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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es ش

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ه

ً Mim m Em 

ُ Nun n En 

 Wau w We و

ٓ Ha h Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

ً Ya y Ye 

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u ى وْ 

Contoh: 

َفْ    kaifa : م 

 haula : ٕ وْه   

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau …ا  | …ى  
yā’ 

ā a dan garis di atas 
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 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو

Contoh: 

اث    ٍ : mata 

ٍ ي  ر  : rama 

َْوْ   قِ : qila 

وْثُ   َُ  ٍ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

تُ اْلأ طْف  هِ ر    ض  و  : raudal al-at fal 

ٍْْ تُ اْىف ا ضِي تُ   دِ   َ ا ىْ : al-madinah al-fadilah 

َ ت  al-hikmah :  ا ىْحِنْ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّْ ا  rabbana :ر 

َْْ ا  najjainah :ّ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ه) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف تُ   al-falsafah :ا ىْف يْس 

 al-biladu :ا ىْبلِا دُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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



  

xiii 

 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

رْثُ  ٍِ  umirtu : اُ

b. Hamzah Tengah 

  ُ رُوْ ٍُ  ta’muruna : ت أْ

c. Hamzah Akhir 

ء   ٌْ : ش   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

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

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

huruf hamzah.  
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Contoh: 

ُِ الََّّ  ٍْ  billah باِ الََّّ  Dinullah دِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

تِ الََّّ     َ حْ ٌْ ر  ٌْ   فِ ُٕ Hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
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saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Jamaluddin 

NIM  : 80100220082 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul : Konsep Al-Ḍarūrah Tentang Vaksin Astrazeneca Perspektif 

Majelis Ulama Indonesia 

 

 

 

Salah satu kaidah yang berlaku dalam penentuan hukum Islam (istinbāţ al- 

Aḥkām al-Islāmiyyah) bahwa keadaan al-Ḍarūrah dapat merubah ketetapan 

hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hal ini juga dijadikan landasan 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memutuskan fatwa-fatwanya. Namun 

faktanya tak jarang fatwa-fatwa MUI menuai pro dan kontra di kalangan 

masyarakat Indonesia, seperti dalam masalah kebolehan vaksinasi Covid-19 

produk AstraZeneca. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena masyarakat 

masih ragu terkait kesesuaian fatwa tersebut dengan konsep al-Ḍarūrah yang 

berlaku dalam hukum Islam. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti lebih 

lanjut kesesuaian fatwa tersebut dengan konsep al-Ḍarūrah dalam hukum Islam, 

kriteria-kriteria (ḍawābit) al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah, sebab tidak semua orang 

yang mengklaim adanya al-Ḍarūrah dapat diterima serta dibenarkan klaimnya.  

Penelitian kepustakaan (library research) karena kajian ini seutuhnya 

menghendaki telaah terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan 

dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat bersifat normatif sebab akan 

mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan Hadis atau pemikiran ulama yang terkait 

dengan pembahasan. Lalu, teknik analisis data dengan melalui tahapan, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini ditulis untuk memahami konsep al-Ḍarūrah tentang vaksin 

AstraZeneca perspektif MUI. Hal ini untuk memperjelas kriteria al-Ḍarūrah al-

Syar’iyyah dalam hukum Islam. sehingga dapat dijadikan bahan informasi dan 

rujukan bagi masyarakat agar mengetahui konsep tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam dapat 

dilihat dengan diturunkannya hukum Islam dalam bentuk universal, naş memuat 

prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah 

peribadatan, perkawinan, perceraian dan warisan diterangkan secara terperinci.
1
 

Bentuk yang umum dan mengglobal dalam penetapan al-Qur‟an untuk hukum-

hukum yang rinci dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para ulama 

untuk berijtihad sesuai dengan panggilan, tuntunan dan kebutuhan situasi dan 

kondisi.
2
 Sehingga dengan adanya bentuk yang umum dan global tersebut syariat 

Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal,
3
 sebab syariat Islam 

merupakan way of life atau sistem hidup yang harus bisa diaplikasikan dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

 Oleh karena Allah swt. menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar 

kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan 

hukum yang ditetapkan, maka Allah swt. memberikan kelonggaran dan 

kemudahan yang berupa pengecualian dalam keadaan tertentu.
4
  

                                                 
1
Yūsuf al-Qarḍāwī, ‘Awāmil al-Si’ah wa al-Murūnah fi al-Syariah al-Islamiyah (t.t: 

Maktabah al-Iskandariyyah, 2002), h. 36. 

2
Abdul Wahhāb Khallāf, Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī, terj. Wajidi Sayadi, 

Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

h. 47. 

3
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bukit Pemulang Indah: Logos Wacana 

Ilmu, 1997), h. 47. 

4
Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 

2013), h. 114. 
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 Sebab terkadang manusia di saat menerapkan ajaran syariat Islam berada 

dalam suatu kondisi yang di luar kemampuannya untuk menolak, menghindar, 

menguasainya, sekaligus keadaan ini bisa mengancam dan membahayakan 

hidupnya. Keadaan seperti ini dalam hukum Islam disebut al-Ḍarūrah. 

 Di saat keadaan al-Ḍarūrah, Islam memberikan solusi, yaitu hukum 

pengecualian. Solusi ini berupa tuntutan ukhrawi menjadi terhapuskan atau 

dengan kata lain dalam kondisi tersebut tidak mengakibatkan dosa dan siksa di 

akhirat kepada pelakunya. Pengecualian ini menjadikan hal-hal yang asalnya 

diharamkan menjadi boleh atau halal, sehingga mempermudah manusia dalam 

menjalankan segala kewajiban syariat agamanya sesuai dengan keadaan atau 

kondisi pribadi-pribadi manusia yang berbeda-beda.
5
 

 Dalam tataran prakteknya, keadaan al-Ḍarūrah ini banyak dijadikan 

argumentasi ataupun landasan dalam penetapan hukum, sebagaimana yang 

diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI. MUI 

merupakan organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi 

kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang ada di 

Indonesia.
6
 Dalam anggaran dasar MUI disebutkan bahwa majelis ini diharapkan 

melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa, baik kepada pemerintah maupun 

kepada masyarakat.
7
 

                                                 
5
Husnul Khatimah, Ḍarūrah dan Realisasinya, Jurnal Lisan al-Hal, 6, (2 Desember 

2014), 231. 

6
Azumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan Fakta dan Tanggapan 

(Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 65. 

