagi manusia, maka baginya untuk 

menyegarakan pembayaran (zakatnya) dan meninggalkan egoisme/perlakuan baik 

terhadap diri sendiri. Seperti utang yang ditunda/ditangguhkan. Adapun kiasan 

atas salat, maka tidak tepat/salah, karena ibadah-ibadah, tidak dapat dikiaskan satu 

sama lain, dan (perihal kiasan) penjadwalan/waktu salat adalah sesuatu yang tidak 

masuk akal, maka wajib baginya untuk mencukupkan atasnya  (dalil-dalil yang 

telah disebutkan.)  Allah maha mengetahui. 

Maka dari penjelasan atau uraian diatas bahwa mazhab Abū Ḥanīfah, al-

Syāfi’ī, Aḥmad membolehkan pembayaran zakat sebelum haul dengan berdasar 
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atau berdalil pada hadis dan Qiyas, dan adapun mazhab Mālik tidak membolehkan 

pembayaran zakat sebelum haul kecuali dengan waktu yang sangat singkat yaitu 1 

hari sampai 2 bulan, berdasar atau berdalil pada hadis dan Qiyas pula. Namun 

boleh jadi hadis yang menyebutkan menyegerakan pembayaran zakat al-‘Abbās 

dijadikan dalil kebolehan pembayaran zakat sebelum haul dengan syarat rukhsah 

untuk kebutuhan atau maslahat. Kemudian mazhab Abū Ḥanīfah, al-Syāfi’ī, 

Aḥmad yang membolehkan pembayaran zakat sebelum haul mengqiyaskan Zakat 

dengan utang, diperbolehkan membayar utang sebelum masa tenggatnya. Maka 

diperbolehkan pembayaran zakat sebelum waktunya. Namun mazhab Mālik yang 

tidak membolehkan pembayaran zakat sebelum haul yaitu mengqiyaskan Zakat 

dengan Salat, sebagaimana Salat mempunyai waktu, maka zakat juga memiliki 

waktu pelaksanaan, tidak boleh disegerakan. 

Namun terlepas dari semua itu, penyegeraan pembayaran zakat sebelum 

haul pada masa pandemi diperbolehkan dalam empat mazhab dan tidak ada 

perbedaan dalam hal ini, dengan adanya rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat, 

yaitu mempertimbangkan rukhsah untuk kebutuhan atau maslahat dalam empat 

aspek, yaitu pangan dan kesehatan yang termasuk dalam maslahat 

Ḍarūriyyāt/primer, dan adapun pendapatan/pekerjaan dan pendidikan termasuk 

dalam  Ḥājiyāt/sekunder. Maka dianggap keliru jika ada paradigma yang 

menganggap haul zakat mutlak terpenuhi dalam pembayaran zakat pada masa 

pandemi. Juga termasuk paradigma yang keliru jika menganggap ada perbedaan 

pendapat diantara empat mazhab dalam penyegeraan pembayaran zakat sebelum 

haul pada masa pandemi. Namun pendapat empat mazhab mengenai penyegeraan 

pembayaran zakat sebelum haul diluar pandemi, yaitu wajib membayar zakat 

apabila haul telah masuk, akan tetapi diperbolehkan membayar zakat sebelum 

haul masuk. Akan tetapi tetap menghormati pendapat mazhab Maliki yang tidak 
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memperbolehkan hal tersebut kecuali dengan syarat rukhsah untuk kebutuhan atau 

maslahat. Karena berpendapat tanpa menganulir pendapat lain.  Sesuai dengan 

kaidah  ُباِلِاجْتهَِاد الِاجْتهَِادُ لاَ ينُْقَض  (Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang 

Lain). Atau disebut juga dalam redaksi lain yaitu kaidah  َُبمِِثْلِهِ الِاجْتهَِادُ لاَ ينُْقض  

(Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang semisalnya).83 

Diantara maksud/makna dari kaidah  َينُْقَضُ باِلِاجْتهَِاد الِاجْتهَِادُ لا  (Ijtihad 

Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain) disebutkan dalam kitab  الوجيز في إيضاح

 .adalah sebagai  berikut قواعد الفقه الكلية 

إذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الاجتهادية وعمل 

ول في مسألة أخرى, فلا ينقض باجتهاده, ثم بان له رأي آخر فعدل عن الأ

  84اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول,,
Maksudnya:   

)Maknanya yaitu) apabila seorang mujtahid berijitihad dalam suatu 
masalah syariah (yang bisa) diijitihadkan dan dia kemudian mengkaji 
ijithad dari masalah tersebut, kemudian tampak baginya pendapat lain 
dalam masalah tersebut, maka ditinggalkanlah pendapat yang pertama 
dalam masalah (yang sama) lainnya. Maka pendapat kedua tidak dapat 
membatalkan/menganulir hukum terhadap masalah (yang sama) lainnya 
yang berasal dari pendapat yang pertama. 

Selain itu, dalam referensi lain juga disebutkan maksud/makna dari kaidah 

 yaitu (Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain) الِاجْتهَِادُ لاَ ينُْقضَُ باِلِاجْتهَِاد

dalam kitab  القواعد الفقهية adalah sebagai  berikut. 

القاعدة هنا فهو أن الاجتهاد المستوفي شروطه إذا اتصل أما المراد ب

  85بالحكم أو القضاء ونفُ ِذَ, لا يمكن نقضه بالاجتهاد الثاني الجديد,
Maksudnya:   

Adapun yang dimaksud pada kaidah disini yaitu bahwa sebuah ijtihad 
yang telah memenuhi syarat tatkala telah sampai pada satu hukum atau. 

                                                             
83Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū , al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Fiqh al-

Kulliyyah (Cet. 5; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2002M/1422H), h. 384.       

84Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Būrnū , al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Fiqh al-
Kulliyyah, h. 384.       

85Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah  
(Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H), h. 341.       
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Qaḍā dan kemudian diimplementasikan atau dijalankan, maka ijithad 
tersebut tidak dapat dibatalkan dengan keberadaan ijithad yang kedua yaitu 
ijithad yang baru. 
 

Berdasarkan uraian dari literatur-literatur diatas yang berbahasa Arab 

mengenai kaidah ini, dapat dipahami bahwa suatu ijithad tidak bisa menganulir 

atau dianulir dengan keberadaan ijtihad yang lain pada masalah yang sama, baik 

secara personal maupun kolektif. 

Maka direkomendasikan atau disarankan kepada pemerintah agar 

menggalakkan pembayaran zakat, dengan memberikan opsi, apakah dibayar setelah 

haul atau sebelum haul, namun dianjurkan dalam masa sulit seperti ini untuk 

membayar sebelum haul, dengan catatan tentunya nisab telah terpenuhi. Karena  

secara umum nisab adalah sebab diwajibkannya zakat dan haul adalah syarat  

wajibnya. Boleh menjalankan ibadah sebelum syarat wajibnya dan setelah adanya  

sebab wajib. Hal tersebut dikuatkan oleh dua kaidah dibawah ini. 

Sebagaimana pada kitab al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, dijelaskan juga mengenai 

hal tersebut, sebagai berikut. 

لا  -منهمامركبة أو مالية، أو بدنية، كانت سواء -كلها العبادات 

سبب بعد تقديمها ويجوز وجوبها، سبب على تقديمها يجوز 

86. الوجوبشرط قبل أو الوجوب، وقبل الوجوب 
i 

Maksudnya: 
Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya, tidak 

boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan setelah ada 

sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya.   
 

                                                             
86Zaīnuddīn  ‘Abdurraḥman  bin  Aḥmad  bin  Rajab  al-Ḥanbalī,  Qawā’id  Ibni Rajab,  Juz  1 

(Cet. 1; Saudi Arabia: Dār Ibn ‘Affān Li al-Nasyri Wa al-Taūzī’, 1419H),  h.  24. 
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Juga pada kitab al-Syarḥ al-Mumti’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’, dijelaskan juga 

mengenai hal tersebut, sebagai berikut. 

87.جائزشرطه وعلى ملغى، سببه على الشيء تقديم أن 
i  

Maksudnya: 
Bahwasanya mendahulukan sesuatu sebelum adanya sebab wajibnya, tidak 

dihitung. Sementara mendahulukan sesuatu sebelum ada syarat wajibnya,  

boleh. 

                                                             
87Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-‘Uṡaīmīn, al-Syarḥ al-Mumti’ ‘Alā Zād al-

Mustaqni’,  Juz  6  (Cet. 1; t.t.: Dār Ibn al-Jaūzī, 1422-1428H),  h. 215. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah menjelaskan secara rinci pembahasan mengenai Reformulasi Haul 

Zakat di Masa Pandemi dalam Tinjauan Empat Mazhab, ada dua kesimpulan yang 

ditarik, sesuai dengan sub masalah dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Tidak dipersyaratkan haul pada zakat pertanian dan buah-buahan menurut 

kesepakatan ulama. Ḥanafiyyah mengatakan, kondisi satu nisab itu 

dipersyaratkan sempurna pada kedua ujung tahun (awal dan akhir tahun),  

baik pada tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Genapnya satu 

tahun adalah syarat untuk zakat selain hasil pertanian dan buah-buahan. 

Adapun mengenai kedua jenis tersebut, maka zakat wajib ketika telah 

tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang dapat 

dimanfaatkan, meskipun belum dapat dipanen. Mālikiyyah mengatakan, 

genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat pada barang (emas 

dan perak), barang dagangan dan binatang ternak. Bukan syarat untuk 

bahan tambang, barang temuan, dan hasil pertanian (hasil pertanian dan 

buah-buahan). Pada jenis-jenis tersebut, wajib zakat ketika sudah terlihat 

baik/layak meskipun belum genap satu tahun. Syāfi’iyyah mengatakan 

sebagaimana (pendapat) Mālikiyyah, bahwa genapnya satu tahun adalah 

syarat zakat emas dan perak, barang-barang dagangan, dan hewan ternak.  

Hal ini tidak menjadi syarat untuk buah-buahan, hasil pertanian, barang  

tambang, dan peninggalan kuno. Dipersyaratkan langsung sempurna satu 

tahun terus-menerus. Kalau nisab berkurang pada tengah-tengah tahun 
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        meskipun sekejap, maka tidak wajib zakat kecuali dalam hasil hewan ternak.  

Hasil hewan ternak mengikuti induk dalam hal kegenapan satu tahun dan 

kecuali juga dalam keuntungan dagang. Ḥanabilah mengatakan,  

dipersyaratkan genap satu tahun dalam zakat emas,  perak, hewan ternak, 

barang-barang dagangan. Jenis-jenis lain seperti buah-buahan, hasil 

pertanian, barang tambang, peninggalan kuno tidak dipersyaratkan 

genapnya satu tahun. 

2. Perbedaan empat mazhab perihal pembayaran zakat sebelum haul, 

sangat terilhat dari dalil yang dijadikan sebagai pijakan, meskipun 

sama-sama berdalil hadis dan qiyas. Dibolehkan, yaitu mazhab Abū 

Ḥanīfah, al-Syāfi’ī, dan Aḥmad, mereka berdasar landasan/dalil hadis 

apa yang telah diriwayatkan bahwa al-‘Abbās meminta penyegeraan 

zakatnya kepada Nabi sebelum genapnya satu tahun/haul, juga qiyas 

penyegeraan pembayaran Zakat sebelum waktunya dengan  

penyegeraan pembayaran utang sebelum masa tenggatnya. Adapun 

yang tidak memperbolehkan, yaitu mazhab Mālik dan 

memperbolehkannya apabila tersisa sedikit dari haul, dalil/hujjah hadis 

Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan secara marfu’: ((tidak ada (kewajiban) 

zakat terhadap harta sampai genap satu tahun/haul.)),   Hadis Abū 

Bakar al-Ṣiddīq: ((Bahwasanya beliau (Abū Bakar al-Ṣiddīq) dulu tidak 

memungut zakat sampai genap satu tahun/haul.)), Qiyas bahwasanya 

haul adalah syarat diwajibkannya zakat, maka tidak diperbolehkan 

menyegerakan zakat atas haul sebagaimana (terhadap) nisab dan 

bahwasanya zakat memiliki waktu, maka tidak diperbolehkan 

penyegeraan zakat atas waktunya sebagaimana pada (perkara) salat. 