7
Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi 

Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), h. 63. 
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 Namun tidak jarang ditemukan fatwa-fatwa MUI menuai polemik di 

kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu yang marak diperbincangkan dalam 

beberapa waktu belakangan ini yaitu mengenai haram tidaknya penggunaan 

vaksin Covid-19  produk AstraZeneca. MUI menyatakan bahwa penggunaan 

vaksin AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya 

memanfaatkan tripsin  yang berasal dari babi. Meski demikian, vaksin ini tetap 

boleh diberikan karena kondisi al-Ḍarūrah, dengan pertimbangan dampak bahaya 

yang ditimbulkan jika tidak dilakukan pemberian vaksin. Keputusan Fatwa MUI 

berpegang kepada prinsip al-Ḍarūrah dalam Islam. Salah satu kaidah fikih yang 

digunakan oleh MUI adalah al-ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓūrāt, bahwa keadaan 

terpaksa dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang.
 8
 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian 

terhadap konsep fatwa MUI yang berlandaskan al-Ḍarūrah, Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul Konsep Al-Ḍarūrah Tentang Vaksin AstraZeneca 

Perspektif MUI. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah sebagai 

berikut: “Bagaimana konsep al-Ḍarūrah terhadap penggunaan vaksin 

AstraZeneca menurut fatwa MUI?” Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam 

tiga submasalah yaitu: 

 

                                                 
8
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan 

Vaksin Covid-19 Produk ASTRAZENECA https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-

hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-AstraZeneca/ , diakses tanggal 27 April 2021. 

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
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1. Bagaimana tinjauan umum tentang al-Ḍarūrah dan vaksin AstraZeneca ? 

2. Bagaimana analisis kaidah-kaidah fikih tentang al-Ḍarūrah dalam 

penggunaan vaksin AstraZeneca oleh MUI ? 

3. Bagaimana analisis terhadap fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang 

Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca ? 

C. Pengertian  Judul  

 Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul 

ini, maka penulis perlu memberikan pengertian terhadap istilah yang terdapat 

dalam judul tesis ini “Konsep Al-Ḍarūrah Tentang Vaksin AstraZeneca Perspektif 

MUI” 

1. Konsep al-Ḍarūrah 

Konsep secara etimologis berasal dari bahasa Inggris concept.
9
 Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep memiliki arti rancangan, gagasan 

atau ide yang diabstraksikan dari kejadian kongkrit, gambaran suatu proses atau 

apapun yang menggunakan akal budi dalam memahaminya.
10

 

Selanjutnya Al-Jurjāni, al-Ḍarūrah berasal dari kata al-Ḍarar yang berarti 

musibah atau bencana tanpa ada yang dapat menahannya.
11

 Sedangkan menurut 

Ibnu Al-Mandzur, makna al-iḍtirār ialah membutuhkan sesuatu Kalimat benda 

                                                 
9
Babla, Concept,  https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/concept 9 

Desember 2021.  

10
Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 456. 

11
Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjāni, al-Ta’rīfāt  (Bairūt, Dār al-Kitāb al-„Arabī, t.th), 

h. 120. 

https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/concept
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isim)nya adalah al-Ḍarrah. Adapun kalimat al-Ḍarūrah itu sama seperti al-

Ḍarrah atau al-Muḍarrah yang berarti sesuatu yang dibutuhkan.
12

 

Menurut Imam al-Suyūṭī al-Ḍarūrah Secara istilah adalah sampainya 

seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang 

dilarang maka ia akan binasa atau mendekati kebinasaan. Dan keadaan seperti ini 

membolehkan seseorang memakan yang haram.
 13
 

Jadi, konsep al-Ḍarūrah adalah gambaran suatu proses atau gagasan yang 

terkait dengan al-Ḍarūrah. Di mana akan membahas tentang pengertian, 

karakteristik, dan hakikat al-Ḍarūrah. 

2. Penggunaan Vaksin AstraZeneca 

Vaksin AstraZeneca atau AZD1222 adalah vaksin untuk mencegah 

penyakit COVID-19. Vaksin ini merupakan hasil kerja sama antara Universitas 

Oxford dan AstraZeneca yang dikembangkan sejak Februari 2020. Vaksin 

AstraZeneca untuk COVID-19 telah menjalani uji klinis di Inggris, Brazil, dan 

Afrika Selatan. Vaksin ini memiliki nilai efikasi (efek perlindungan terhadap 

COVID-19) sebesar 63,09%.
14

 

Penggunaan Vaksin AstraZeneca adalah program vaksinasi Covid-19 yang 

dilaksanakan pemerintah untuk masyarakat Indonesia guna mewujudkan 

kekebalan bersama (herd immunity)  untuk memutus laju penularan penyakit 

Covid-19. 

                                                 
12

Muḥammad bin Mukrim al-Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Juz ٗ (Bairūt: Dār Ṣādir, t.th), h. 

482. 

13
Jalāluddīn „Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓāir (Cet. I; Bairūt: Dār al-

Kutub al-„Ilmiyyah, 1983), h. 85. 

14
Alodokter, “Vaksin AstraZeneca”, situs resmi https://www.alodokter.com/vaksin-

AstraZeneca (22 Mei 2021) 

https://www.alodokter.com/vaksin-astrazeneca%20(22
https://www.alodokter.com/vaksin-astrazeneca%20(22
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3. Studi Fatwa MUI  

Studi menurut KBBI adalah  penelitian ilmiah, kajian, telaahan: ia 

melakukan studi suku-suku terasing dalam Indonesia.
15

  

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban atau 

pendapat. Yang dimaksud fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang 

diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, 

disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban 

terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang tidak mempunyai 

keterikatan.
16

 Penggunaan fatwa dalam kehidupan beragama di Indonesia 

dikeluarkan oleh MUI, fatwa sebagai suatu keputusan terkait persoalan ijtihādiyah 

yang terjadi di Indonesia bertujuan agar dapat dijadikan pegangan umat Islam di 

Indonesia. 

Berdasarkan penjabaran di atas studi fatwa MUI merupakan suatu 

penelitian ilmiah atau kajian yang memberikan bekal pengetahuan bagi 

masyarakat untuk menanggapi dan merespon fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. 

D. Kajian Pustaka 

Pada dasarnya subtansi kaidah fikih terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadis. 

Selanjutnya, pembahasan tentang kaidah fikih dilakukan sejak para Imam Mażhab 

hingga kini. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan melakukan 

kajian pustaka dan penelusuran penelitian terdahulu. 

Setelah melakukan penjelajahan kepustakaan, penulis menyusunnya secara 

teratur dan sistematis sehingga menjadi bangunan keilmuan (body of knowledge) 

                                                 
15

KBBI Online, https://kbbi.kata.web.id/studi/ 9 Desember 2021.  