Namun pendapat empat mazhab tidak ada perbedaan perihal 
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penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul pada masa pandemi, 

karena kebolehan tersebut berdasar atas rukhsah, yaitu tuntutan 

kebutuhan dan maslahat, bahkan sampai pada maslahat primer, yaitu 

kesehatan dan termasuk ḥifẓ al-Nafs dalam Maqāṣid al- Syarī’ah, justru 

yang keliru adalah paradigma masyarakat, cara berpikir, cara 

memahami ilmunya yang keliru, olehnya itu harus perombakan 

paradigma melalui reformulasi haul zakat pada masa pandemi, yaitu 

penyesuaian haul zakat di masa pandemi.  Maka direkomendasikan atau 

disarankan kepada pemerintah agar menggalakkan pembayaran zakat, 

dengan memberikan opsi, apakah dibayar setelah haul atau sebelum haul,  

namun dianjurkan dalam masa sulit seperti ini untuk membayar sebelum 

haul. 

B. Implikasi Penelitian   

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, serta kesimpulan di atas maka 

dapat disampaikan implikasi penelitian sebagai berikut: 

1. Implikasi Penelitian 

a. Implikasi Teoretis 

 Sebenarnya tidak ada perbedaan/perselisihan pendapat diantara empat 

mazhab perihal hukum penyegeraan pembayaran zakat sebelum haul di masa 

pandemi, yang ada adalah perbedaan pemahaman para pengikutnya dan 

masyarakat muslim tertentu. Sehingga itulah yang menimbulkan kontemplasi atau 

kotradiktif dalam memahami permasalahan tersebut.  
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b. Implikasi Praktis 

Hasil temuan data, penelitian ini mendesak kepada pihak terkait, BAZNAS 

(Badan Amil Zakat Nasional) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

Indonesia untuk meluruskan paradigma yang keliru.   



 

164 
 

DAFTAR PUSTAKA 

bin ‘Abdil Malik, Ibnu Baṭṭāl Abū Alī bin Khalaf.  Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li Ibni 

Baṭṭāl Juz 3. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah Rusyd,  1423/2003. 

Abdulah, Muh Ruslan.  “Kekuatan Filantropi di Tengah Wabah Covid-19 di Bulan 

Ramadhan”. Tribun-Timur.com, 12 Mei 2020.  

https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-
tengah-wabah-covid-19-di-bulan-ramadhan?page=4 (3 Juli 2020). 

Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-
Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan 

Sosial, vol. 15 no. 1 (1 Maret 2021), h. 35. 

https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/502  (19 

Agustus 2021).       

Aida, Nur Rohmi. “6 Fakta Wuhan: Dari Kasus Pertama Covid-19, hingga Gelar 

Festival Musik”. Kompas.com.  04 Mei 2021.  

https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/04/080000165/6-fakta-
wuhan-dari-kasus-pertama-covid-19-hingga-gelar-festival-musik?page=all 

(17 Agustus 2021). 

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 2010. 

bin ‘Alī, Muḥammad bin Fāramuz. Durar Al-Hukkām Syarḥ Gurar al-Ahkām, Juz 1. 

t.t.:  Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah,  t.th. 

 “Analisis Data Covid-19 di Indonesia Update Per 30 Agustus 2020” (Berita), .Satuan 

Tugas Penanganan Covid 19, 30 Agustus 2020. 

 “Analisis Data Covid-19 di Indonesia Update Per 08 Agustus 2021” (Berita).  Satuan 

Tugas Penanganan Covid 19, 08 Agustus 2021. 

Astutik, Yuni. “Jelang Akhir PPKM Darurat, Kasus Covid Harian Turun ke 34.257”. 

CNBC Indonesia.  19 Juli 2021.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210719161046-4-262082/jelang-
akhir-ppkm-darurat-kasus-covid-harian-turun-ke-34257 (18 Agustus 2021). 

Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat. “Potensi Zakat Di Indonesia 2019”, Situs 

Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. 

https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/ diakses pada 

tanggal 9 Juni 2020. 

Badan Pusat Statistik Indonesia.  Statistik Indonesia dalam Infografis 2020. Jakarta: 

Badan Pusat Statistik, 2020. 

Badan Pusat Statistik Indonesia.  Statistik Indonesia dalam Infografis 2021. Jakarta: 

Badan Pusat Statistik, 2021. 

Badan Pusat Statistik Indonesia.  Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020. Jakarta: 

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020. 

Berlianto. “Virus Corona Mengganas di Italia, 627 Orang Tewas dalam 24 Jam”. 

SINDONEWS.com.  21 Maret 2020.  

https://international.sindonews.com/berita/1563430/41/virus-corona-
mengganas-di-italia-627-orang-tewas-dalam-24-jam  (18 Agustus 2021).



165 
 

 

bin Ḥazm, Abū Muḥammad  ‘Alῑ  bin Aḥmad bin Sa’id. al-Muḥallā Syarḥ al-Mujallā,  

Juz 5. Cet: 2; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabῑ, 2001 M/1422 H. 

Budiansyah, Arif. “Corona Mengganas di Italia, Rekor Terbanyak Kematian Sehari”.  

CNBC Indonesia.  21 Maret 2020.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200321141656-4-146655/corona-
mengganas-di-italia-rekor-terbanyak-kematian-sehari  (18 Agustus 2021). 

Budiartie, Gustidha. “Terungkap! Kasus Corona Pertama Terjadi di China 17  

November”, CNBC Indonesia.  11 Mei 2020.   

https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200511134907-33-
157600/terungkap-kasus-corona-pertama-terjadi-di-china-17-november (17 

Agustus 2021). 

Bona, Maria Fatima. “Satu Bulan Belajar Online, 72,8% Siswa Mengeluh 

Penumpukan Tugas”.  suara.com.  27 April 2020. 

https://www.beritasatu.com/nasional/625917/satu-bulan-belajar-online-
728-siswa-mengeluh-penumpukan-tugas  (18 Agustus 2021). 