16
Rahmat Taufik Hidayat, Alamanak Alam Islami  (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), h. 15. 

https://kbbi.kata.web.id/studi/
https://kbbi.kata.web.id/studi/
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menjadi pijakan, perspektif dan akan memperluas khazanah keilmuan penulis 

dalam masalah yang diangkat.  

 Bertolak dari penjelasan di atas, penulis telah menelusuri penelitian-

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah: 

1. Wildiya Nushaifi, Konsep al-Ḍarūrah Wahbah Al-Zuhaili Implementasinya 

Dalam Keputusan Fatwa MUI. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Secara umum tesis ini membahas hakikat al-Ḍarūrah, kriteria al-Ḍarūrah 

al-syar’iyyah dan sistematika penggunaan kaidah fikih sebagai dalil yang 

digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dan implementasinya dalam keputusan 

Fatwa MUI. Sedangkan penelitian ini membahas secara spesifik konsep al-

Ḍarūrah menurut MUI dan implementasinya terhadap fatwa MUI. 

2. Abdul Gani, Konsep al-Ḍarūrah Dalam Kitab Naẓariyyah al-Syar’iyyah. 

UIN Alauddin, Makassar. 

Ia berpendapat bahwa para pakar hukum Islam hendaknya mengkaji lebih 

dalam lagi masalah al-Ḍarūrah, karena al-Ḍarūrah merupakan salah satu 

alternatif pemecahan masalah hukum kontemporer untuk dapat menjadi 

jaminan pengembangan hukum Islam sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

dalam hubungannya dengan partisipasi hukum Islam di dalam pembinaan 

hukum nasional, maka penetapan hukum Islam haruslah 

mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah karya Abdul Gani termasuk resensi kitab Naẓariyyah al-Ḍarūrah al-

Syar’iyyah, sehingga arus penulisannya mengikuti kitab tersebut, juga tidak 

membahas konsep  al-Ḍarūrah menurut MUI. 

3. Siti Khatijah Ismail dkk. “Konsep al-Ḍarūrah Tuqaddar biqadriha dalam 

Inovasi Pakaian Bersalin Perspektif Maqaşid al-Syari’ah”. Universiti 

Sultan Zainal Abidin, Malaysia. 

Ia menjelaskan bahwa rekaan produk pakaian maternity yang ada kini telah 
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memenuhi sebagian keperluan mengambil hukum al-Ḍarūrah mengikuti 

keperluannya saja atau al-Ḍarūrāt tuqaddar biqadriha. Sehubungan dengan 

itu, inovasi dalam rekaan pakaian maternity yang patuh Syariah ini wajar 

dikembangkan lagi dengan menambah ciri-ciri yang memudahkan prosedur 

perawatan semasa menggunakannya di samping memenuhi tuntutan 

memelihara muruah dan nyawa secara serentak. Penelitian Siti Khatijah 

Ismail dkk. membahas konsep al-Ḍarūrah dalam sudut pandang Maqaşid 

al-Syari’ah, sedangkan penelitian ini mengacu pada perspektif MUI. 

4. Jamaluddin M.Marki, 2006. Konsep darurat dalam perspektif hukum Islam

（Studi Analisis wacana terhadap penerapan Konsep al-Ḍarūrah dalam 

bidang makanan dan pengobatan). Universitas Indonesia, Jakarta. 

Penelitian ini lebih terfokus dalam hal penerapan konsep al-Ḍarūrah dalam 

masalah makanan dan pengobatan demikian juga mendeskripsikan faktor-

faktor kesulitan menerapkan konsep al-Ḍarūrah terhadap makanan dan 

pengobatan, sedangkan penelitian ini membahas konsep al-Ḍarūrah 

perspektif MUI. 

5. Abdullah bin Muhammad al-Țariqi, 1996, al-ldtirār  ilā al-Aț'imah wa al-

Adwiyah al- Muharramāt, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih 

al-Ḍarūrah, Pustaka Azzam, Jakarta. 

Penelitian ini memaparkan bagaimana agama itu benar-benar fleksibel, 

meski dalam keadaan al-Ḍarūrah sekalipun. Tentunya fleksibelitas itu tidak 

terlepas dari pemahaman para ahli fikih. 
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Di antara penelitian yang telah dilakukan ini, secara tersirat membicarakan 

tentang kaidah-kaidah al-Ḍarūrah. Akan tetapi belum menyentuh secara rinci 

mengenai teori, kriteria, batasan dan permasalahan konsep al-Ḍarūrah yang 

terkait dengan pendapat MUI! Namun demikian, penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

E. Kerangka Teoretis 

Sebelum penulis memaparkan lebih lanjut mengenai kerangka teori, 

terlebih dahulu harus dipahami apa itu teori. Mc. Millan dan Schumacer 

menjelaskan bahwa teori disebut juga dengan prinsip dasar, yaitu penjelasan yang 

sistematis mengenai hubungan antar phenomena.
17

 Johnson sebagaimana dikutip 

oleh Tobrani dan Imam Suprayogo mengatakan bahwa teori adalah seperangkat 

pernyataan (dan definisi dari system klasifikasi) yang disusun secara sistematis.
18

 

Kaum positivistik, seperti dikemukakan Rudner, mengatakan bahwa, teori adalah 

seperangkat pernyataan yang secara sistematis saling berkaitan.
19

 

Dari penjelasan beberapa pakar tersebut di atas, penulis memahami bahwa 

teori adalah kumpulan konsep, definisi-definisi, yang berfungsi sebagai penjelasan 

yang sistematis terhadap fenomena melalui spesifikasi hubungan antar variabel, 

yang harus diuji kebenarannya. 

Dalam menyusun kerangka teori, peneliti harus melakukan kajian literatur, 

guna mencari, menelaah dan menggunakan sumber-sumber pustaka yang relevan 

                                                 
17

Mc. Millan san Schumacer, Research in Edition (Toronto: Little Browen Company, 

1984), h. 11. 

18
Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama  (Cet. II; Bandung: 

Remaja Rosdayakarya, 2003), h. 92. 

19
Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, h. 92. 
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dengan permasalahan penelitian. Kajian literatur yang baik menjadi persyaratan 

wajib bagi setiap penelitian, baik untuk penjabaran dan mempertajam 

permasalahan, merumuskan hipotesis, merumuskan konsep-konsep, menentukan 

dasar-dasar teori yang dipergunakan dalam mengumpulkan data, menganalisa 

data, maupun dalam menafsirkan data.
20

 Dengan kata lain, bahwa kajian 

pustaka/literatur digunakan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam 

melaksanakan penelitian. 