Chalil, Moenawar. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta: Bulan Bintang,  

1996. 

CNBC Indonesia TV. “Resmi! Jokowi Berlakukan PPKM Darurat Mulai 3 Juli 2021”.  

CNBC Indonesia.  01 Juli 2021.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701110650-8-257361/resmi-
jokowi-berlakukan-ppkm-darurat-mulai-3-juli-2021 (18 Agustus 2021). 

CNN Indonesia. “Setahun Lalu Pasien Pertama Covid-19 Ditemukan di Wuhan”. 

CNN Indonesia.  04 Desember 2020.   

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-
577951/setahun-lalu-pasien-pertama-covid-19-ditemukan-di-wuhan  (17 

Agustus 2021). 

CNN Indonesia.  “UNICEF Sebut 938 Anak RI Putus Sekolah karena Corona”. CNN 

Indonesia.  24 Desember 2020. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201223125954-532-
585616/unicef-sebut-938-anak-ri-putus-sekolah-karena-corona (18 Agustus 

2021). 

Dardaūr, Ilyās. “ الحول عن الزكاة وتأخير تعجيل ”. Makalah yang disajikan pada Simposium 

Intrernasional Nadwah al-Barakah al-Arba’ūn Li al-Iqtiṣādī al-Islāmī 

Kerajaan Arab Saudi, 16-17 Ramadan 1441 H/09-10 Mei 2020. 

al-Dimyāṭī, Ábu ‘Ammār Yāsir bin Aḥmad bin Badr bin Najjār. Mausu’ah al-Fiqh 

‘Alā Mażāhib al-‘Arba’ah. t.t.: Dār al-Taqwā wa al-Tauzī’, 1436/2015. 

al-Dūsarī, Muslim bin Muḥammad bin Mājid. al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-
Fiqhiyyah. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H. 

Djalaluddin, Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-
Muwafaqat.” al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, vol. 4 

no. 2 (Desember 2015), h. 297. http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483 (19 Agustus 2021).       

Djazuli, A. Ilmu Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005. 

Djuwaini, Dimyauddin.  Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2008. 

Effendi,  Satria. Ushul Fiqh. Cet. I: Jakarta: Kencana, 2009. 



166 
 

 

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 6. Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004. 

F, Thea. “WHO Bongkar Corona di Wuhan: Jumlahnya 5 Kali Lebih Tinggi!”. CNBC 

Indonesia.  16 Februari 2021.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210216152213-4-223740/who-
bongkar-corona-di-wuhan-jumlahnya-5-kali-lebih-tinggi (17 Agustus 

2021). 

 “Fatwa”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa (3 Juli 2020). 

al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh. al-Mulakhaṣ al-Fiqhī Juz 1, dalam al-
Maktabah al-Syāmilah ver. 4 [Hard Disk]. Muassasah al-Maktabah al-
Syāmilah, 1442. 

Fauzia, Amelia. Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan  

Negara Di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Gading Publishing, 2016. 

al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillah, Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiy, Juz 1. Cet.  I;  
Riyāḍ:  Dār al-‘Āṣimah,  1423. 

Firman Wijaksana dan Ifa Nabila. “Ayah yang Curi HP untuk Anak Belajar Online  

Menangis, Istri Mensos Juliari Batubara Beri HP & Laptop”. 

Tribunnews.com. 03 September 2020. 

https://www.tribunnews.com/regional/2020/09/03/ayah-yang-curi-hp-
untuk-anak-belajar-online-menangis-istri-mensos-juliari-batubara-beri-hp-
laptop  (18 Agustus 2021). 

Fundrika, Bimo Aria. “Dapur Pangan Berbasis Masyarakat Jadi Alternatif Bertahan 

Hidup di Tengah Pandemi”. Suara.com.  31 Juli 2021.   

https://www.suara.com/lifestyle/2021/07/31/220500/dapur-pangan-
berbasis-masyarakat-jadi-alternatif-bertahan-hidup-di-tengah-pandemi  (18 

Agustus 2021). 

Ginanjar, Dhimas. “Warga Surabaya yang Isoman Butuh Obat, Tapi Sulit Dapat dari 

Apotek”. jawapos.com.  08 Juli 2021.   

https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2021/warga-surabaya-yang-
isoman-butuh-obat-tapi-sulit-dapat-dari-apotek/  (18 Agustus 2021). 

al-Hadi,  Abu Azam. “Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i 

Tentang Zakat Madu” al-Hikmah; Jurnal Studi Keislaman, vol. 4 no. 2, h. 129 

(September 2014), 

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/39
0. (Diakses 12 Februari 2021).   

Hafsyah,  Sadida. “Dampak PPKM: Kemnaker Sebut 1.500-an Perusahaan Lapor 

Akan PHK Pekerjanya”. KBR.  12 Agustus 2021.  https://kbr.id/nasional/08-
2021/dampak_ppkm__kemnaker_sebut_1_500_an_perusahaan_lapor_aka
n_phk_pekerjanya/106041.html  (18 Agustus 2021). 

al-Ḥarrānī, Taqiyuddīn Abū al-Abbās Aḥmad bin ‘Abdil Ḥalīm bin Taīmiyyah.  

Majmū’ al-Fatāwā Mālik bin Anas Juz 25. al-Madīnah al-Nabawiyyah:  
Majma’ al-Malik Fahd Li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf,  1416/1995. 

al-Ḥanbalī,  Abū al-Wafā ‘Alī bin ‘Aqīl bin Muḥammad bin Aqīl al-Bagdādī. al-
Tażkirah Fī al-Fiqh. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Isybīliyyan Li al-Nasyri Wa al-
Tauzi’,  1422/2001. 