Uma Sekaran sebagaimana dikutip J. Supranto mengatakan bahwa 

kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variable yang telah dikenali 

(diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel 

atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab 

masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan.
21

 

Merujuk pada tinjauan pustaka, disusun kerangka berpikir yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir yang bersifat umum 

ini, selanjutnya akan diturunkan menjadi kerangka berpikir yang spesifik dengan 

merujuk kepada fokus penelitian. Secara garis besar kerangka berpikir dalam 

penelitian kaidah fikih terdiri atas tujuh komponen sebagaimana dikutip oleh Cik 

Hasan Bisri dalam bukunya Model penelitian Fiqh Jilid I Paradigma Penelitian 

Fiqh dan Fiqh Penelitian yaitu: 

                                                 
20

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 

111. 

21
J. Supranto, Proposal Penelitian dengan Contoh (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2004), h. 30.  



ٔٔ  

 

 

Pertama, tujuan hukum sebagai landasan filosofis, yakni kemaslahatan hidup 

manusia. Kedua, dalil normatif yang terdiri atas ayat Qur‟an dan teks Hadis. 

Ketiga, objek fikih yang terdiri atas beberapa bidang (kehidupan). Keempat, 

logika induksi sebagai landasan logis dalam proses penyimpulan rincian substansi. 

Kelima, kaidah fikih sebagai produk proses induksi, yang terdiri atas beberapa 

konsep. Keenam, aplikasi kaidah fikih bagi penataan entitas kehidupan manusia. 

Ketujuh, aplikasi kaidah fikih bagi pengembangan wacana intelektual.
22

 

 Ketujuh komponen itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, 

sehingga menggambarkan suatu pola hubungan yang bersifat simultan, 

sebagaimana dapat diperagakan dalam gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

Cik Hasan Bisri, Model penelitian Fiqh (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 127. 
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Kemaslahatan dalam 

kehidupan manusia 

 

Tujuan 

Hukum  Islam 

 

Untuk 

memelihara 

agama, jiwa, 

akal, keturunan, 

dan harta 

dengan istilah 

al-Ḍarūriyyāt 

al-Khams 

 

1. Al-Ḍarūriyyāt/ Primer 

2. Al-Ḥājiyāt/ Sekunder 

3. Al-Taḥsīniyyāt/Pelengkap 

Dalil Normatif 

 
1. Al-Qur‟an 

 

a. QS. al-Baqarah:173 

b. QS. al-Maidah : 3 

c. QS. al-An‟am : 145 

d. QS. an-Nahl : 115 

 
2. Hadis 

 لا ضرر ولا ضرار

Al-Ḍarūrah 

Kebutuhan mendesak 

yang menempati 

posisi al-Ḍarūrah 

dalam penggunaan 

Vaksin AstraZeneca 
 

Kaidah –Kaidah Fikih 

 

1. Al-Ḍarūrāt tubīḥu al-

maḥẓurāt 

2. Al-Ḍarūrat tuqaddar 

biqadrihā 

3. Al-Ḍarar yuzālu biqadri  

al-imkān 

4. Al-Ḍarar lā yuzālu bi al-

Ḍarar  

5. Yutaḥammal al-Ḍarar 

al-khāş liajli al-Ḍarar al-

‘ām 

6. Al-Ḍarar al-asyaddu 

yuzālu bi al-Ḍarar al-

akhaff 

7. Al-Ḥājah al-‘āmmah wa 

al-khāssah tanzīlu 

manzilah al-Ḍarūrah 

Al-Ḍarūrah dalam Vaksin AstraZeneca 
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Pola hubungan antar berbagai komponen itu, dapat dijelaskan dengan 

serangkaian pernyataan ringkas sebagaimana berikut ini, al-Ḍarūrah  dalam 

vaksin AstraZeneca diarahkan untuk pencapaian kemaslahatan hidup manusia 

yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang terinci dalam 

dalil-dalil normatif dalam Al-Qur'an yaitu a. Q.S.al-Baqarah/2:173, b. Q.S. al-

Ma'idah/5: 3, c. Q. S. al-An'am/6: 145, d. Q. S. al-Nahl/16:115 dan Hadis   لا ضرر

 Tidak boleh memberi mudharat dan membalas  kemudharatan” yang“ ولا ضرار

subtansinya merujuk kepada al-Ḍarūrah sehingga menghasilkan suatu ijtihad 

ulama dalam memahami  al-Ḍarūrah dengan berbagai metode yang mereka 

lakukan sehingga menghasilkan suatu kaidah fikih di antaranya اىضرر ٍساه 

demikian pula kaidah cabang yang dihasilkan, dari sekian banyak kaidah yang 

dihasilkan dapat diinduksikan bahwa dari entitas kehidupan manusia yang tidak 

terlepas  dari pada tiga kebutuhan  yaitu:  Al-Ḍarūriyyāt/ Primer: Al-Ḥājiyāt/ 

Sekunder,  Al-Taḥsīniyyāt/Pelengkap. Kaidah tersebut dapat diaplikasikan bagi 

pengembangan wacana intelektual, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu 

fikih. Di satu pihak, kaidah fikih merupakan produk induksi  dari rincian subtansi 

fikih. Namun di lain pihak, kaidah fikih merupakan teori instrumental untuk 

memahami substansi fikih dan untuk merumuskan substansi fikih yang baru. 

Selanjutnya menghasilkan ijtihad bahwa dalam penggunaan vaksin AstraZeneca 

terdapat kebutuhan mendesak yang menempati posisi al-Ḍarūrah. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-

deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai cara penelitian yang biasa menghasilkan 

data deskriptif, yakni berupa kata kata tertulis atau lisan dari data yang diteliti.  

Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena 

atau hubungan antar fenomena yang diselidiki,
23

 dan termasuk juga penelitian 

kepustakaan (library research) karena kajian ini seutuhnya menghendaki telaah 

terhadap karya-karya tertulis para pakar yang berkaitan dengan pembahasan. 

Penelitian ini juga bersifat normatif sebab akan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan 

Hadis atau pemikiran ulama yang terkait dengan pembahasan. 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif menurut 

Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yag 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
24

 Pendekatan yuridis empiris 

menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan kepustakaan yang 

berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum 

                                                 
23

Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, h. 136-137. 

24
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan 

Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14. 