167 
 

 

al-Ḥanbalī,  Zaīnuddīn ‘Abdurraḥman bin Aḥmad bin Rajab. al-Qawā’id al-
Fiqhiyyah, Juz 1. Cet. 1; Saudi Arabia: Dār Ibn ‘Affān Li al-Nasyri Wa al-
Taūzī’, 1419H. 

al-Ḥanafī, Abu Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad  bin Ḥusaīn al-
Gaitābī. Minḥatussuluk Fī Syarḥi Tuḥfatilmulūk. Cet. I; Qatar: Wizārah al-
A’uqāf Wa al-Syuūn al-Islāmiyyah,  1428/2007. 

 _____  ____________________________________________________________  

. al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah,  1420/2000. 

al-Ḥanafī,   ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Maūdūd al-Mūṣī al-Baldaḥī Majd al-Dīn Abū  

Faḍlin. al-Ikhtiyār Li Ta’līl al-Mukhtār Juz 1.  Kairo: Maṭba’ah al-Ḥalārah 
al-A’uqāf Wa al-Syuūn al-Islāmiyyah,  1356/1937. 

al-Ḥanafī,   Abū al-Ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abdul ‘Azīz bin 

‘Umar bin Māzah al-Bukhārī. al-Muḥīt al- Burhānī Fī al-Fiqh al-Nu’mānī 

Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah Raḍiyallahu ‘Anhu Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah,  1424/2004. 

al- Ḥanafī,   Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syamsul Aimmah al-Sarakhsi. al-
Mabsūt Juz 2. Beirut:  Dār  al-Ma’rifah, 1993M/1414H. 

“Haul”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/haul (19 Februari 2021). 

Hasan, M. Ali. Perbandingan Mazhab. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. 

Hasan, M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.  

Bogor: Ghalia Indonesia, 2002. 

Humaira, Aida. “Istihsan dalam Proses Istinbath Hukum”. Jurnal al-Risalah, No. 1, 

Vol. 13 (Mei 2013). 

“Hukum”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum (19 Februari 2021). 

Ihsanuddin. “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia”.  

KOMPAS.com.  03 Maret  2020.  

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-
kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all  (18 Agustus 2021). 

Islam, Alam. “Sedih! Bapak Curi Laptop Demi Anak Belajar Daring”.  RADAR 

LAMPUNG Online. 22 Juli  2020.  https://radarlampung.co.id/sedih-bapak-
curi-laptop-demi-anak-belajar-daring/  (18 Agustus 2021). 

Juliansyahzen,  M. Iqbal. “Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian 

Sosio-Hostoris Seputar Hukum Keluarga” al-Mażahib; Jurnal Pemikiran 

Hukum, vol. 3 no. 1, h. 78 (2015), http://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1382. (Diakses 12 Februari 2021). 

Kasdi,  Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah  dan Hak Asasi Manusia (Implementasi 

HAM dalam Pemikiran Islam).” Jurnal Penelitian, vol. 8 no. 2 (Agustus2014), 

h. 251. 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836  

(19 Agustus 2021).       

Khallaf,  Abdul Wahhab. Ilmu Uṣūl Fiqih. Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-
Islamiyyah, t.t. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/haul


168 
 

 

Khatimah, Husnul. “Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad bin Hanbal” Lisan al-Hal; 

Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, vol. 11 no. 1, h. 165 (Juni 

2017), https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/166  

(Diakses 18 Februari 2021).   

KH, Rahajeng. “Kasus Covid-19 Naik Lagi, Kematian Bertambah 1.432 Hari Ini”.  

CNBC Indonesia. 13 Agustus 2021.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20210813164738-4-268335/kasus-
covid-19-naik-lagi-kematian-bertambah-1432-hari-ini (18 Agustus 2021). 

Kristadi. “Dampak PPKM, Kasus Covid-19 di Kota Semarang Turun 50 Persen”. 

iNewsJateng.id.  02 Agustus 2021.  https://jateng.inews.id/berita/dampak-
ppkm-kasus-covid-19-di-kota-semarang-turun-50-persen (18 Agustus 

2021). 

 Liputan 6.com. “LSI : Masyarakat Lebih Prioritaskan Ekonomi daripada Kesehatan di 

Masa PPKM”. Liputan6.com.  19 Juli 2021. 

https://www.liputan6.com/news/read/4610296/lsi-masyarakat-lebih-
prioritaskan-ekonomi-daripada-kesehatan-di-masa-ppkm  (18 Agustus 

2021). 

al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin ’Āmir al-Aṣbaḥanī. al-Mudawwanah Juz 1. 

Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994M/1415H.  

Maharani, Tsarina. “2.156.465 Kasus Covid-19, Indonesia Masuki Gelombang 

Kedua Wabah Corona”. KOMPAS.com.  30 Juni  2021.  

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/30/08590941/2156465-kasus-
covid-19-indonesia-masuki-gelombang-kedua-wabah-corona?page=all. (18 

Agustus 2021). 

bin Mājid al-Dūsarī, Muslim bin Muḥammad. al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-
Fiqhiyyah. Cet. I; Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007M/1428H.  

al-Mālikī, Abū Muḥammad ‘Abdul Wahhab bin ‘Ālī bin Naṣr al-Ṡa’labī. Al-Ma’unah 

‘Alā Mażhab ‘Ālim al-Madīnah. t.t.:  al-Maktabah al-Tijāriyyah,  t.th. 

al-Mālikī,Aḥmad bin Turkī bin Aḥmad al-Mansyīlī. Khulāṣah al-Jawāhir al-
Zakiyyah Fī Fiqh al-Mālikiyyah. al-Imārāt al-‘Arabiyyah al-Muttaḥidah:  al-
Majma’ al-Ṡaqāfī,  2002. 

al-Mālikī, ‘Abu al-Ḥasan Alī bin Muḥammad al-Mansyīlī. al-Tabṣirah Juz 2. Qatar:  
Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah,  1423/2011. 

al-Mālikī, ‘Ubaidullāh bin al-Ḥusaīn bin al-Ḥasan Abū al-Qāsim bin al-Jallāb. al-
Tafrī’ Fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas, Juz 1.  Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah,  1428/2007. 

al-Mālikī, Al-Qāḍī Abū Muḥammad ‘Abdul Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Bagdādī. al-
Isyrāf ‘Alā Nukat Masāil al-Khilāf Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm,  
1420/1999. 

al-Mālikī, Abū al-Abbās Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abdirraḥmān. al-
Żakhīrah Juz 3, dalam al-Maktabah al-Syāmilah ver. 4 [Hard Disk]. 