ٔ٘  

 

 

serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan 

dalam penulisan tesis ini.
25

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam suatu penelitian,sumber data adalah suatu hal yang tidak bisa 

dilewatkan begitu saja. Dalam bukunya Suharsimi Arikunto mengatakan yang 

dimaksud sumber data dalam sebuah penelitian adalah “subyek dari mana data 

tersebut diperoleh baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif”.
26

 

Sebagai penelitian hukum normatif kualitatif, pengumplan data yang 

digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research). 

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan terbagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Termasuk dalam sumber data primer adalah buku-buku yang membahas 

secara rinci mengenai kaidah fikih dan konsep al-Ḍarūrah dalam hukum Islam, 

yaitu Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah, karya 

Jalālu al-Dīn Abd Raḥmān Ibn Bakr al-Suyūṭī (w. 911 H), al-Qawā’id al-

Fiqhiyyah Dirāsah ‘Amaliyyah Tahliliyyah Muqāranah, Karya „Abdul Aziz 

Muhammad „Azam, Naẓariyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah Muqāranah ma’a al-

Qānūn al-Waḍ’ī, karya Wahbah al-Zuhaili, dan Fatwa-fatwa MUI. 

Adapun sumber data primer vaksin AstraZeneca yaitu buku kita dan 

corona, karya Rudianto, Zainal Aziz dkk, buku saku tanya jawab seputar 

                                                 
25

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2001), h. 10. 

26
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 129. 
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vaksinasi Covid-19, disusun oleh kementerian kesehatan RI.  Serta artikel-

artikel online yang membahas tentang vaksin AstraZeneca. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu berupa ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal, 

surat kabar, majalah, internet, buku yang berhubungan dengan penelitian ini 

seperti kitab, Al-Majmū’ Syarh al-Muhażżab, karya Abū Zakaria al-Nawawī, 

kitab Al-Mugnī, karya Ibnu Qudāmah, kitab al-Iḍṭirār ilā al-Aṭ’imah wa al-

Adawiyyah al-Muḥarramāh, karya Abdullah Ahmad al-Ṭarīfī, serta data-data 

yang menjelaskan vaksinasi covid-19 produk AstraZeneca. 

c. Sumber Data Tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari dua data di atas yakni data 

primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, dan lain 

sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahap 

menganalisa data yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut: 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik penelitian. 

Dalam hal ini penulis akan membagi dan mengelompokkannya ke dalam beberapa 

kategori, yaitu: 1) konsep al-Ḍarūrah dalam syariat Islam; 2) Fatwa MUI yang 

berlandaskan al-Ḍarūrah dalam penggunaan vaksin AstraZeneca. 
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b. Pengeditan 

Pengeditan yaitu merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan 

dengan fokus penelitian. Adapun data-data pokok yang dimaksud adalah data-data 

yang menjelaskan tentang konsep al-Ḍarūrah dalam syariat Islam, vaksinasi 

covid-19 produk AstraZeneca, beserta Fatwa MUI terkait penggunaan vaksin 

AstraZeneca. 

c. Verifikasi 

Verifikasi yaitu memeriksa kembali dengan cermat atas data yang telah 

terangkum dan terklasifikasi, yaitu data tentang: 

1) konsep al-Ḍarūrah dalam syariat Islam;  

2) Fatwa MUI yang berlandaskan al-Ḍarūrah dalam penggunaan vaksin 

AstraZeneca, agar tidak terjadi kerumitan dalam memahami kata-kata ataupun 

penyusunannya. 

d. Analisa 

Analisa yakni menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir 

dengan melihat data-data yang telah terklasifikasi dan terverifikasi, lalu dianalisis 

menggunakan konsep al-Ḍarūrah dalam syariat Islam. 

e. Konklusi 

Konkluksi yaitu adalah penarikan kesimpulan, yang berisi jawaban atas 

keresahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang telah dilontarkan pada rumusan masalah. Disini akan kita 

temukan dan kita pahami bagaimana hakikat al-Ḍarūrah, kriteria al-Ḍarūrah al-



ٔ8  

 

 

Syar’iyyah dalam syariat Islam dan fatwa MUI yang berlandaskan al-Ḍarūrah, 

yaitu  fatwa MUI penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang berjudul Konsep Al-Ḍarūrah Tentang Vaksin AstraZeneca 

Perspektif MUI ini bertujuan untuk: 

1. Mengurai secara komprehensif tinjauan umum tentang al-Ḍarūrah dan 

vaksin AstraZeneca. 

2. Menguji analisis kaidah-kaidah fikih tentang al-Ḍarūrah dalam penggunaan 

vaksin AstraZeneca oleh MUI. 

3. Menganalisa fatwa MUI Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Hukum 

Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. 

Adapun kegunaan penelitian ini yang diharapkan dapat diperoleh yaitu 

meliputi kegunaan ilmiah dan praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan ilmiah: 

a. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memperkaya wawasan fikih dan 

usul fikih dalam masalah seputar hukum penggunaan vaksin covid-19 produk 

AstraZeneca. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan analisa komprehensif 

tentang karakteristik dan metode fatwa MUI tentang hukum penggunaan 

vaksin covid-19 produk AstraZeneca. 

c. Secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah bagi kemajuan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam dan teknologi 

khususnya yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang hukum penggunaan 
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vaksin covid-19 produk AstraZeneca. 

2. Kegunaan praktis: 

a. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya situs-

situs fatwa online di Indonesia yang menyediakan sesi atau konsultasi khusus 

seputar masalah hukum penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca. 

b. Penelitian ini diharapkan membantu para ustaz dan penghulu agama tentang 

hukum penggunaan vaksin covid-19 produk AstraZeneca. 

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan mengisi kekosongan 

publikasi ilmiah yang mengkaji tentang masalah seputar konsep Al-Ḍarūrah 

perspektif MUI. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-ḌARŪRAH dan VAKSIN 

ASTRAZENECA 

A. Tinjauan Umum tentang al-Ḍarūrah  

1. Pengertian al-Ḍarūrah 

Al-Ḍarūrah menurut bahasa berasal dari kata اىضرر yang berarti mudarat 

atau suatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat 

menahannya.
1
 Ibnu Fāris dalam Mu’jam Maqāyīs al-Lugah mengatakan bahwa 

راىضَّ   yang terdiri dari dua buah huruf yaitu huruf ض dan ر mengandung tiga 

pengertian pokok, yaitu pertama:  ِعِ فْ اىَّْ  فُ لا  خ  (lawan kata manfaat), kedua:  ْاعُ َ  تِ اج 

ءِ ٌْ اىشَّ   (berhimpunnya sesuatu) dan yang ketiga:   ةُ وَّ اىق  (kekuatan).
2
 Akan tetapi yang 

menjadi objek pembahasan dalam tesis ini adalah pengertian yang pertama yaitu 

lawan dari kata manfaat. 