Muassasah al-Maktabah al-Syāmilah, 1442. 

al-Mālikī, Abū Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Ṡa’labī al-
Bagdādī. al-Ma’ūnah ‘Alā Mazhab ‘Ālim al-Madīnah.  t.t.:  al-Maktabah al-
Tijāriyyah,  t.th. 



169 
 

 

al-Mālikī, Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin 

Rusyd al-Qurṭubiy al-Andalusiy. Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-
Muqtaṣid Juz 1. Kairo: Dār al- Ḥadīṡ, 2004M/1425H. 

al-Mālikī, Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubiy al-Andalusiy.  

al-Muqaddimāt Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988M/1408H. 

al-Mālikī, ‘Abū  ‘Abdillah Syamsuddīn  Muḥammad  bin  Ibrāhīm bin Khalīl al-
Tatāī.    Jawāhir al-Darar Fī Ḥilli  al-Alfaẓ al-Mukhtaṣar,  Juz  3. Beirut: 
Dār Ibn Ḥazm,  1435/2014. 

al-Maqdisī,  Syamsuddīn  Abū  al-Faraj ‘Abdul Raḥman bin Muḥammad  bin Aḥmad 

bin Qudāmah. Al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 7.  Cet. I; Kairo: Hajr Li al-Ṭibā’ah 
Wa al-Nasyri Wa al-Taūzī’i Wa al-I’lān, 1995M/1415H. 

Mashabi, Sania. “KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup 

Tinggi”. Kompas.com.  06 Maret 2021. 

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/06/12561341/kpai-angka-putus-
sekolah-pada-masa-pandemi-covid-19-cukup-tinggi  (18 Agustus 2021). 

Mediaindonesia.com. “LIPI : Pandemi, Pemenuhan Kebutuhan Pangan Semakin 

Sulit”. Mediaindonesia.com.  07 Oktober  2020.  

https://mediaindonesia.com/humaniora/350935/lipi-pandemi-pemenuhan-
kebutuhan-pangan-semakin-sulit  (18 Agustus 2021). 

“Mengentaskan Kemiskinan Melalui Filantropi Islam Berbasis Pemberdayaan 

Komunitas”, Official Website of IMZ. 

http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-
filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id (4 Juli 2020). 

Mufarida, Binti. “Indonesia Dihantam Gelombang Kedua Covid-19, Satgas: 

Kenaikan Kasus Capai 381%”. okenews.   30 Juni 2021.  

https://nasional.okezone.com/read/2021/06/30/337/2432982/indonesia-
dihantam-gelombang-kedua-covid-19-satgas-kenaikan-kasus-capai-381  

(18 Agustus 2021). 

Muḥammad Rawwas dan Ḥaṣir Ṣadiq. Mu’jam Lugah al-Fuqahā. Cet: 1; Beirut: Dār 

al-Nafāis, 1985 M/1405 H. 

bin Muḥammad al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. al-Wajīz fī Īḍāḥ al-Fiqh 
al-Kulliyyah. Cet. 5; Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2002M/1422H. 

Muhaini.  Pengantar Studi Islam. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013. 

Mughniyah,  Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: PT Lentera Basritama, 

2001. 

Muliya, Deni. “MUI Keluarkan Fatwa Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-19, 

Berikut Isi Lengkapnya”. Kompas TV, 26 April 2020.  

https://www.kompas.tv/article/78053/mui-keluarkan-fatwa-dana-zakat-
boleh-untuk-tangani-covid-19-berikut-isi-lengkapnya (3 Juli 2020). 

Mustofa, Bisri. Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis. Cet. I; 

Yogyakarta: Panji Pustaka 2009. 

Muṣṭafā, Ibrāhῑm, dkk., Mu’jam  al-Wasῑt. Juz 1. Cet: 2; Istanbul: al-Maktabah al-
Islāmiyyah, 1972 M/1392H. 

Mustami, Muhammad Khalifah. Metodologi Penelitian Pendidikan. Cet. 1; 

Yogyakarta : Aynat Publishing, 2015. 



170 
 

 

Muṣṭafā al-Khin,. dkk.  al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfī’i  Juz 2. 

Cet. IV; Dimasyq:  Dār  al- Qalam Li al-Ṭibā’ah Wa al-Nasyri Wa al-
Taūzī’, 1992M/1413H. 

al-Naīsābūrī. Abū Bakr Muḥammad bin Ibrahīm bin al-Munżir. al-Isyrāf ‘Alā 

Mażahib al-‘Ulamā, Juz 3. t.t: t.p., 1425H/2004. 

Natalia, Michelle. “Kemnaker Risau, Sudah 538.305 Pekerja Kena PHK per 7 

Agustus”. SINDONEWS.com.  13 Agustus 2021.  

https://ekbis.sindonews.com/read/509558/34/kemnaker-risau-sudah-
538305-pekerja-kena-phk-per-7-agustus-1628820502  (18 Agustus 2021). 

Natsir,  M. Metode Penelitian. Jakarta: Balai Pustaka, 1998. 

Ningrat, Koentjoro. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia 

Pustaka, 1997. 

“Nisab”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nisab (19 Februari 2021). 

Nuralam, Candra Yuri. “Satgas Covid-19: PPKM Darurat Dibuat Berdasarkan 

Fakta”. medcom.id.  18 Juli 2021.   

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akWxVJqK-satgas-covid-19-
ppkm-darurat-dibuat-berdasarkan-fakta  (18 Agustus 2021). 

Oktarianisa, Sefti. “Darurat Corona, China Bangun RS Khusus dalam Waktu 10 

Hari”. CNBC Indonesia.  24 Januari 2020.   

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200124135447-4-132477/darurat-
corona-china-bangun-rs-khusus-dalam-waktu-10-hari (17 Agustus 2021). 

 “Pandemi”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi (19 Februari 2021). 

“Penanganan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanganan (3 Juli 2020). 

Prabowo, Kautsar Widya. “Dampak PPKM, Kasus Covid-19 Turun 76 Persen”.  

medcom.id.  16 Agustus 2021. 

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/DkqXMmZb-dampak-ppkm-
kasus-covid-19-turun-76-persen  (18 Agustus 2021). 

Pramadiba, Istman Musaharun. “India Kembali Pecahkan Rekor Angka Kasus Harian 

COVID-19”. TEMPO.  26 April 2021.   

https://dunia.tempo.co/read/1456557/india-kembali-pecahkan-rekor-
angka-kasus-harian-covid-19  (18 Agustus 2021). 

Pranita, Ellyvon. “Pandemi Ancam Krisis Ketahanan Pangan, Apa yang Harus  

Dilakukan?”. KOMPAS.com.  02 November  2020.   

https://www.kompas.com/sains/read/2020/11/02/190300423/pandemi-
ancam-krisis-ketahanan-pangan-apa-yang-harus-dilakukan-?page=all.   (18 

Agustus 2021). 

Prasetya, Anggara Wikan. “PPKM Level 4, 3, dan 2 Jawa-Bali Diperpanjang Lagi 

sampai 23 Agustus 2021”. Kompas.com.  16 Agustus 2021. 

https://travel.kompas.com/read/2021/08/16/203204227/ppkm-level-4-3-
dan-2-jawa-bali-diperpanjang-lagi-sampai-23-agustus-2021  (18 Agustus 

2021). 

al-Qarḍāwῑ, Yūsuf. Fiqh Al-Zakat, Juz 1. Cet: 2; Beirut: Mūassasah al-Risālah, 1973 

M/1393H. 



171 
 

 

bin Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. Al-Mughnī, 

Juz 4. Cet. III; al-Riyāḍ: Dār  ‘Ālam al-Kutub Li al-Ṭibā’ah Wa al-Nasyr 
Wa al-Taūzī’,  1417/1997. 

al-Qurṭubī, Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdillāh bin Muḥammad bin ‘Abdil Bar ‘Āṣim al-
Namari. al-Kāfī Fī Fiqh Ahli al-Madīnah Juz 1. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al- 
Riyāḍ al-Ḥadīṡah,  1400/1980. 

Rawwās, Muḥammad. Mu’jam Lugah al-Fuqāha. Cet. 3; Beirut: Dār al-Nafāis, 2010. 

Redaksi WE Online. “Bikin Begidik! Hasil Survei Terbaru: 55 Persen Masyarakat 

Susah Cari Makan”. WartaEkonomi.com.  19 Oktober  2020.  

https://www.wartaekonomi.co.id/read309773/bikin-begidik-hasil-survei-
terbaru-55-persen-masyarakat-susah-cari-makan  (18 Agustus 2021). 

Riski,  Petrus. “Dampak Kenaikan Kasus COVID-19, Sejumlah IGD Tutup Sementara 

dan Obat-obatan Mulai Langka”. voaindonesia.com.  07 Juli 2021.   

https://www.voaindonesia.com/a/dampak-kenaikan-kasus-covid-19-
sejumlah-igd-tutup-sementara-dan-obat-obatan-mulai-
langka/5955394.html  (18 Agustus 2021). 

Sābiq, Sayyid.   Fiqh al-Sunnah Juz 1. Cet. III; Beirut:  Dār al-Kuttāb al-‘Arabī,  
1397/1988. 

Sahroni, Oni, dkk., Fikih Zakat Kontemporer. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 

2018. 

Sālim,  Abū Mālik Kamāl bin Sayyid, Ṣaḥīḥ  Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tauḍīḥ 

Mażāhib  Juz 2. Kairo:  al-Maktabah al-Taufīqiyyah,  2003 

Saputra, Eka Yudha. “Korban Meninggal Virus Corona di Italia Tembus 10.000”. 

TEMPO.  29 Maret 2020.  https://dunia.tempo.co/read/1325187/korban-
meninggal-virus-corona-di-italia-tembus-10-000/full&view=ok  (18 

Agustus 2021). 

Saudale, Vento. “Survei Dampak PPKM,  41% Warga Kota Bogor Di-PHK”.  

Suara.com.  16 Agustus 2021.  

https://www.beritasatu.com/megapolitan/814447/survei-dampak-ppkm-41-
warga-kota-bogor-diphk  (18 Agustus 2021). 

Shani,  Rhobi. “Penegakan PPKM Darurat, Polisi Sita Dagangan Penjual Sate di 

Kudus”. medcom.id. 05 Juli 2021.   

https://www.medcom.id/nasional/daerah/Rb1zZ93k-penegakan-ppkm-
darurat-polisi-sita-dagangan-penjual-sate-di-kudus  (18 Agustus 2021). 

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam”, Majalah Ilmiah 

Sultan Agung, Juni-Agustus 2009. 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/vie
w/15 (19 Agustus 2021).       

Shiftanto, Muhammad Renald. “China Bangun Rumah Sakit Khusus Penderita Virus 

Corona Hanya 10 Hari, Fasilitas 1000 Tempat Tidur”. Tribunnews.com.  27  

Januari 2020.  https://www.tribunnews.com/internasional/2020/01/27/china-
bangun-rumah-sakit-khusus-corona-hanya-10-hari-fasilitas-1000-tempat-
tidur?page=3 (18 Agustus 2021). 

Syahrial,  Muhamad. “Langgar PPKM, Pemilik Kedai Kopi Pilih Dipenjara daripada 

Bayar Denda”. KOMPAS.com.  17 Juli  2021.   

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/17/071500065/langgar-ppkm-



172 
 

 

pemilik-kedai-kopi-pilih-dipenjara-daripada-bayar-denda  (18 Agustus 

2021). 

Asy-Shiddieqy,  Muhammad Hasby. Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab. Jakarta: 

Bulan Bintang, 1974. 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu. Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah. Palu: STAIN, 2008. 

al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaīmān bin al-Asy’aṡ al-Azdī,  Sunan Abī Dāwud Juz 3. 
Cet.  I;  t.t.:  Dār al-Risālah al-’Ālamiyyah,  1430/2009 

Sudjana, Nana. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi.  Bandung: Sinar Baru 

Algnesindo, 2008. 