 Al-Ḍarūrah juga dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Arab 

pengertian tersebut antara lain: Abdul Aziz Muhammad „Azzam, mengatakan, al-

Ḍarar berarti, “sesuatu yang bertentangan dengan manfaat”.
3
 Sedangkan dalam 

lisān al-‘Arab, makna al-iḍṭirār  ْءِ ٌْ اىشَّ  ىي  إِ  اجُ َ  تِ الاحْ  ارُ ر  طِ الاض  ialah “Membutuhkan 

kepada sesuatu”.
4
 Dalam al-Qāmūs al-Muḥīṭ, makna al-iḍṭirār ialah  ْىي  إِ  اجُ َ  تِ الاح 

ءِ ٌْ اىشَّ   yang berarti membutuhkan sesuatu. Dan makna kalimat  ْى  إِ  اجُ َ  تِ الاح َْٔ  ialah  

                                                 
1
„Ali bin Muḥammad al-Jurjānī, al- Ta’rīfāt, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kitāb al-„Arabī, t.th.), 

h. 180. 

2
Abū al-Ḥusain bin Aḥmad ibn Fāris bin Zakariyyah, Maqāyīs al-Lugah, Juz 3 (t.t.: 

Ittiḥād al-Kitāb al-„Arabī, 2002), h. 282. 

3
„Abdul Azīz Muḥammad „Azzām, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah Dirāsah ‘Amaliyyah 

Taḥlīliyyah Muqāranah (Al-Qāhirah: Maktabah al-Azhār, 2002), h. 121. 

4
Muhammad bin Mukram bin Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Juz 4 (Bairūt: Dār Ṣādr, t.th.), h. 

482. 



ٕٔ  

 

 

ُٔ جُ و  حْ أ    atau   ؤُ ىجُ أ ُٓ  yang berarti seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Kata benda 

(isim) nya ialah al-ḍārrah. al-Ḍarūrah itu sama dengan al-Ḥājāt yang berarti 

kebutuhan. Ia juga sama seperti kalimat al-Ḍarar yang berarti sempit.
5
 Dalam al-

Mu’jam al-Wasīṭ, dikatakan kalimat al-Ḍarūrah itu sama dengan al-Ḥājāt yang 

berarti kebutuhan, kekerasan yang tak terbendung, dan kesulitan (masyaqqah).
6
  

 Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh ahli 

bahasa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Ḍarūrah adalah kebutuhan 

yang sangat. Dan kalimat  ِء ٌْ ارُ إىِي  اىشَّ ءِ  adalah الاضْطِر  ٌْ  yang berarti الاحْتَِ اجُ إىِي  اىشَّ

membutuhkan kepada sesuatu. Jadi al-Ḍarūrah dalam pengertian kebahasan 

adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang 

berlebihan. 

 Secara terminologi, al-Ḍarūrah itu mempunyai banyak definisi yang telah 

dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, tetapi definisi-definisi tersebut 

hampir sama maknanya. Abū Bakar al-Jaṣāṣ ketika berbicara tentang kelaparan 

yang parah beliau mengatakan bahwa al-Ḍarūrah di sini adalah ketakutan 

seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota 

badannya karena ia tidak makan.
7
 

 

 

 

                                                 
5
Muḥammad bin Ya‟qūb al-Fairūz, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1398 

H), h. 550. 

6
Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk., al-Mu’jam al-Wasīṭ, Juz 1 (t.t.: al-Maktabah al-Syāmilah, t.th.),  

h. 1115. 

7
Aḥmad bin „Alī  Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, Aḥkām al-Qur’ān, Juz 1 (Beirut: 

al-Maktabah al-Syāmilah, 1405 H), h. 326. 
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 Muṣṭafā al-Zarqā mengemukakan definisi al-Ḍarūrah sebagai berikut: 

َََانَِيََصَْعََِلىََعَََبَُت رَََت ََاَي ََمََ  8اعًَوَْجََُكَِلََللَََةَِيََشَََََْوَََئَِجَِملَْللََُلهَِرََكََْلإَِاَفَِمََكَََرٌََطََاَ
 

Maksudnya: 

 

“Sesuatu yang berakibat bahaya, jika dilanggar sebagaimana halnya dalam 

keadaan yang terpaksa dan ketika khawatir akan kebinasaan karena 

kelaparan.” 

 

Jalāluddīn al-Suyūṭī dalam kitabnya al-Asybāh wa al-Naẓāir 

mengemukakan definisi al-Ḍarūrah sebagai berikut: 

َلَُاوَُنََت َََحَُيْبَِيَََُذلََىَََ.َوََبََارََقَََوَْأَََكََلََىََََوعَُنَُممَْلَللََاوََنََت ََي َََلَََْنَْلَإَِدَ حَََوَُغَُوَْلَُب ََُةَُورََرَُللضَ 
9لمَِرََللََ

 

 

Maksudnya: 

 

Al-Ḍarūrah ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia 

tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau 

mendekati kebinasaan. Dan keadaan seperti ini membolehkan seseorang 

memakan yang haram. 

 

Definisi-definisi di atas hampir sama atau mirip, yakni hanya menyangkut 

kebutuhan makan saja. Padahal pengertian al-Ḍarūrah itu lebih umum, selain 

mencakup makan juga mencakup mempertahankan diri dari penganiayaan 

terhadap harta dan kehormatan. Oleh karena itu, dalam Ensiklopedia Islam 

disebutkan bahwa al-Ḍarūrah adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang 

menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau 

penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk 

                                                 
8
Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, Madkhal al-Fiqh al-‘Ām (Dimasyq: al-Jāmi‟ah Dimasyq, 

1961), h. 991. 

9
Jalāluddīn „Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓāir (Cet. I; Bairūt: Dār al-

Kutub al-„Ilmiyyah, 1983), h. 85. 
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mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau meninggalkan yang 

wajib.
10

 

Wahbah al-Zuḥailī salah seseorang pakar hukum Islam mengomentari 

definisi-definisi tersebut dengan mengatakan bahwa yang tampak kepermukaan 

dari definisi-definisi itu ialah bahwa ia hanya ditujukan untuk menjelaskan al-

Ḍarūrah yang berkaitan dengan persoalan makanan yang mengeyangkan saja. 

Jadi definisi-definisi tersebut sempit tidak mencakup pengertian yang sempurna 

dari al-Ḍarūrah sebagai prinsip dan teori yang berakibat pada dibolehkannya 

yang dilarang atau ditinggalkannya yang wajib. Untuk itu beliau mengusulkan 

definisi sebagai berikut: 

َثَُيَْبَََِةَِدََيَْدَِللشَ َةَِقَ مشََأوَللَََرَِطََنَللََمََِةٌَالََحََِسانَِنَْعلىَلإََِأرََََطَْتَََنَْأَََي:َىََِةَُورََرَُللضَ 
َأََأَرٍَرََضَََوثََدَُحََُافَُيَََ َباَِذًَو َباََِسَِفَْلن َ ى َباََِوَِضَْلعََأو َباََِضَِرََلعََأو وَأَلَِقَْلعََأو
وَأَ،بَِلجَِللوَََكَُرَْ،َأوَت َََلمَِرََللَََابَُكََتَِلرََْذٍَئِدَََنَْعََِاحَُبََهاَ،َوبتعينَأوَي َُعَِلبَُوََوت َََلَِمالََباَِ
َٔٔوَِنَ ظَََبَِالََِغََفََِوَُنَْعَََرَِرََلضَ اَلَِعًَف َْدَََوَِتِقَْوََََنَْعَََهرََُُي َََِْأَْتََ

 
Maksudnya:  

 

Al-Ḍarūrah ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat 

berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi 

kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, 

akal, harta. Pada kondisi tersebut ia tidak mampu mengelak untuk tidak 

mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan guna 

menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya. 

 

                                                 
10

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 1994), h. 293. 

11
Wahbah al-Zuḥailī,  Naẓariyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah Muqāranah Ma’a al-Qānūn 

al-Waḍ’ī (Cet. IV: Bairūt: Muassah al-Risālah, 1985), h. 67-68. 
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Definisi yang dikemukakan Wahbah al-Zuḥailī ini mencakup semua jenis 

kemudaratan, yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan makanan dan pengobatan, 

melakukan suatu perbuatan di bawah tekanan atau paksaan, mempertahankan jiwa 

atau harta dan sebagainya. Definisi ini bukanlah definisi dengan pembatasan 

tetapi definisi dengan sifat-sifat khusus. 

2. Dasar Hukum Prinsip al-Ḍarūrah 

Secara umum, al-Ḍarūrah berpijak pada dua sumber utama yaitu teks-teks 

al-Qur‟an dan hadis, baik yang bersifat umum maupun khusus dan kaidah-

kaidah usul fikih dan fikih.12 

a. Dalil Al-Qur‟an 

Adapun dalil yang bersumber dari al-Qur‟an antara lain sebagai berikut: 

1) Firman Allah QS al-Baqarah/2: 173 

 َ َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ  ََََ

   ََََََ َ  َََََ  ََََ 
Terjemahnya: 

 

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang"
13

 

 

Menurut al-Sa‟dī, makna firman Allah “Tetapi Barangsiapa dalam 

Keadaan terpaksa (memakannya)” ialah, seseorang memakan hal-hal yang 

                                                 
12

Muḥammad Abū al-Fath al-Bayānūnī, Fiqh al- Ḍarūrah, Terj. Abdul Majid, Fikih 

Darurat: Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah (Cet. I; Jakarta Selatan: Turos, 2018),  

h. 67. 

13
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2020), h. 26. 
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diharamkan tersebut semata-mata karena memang terpaksa. Bukan dengan 

menikmati atau merasa keenakan. Itu berarti ia menginginkannya. Adapun firman  

Allah “dan tidak (pula) melampaui batas” ialah memakannya hingga melampaui 

batas kenyang.
14

 

Menurut Mujāhid, Ibnu Jubair dan lainnya, makna firman Allah “Tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas” ialah keinginan dan 

tindakan berlebihan yang merugikan kaum muslimin. Jadi masuk dalam kategori 

yang menginginkannya dan melampaui batas ialah para penyamun, orang yang 

menentang penguasa tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, orang yang 

bepergian untuk tujuan memutus silaturahim, orang yang hendak menyerang 

kaum muslimin dan lain sebagainya.
 15

 

Pendapat tersebut dibenarkan oleh al-Qurṭubī. Sebab, makna asal al-bagyu 

dalam pengertian bahasa ialah bermaksud membuat kerusakan. Jika dikatakan 

bagat al-Mar’ah, artinya wanita melacurkan diri. Allah berfirman dalam QS al-

Nūr/24: 33. 

  َ ََ َ  ََ  َََ  ََ  َ   َ

 َ ََ   َ ََ َ َ  ََ  ََ َ

                                                 
14

„Abd al-Raḥmān bin Nāṣir al-Sa‟dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-

Mannān (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000), h. 81. 

15
Abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-

Qur’ān, Juz 2 (t.t.: al-Maktabah al-Syāmilah, t.th.), h. 220. 
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َ َ َََ  َ َ َ   ََ َ  َ   َ

َ َ   ََ َ  َ َََ َ ََ  ََََ 
Terjemahnya: 

 

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 

(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan 

budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah 

kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 

pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah 

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-

budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 

mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. 

dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah 

mereka dipaksa"16
  

 

Al-Qurṭubī berkata, Allah membolehkan seseorang memakan semua yang 

diharamkan dalam keadaan al-Ḍarūrah, karena ia tidak sanggup mendapatkan 

semua yang dibolehkan itulah yang menjadi syarat diperkenankannya sesuatu 

yang diharamkan.
17

 

2) Firman Allah dalam QS al-Mā‟idah/5: 3 

  َ  َ َ  َ َ   َ  َ َ  ََ َ   َ

  َ    َ   َ َ َ َََ  ََ َ َ

 َََ  َََ ََ  ََ َََ

 ََ   َ  ََ  ََ  َ َ َ  َ َ

ََ  َ  َََ   ََ  َ َ  َََ ََ

                                                 
16

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354. 