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif.  Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2008. 

Sulastri, Sri. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam”. Artikan Dirimu.  

http://lastricurieux.blogspot.com/2013/05/pendekatan-fenomenologi-
dalam-studi.html (3 Juli 2020). 

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia. 

Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

Syafe’i, Rahmad. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung : Pustaka Setia, 2007. 

al-Syāfi’ī, Muṣṭafā Dīb al-Bugā al-Maīdāni al-Dimasyqā. al-Tażhīb Fī Adillah Matn 

al-Gāyah Wa al-Taqrīb. Dimasyq-Beirut:  Dār Ibn Kaṡīr,  1989/1409. 

al-Syāfi’ī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥya Syaraf al-Nawawī. al-Majm’ū Syarḥ al-
Muhażżab Juz 6. t.t.: Dār al-Fikr,  t.th. 

al-Syāfi’ī,  Syamsuddīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥamzah 

Syihābuddīn al-Ramlī. Nihāyah al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Minhāj Juz 3. Beirut: 
Dār al-Fikr,  1404/1984 

al-Syāfi’ī, Abū Zakariyā Muḥyiddīn Yaḥya Syaraf al-Nawawī. Minhaj al-Ṭālibīn wa 

‘Umdah al-Muftīn Fī al-Fiqh. Cet. I; t.t.:  Dār  al-Fikr, 2005M/1425H 

Syam,  M.Ichwan, dkk.,  Himpunan Fatwa Zakat MUI. t. Cet; Jakarta: Komisi Fatwa 

MUI,  2011. 

al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrahīm bin Mūsā bin Muḥammad bin al-Lakhamī. al-
Muwāfaqāt Juz 2. Cet. I; t.t.: Dār Ibn ‘Affān, 1997M/1417H. 

Tim Hikmah detikcom, “Pandemi Corona, Menag Minta Pengumpulan dan Distribusi 

Zakat Dipercepat”, detiknews, 6 April 2020. https://news.detik.com/berita/d-
4967029/pandemi-corona-menag-minta-pengumpulan-dan-distribusi-
zakat-dipercepat (8 Juli 2020). 

al-Ṭayyār, Abdullah bin Muḥammad. al-Zakāh, Terj. Abu Zakariya, Bunga Rampai 

Rukun Islam: Zakat. Cet. 1; Bogor: Griya Ilmu, 1432H/2001M. 

Umiyani,  Atikah. “Mantan Menteri BUMN Beberkan Persamaan Krisis COVID-19 

dengan Krisis 1998”. Akurat.co. 19 Mei 2020. https://akurat.co/ekonomi/id-
1120109-read-mantan-menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-
dengan-krisis-1998 (3 Juli 2020). 

UIN Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi,  

Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. Makassar: Alauddin Press , 2013. 



173 
 

 

Universitas Lampung (UNILA). “Covid-19 dan Filantropi”. Situs Resmi UNILA.  

https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/ (3 Juli 2020). 

al-‘Uṡaīmīn,  Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad.  al-Syarḥ al-Mumti’ ‘Alā Zād al-
Mustaqni’ Juz 6. Cet. 1; t.t.: Dār Ibn al-Jaūzī, 1422-1428H. 

Vania Rossa dan Dini Afrianti Efendi. “PBB: Pandemi Covid-19 Membuat 

Masyarakat Sulit Mengonsumsi Makanan Bergizi”. Suara.com.  23 Mei 2021.   

https://www.suara.com/health/2020/05/23/052147/pbb-pandemi-covid-19-
membuat-masyarakat-sulit-mengonsumsi-makanan-bergizi  (18 Agustus 

2021). 

Wiryono, Singgih. “Anies Paparkan Bukti PPKM Darurat di Jakarta Berhasil 

Turunkan Kasus Covid-19”. Kompas.com.  01 Agustus 2021.   

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/01/16253021/anies-
paparkan-bukti-ppkm-darurat-di-jakarta-berhasil-turunkan-kasus?page=all.  

(18 Agustus 2021). 

Wizārah al-Auqāf  Wa al-Syuūn al-Islāmiyyah al-Kuwaīt, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah 

al-Kuwaītiyyah Juz 23, al-Kuwaīt:  Wizārah  al-Auqāf    Wa  al-Syuūn  al-
Islāmiyyah  al-Kuwaīt, 1404/1983. 

Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah Wa al-Da’wah Wa al-Irsyād al-Su’ūdiyyah,   Al-Fiqh 

al-Muyassar Fī Ḍaui al-Kitāb Wa al-Sunnah Juz 1.  al-Kuwaīt:  Wizārah  al-
Auqāf    Wa  al-Syuūn  al-Islāmiyyah  al-Kuwaīt, 1404/1983. 

Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos, 

1999. 

Yanggo, Huzaenah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: GAUNG 

PERSADA(GP) Press, 2011. 

Yasmin, Puti. “Murid Putus Sekolah karena Pandemi COVID-19: Menikah dan 

Bekerja”. detik.com.  05 Maret 2021. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-
5482997/murid-putus-sekolah-karena-pandemi-covid-19-menikah-dan-
bekerja  (18 Agustus 2021). 

Yolandha, Friska. “Pemerintah Buka Rekening Tampung Donasi Dunia Usaha”.  

Republika, 26 Maret 2020. 

https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-
tampung-donasi-dunia-usaha (3 Juli 2020). 

Zahrah, Muhammad Abu. Abu Hanifah Hayatuhu wa ‘Ashruhu-Arauhu wa Fiqhuhu. 

Kairo: Darul Fikr al- ‘Araby, 1998. 

al-Zuḥailī, Wahbah bin Muṣṭafā, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 3, Cet.  IV;  
Dimasyq:  Dār al-Fikr,  t.th.  

Zahrah, Muhammad Abu. Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah. Mesir: Matba’ah Madani,  

t.tp. 

Zuhdi. Masjfuk. Masail Fiqhiyah, Edisi  II. Cet. VII; Malang: 1994. 

 

 

 

 

 



 

174 
 



175 
 

 

 