17
Abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-

Qur’ān, Juz 2, h. 220. 
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َ       

Terjemahnya: 
 

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 

anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. 

pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 

kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu 

Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang"
18

 

 

Menurut al-Qurṭubī, arti firman Allah “maka barang siapa terpaksa 

karena kelaparan” ialah, barangsiapa yang karena al-Ḍarūrah harus memakan 

bangkai dan hal-hal lain yang diharamkan dalam ayat tersebut. Maksud Firman 

Allah “bukan karena ingin berbuat dosa” ialah tanpa condong pada suatu 

keharaman dalam arti tidak menginginkan dan tidak melampaui batas. Yang 

dimaksud dengan tanpa condong pada suatu keharaman ialah, tanpa punya niat 

berbuat maksiat.
19

 

3) Firman Allah dalam QS al-An‟Ām/6: 145 

 ََ َََََ  َ ََ    ََََ  ََ

  َ ََ َ َ   َ ََ َ  َ  ََ َََ

   ََََََ  ََ  ََََ 
                                                 

18
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 

19
Abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ Lī Aḥkām al-

Qur’ān, Juz 4, h. 46. 
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Terjemahnya: 

 

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 

kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak 

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 

mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau 

binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam 

Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang"
20

 

 

4) Firman Allah dalam QS al-An‟Ām/6: 119 

 َ ََ ََ َََ  َ َ  ََ َ َ  َ َ

َ    َ  ََ َ  َ  َ   َ ََََ  ََ َ

   ََََ 
Terjemahnya: 

 

"Dan mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) 

yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya 

Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, 

kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya 

kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) 

dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, 

Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas"
21

 

 

Makna firman Allah, “Dan mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-

binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal 

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya 

atasmu” di atas seperti yang dikatakan sebagian ulama ahli tafsir ialah, kenapa 

kalian keberatan memakan makanan-makanan yang halal yang saat menyembelih 

sudah disebut nama Allah? Apa yang menghalangi kalian memakannya? 

                                                 
20

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 147. 

21
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 143. 



ٕ9  

 

 

Sedangkan Allah telah menerangkan dan menjelaskan apa yang diharamkan-Nya 

atasmu. “Jika kamu dalam keadaan terpaksa”, yaitu berupa hal-hal yang 

sebenarnya telah diharamkan atas kalian, artinya adalah apabila kalian terpaksa 

memakannya karena rasa lapar yang sudah tidak tertahankan lagi, maka hal itu 

diperbolehkan kepada kalian. “dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) 

benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa 

pengetahuan.” Maksudnya, kebanyakan dari manusia itu ingin menyesatkan orang 

lain dengan cara mengharamkan atau menghalalkan apa saja tanpa didasari oleh 

hukum agama, tetapi hanya ingin menuruti keinginan nafsu mereka belaka. 

“Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

melampaui batas”, Maksudnya, yaitu orang-orang yang melewatkan batas-batas 

kehalalan ke batas-batas keharaman.
22

 

5) Firman Allah dalam QS al-Naḥl/16: 115 

 َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  ََ  َََ

   ََََََََ  ََََ 
Terjemahnya: 

 

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, 

darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain 

Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak 

Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"
23

 

 

                                                 
22

Muḥammad Jamāluddīn al-Qāṣimī, Tafsīr al-Qāṣimī, Jilid 4 (Cet. I; Dār Iḥyā al-Kutub 

al-„Arabiyyah, 1957), h. 2479-2480.  

23
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 320. 
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Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan sejumlah makanan yang 

diharamkan untuk dikonsumsi yakni berupa bangkai, darah yang mengalir, daging 

babi, dan hewan yang saat disembelih disebut nama selain Allah. 

Melengkapi makanan-makanan tersebut, sunah Nabi mengharamkan setiap 

binatang buas yang bertaring, setiap burung yang menyambar, dan keledai-keledai 

piaraan. 

ثَ نَاَشُعْبَةَُعَنَْللَْكَمَِعَنَْمَيْمُونَِ ثَ نَاَأَبَِحَد  ثَ نَاَعُبَ يْدَُللل وَِبْنَُمُعَاذٍَللْعَنْبََِيَُّحَد  حَد 
كَُل َذِيََاسٍَقاَلََبْنَِمِهْرلَنََعَنَْلبْنَِعَبَ  نَ هَىَرَسُولَُللل وَِصَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مََعَنْ

كَُل َذِيَمِِْلَبٍَمِنَْللط يَِْ  ٕٗ (مٌَلَِسَْمََُلهَُوََ)رََناَبٍَمِنَْللس بَاعَِوَعَنْ
Artinya: 

‟Ubaidullah bin Mu‟āẓ al-„Anbarī meriwayatkan kepada kami, ayah saya 

meriwayatkan kepada kami, Syu‟bah meriwayatkan kepada kami dari al-

Ḥakam dari Maimūn bin Mihrān dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah 

saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap 

jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. 

 

Ayat-ayat di atas semuanya menuturkan pengecualian karena alasan al-

Ḍarūrah demi menjaga keselamatan hidup dari kematian, sehingga 

mengesampingkan adanya bahaya yang menjadi sebab larangan tersebut. Berbeda 

keadaan normal. Menurut al-Bazdawi dan ulama tafsir lainnya, dalam keadaan al-

Ḍarūrah Allah memberikan pengecualian.  Mengecualikan dari keharaman berarti 

diperbolehkan.  Jadi hukum yang berlaku dalam keadaan al-Ḍarūrah adalah sama 

saja dengan yang berlaku sebelum ada keharaman, yakni sama-sama boleh.
25

 

                                                 
24

Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣahīh Muslim, Juz 4 

(Bairūt: Dār al-„Afāq al-Jadīdah, t.th.), h. 59. 

25
Wahbah al-Zuḥailī,  Naẓariyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah Muqāranah Ma’a al-Qānūn 

al-Waḍ’ī, h. 59. 
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b. Dalil Hadis 

1) Hadis dari Abū Sa‟īd al-Khudrī 

َلبْنَِعَب اسٍَقاَلََقاَلََ َعَنِ َعَنَْعِكْرمَِةَ َعَنَْجَابرٍِ َمَعْمَرٌ بَ رَناَ َْ َللر ز لقَِأَ َعَبْدُ ثَ نَا حَد 
ٕٙ (مَُاكَِللَََلهَُوََ)رَََلَََضَرَرََوَلَََضِرلَرَََصَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مََرَسُولَُللل وَِ

 

Artinya: 

‟Abdurazzāq meriwayatkan kepada kami, Ma‟mar mengabarkan kepada 

kami dari Jābir dari „Ikrimah dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah saw. 

bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang 

membahayakan. 

 

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Ḥākim. Dia berkata, “Hadis ini sahih 

sanadnya menurut syarat Imam Muslim.” Namun baik al-Ḥākim maupun Muslim 

tidak mengeluarkannya. Perkataannya disepakati oleh al-Ẓahabī. 

2) Hadis dari Abū Wāqid al-Laiṣī 

َعَنَْحَس انََبْنَِعَطِي ةََ دَُبْنَُللْقَاسِمَِعَنَِللَْْوْزلَعِي  ثَ نَاَمَُُم  عَنَْأَبَِوَلقِدٍَللل يْثِي ََحَد 
َ َللْمَيْتَةَِ»قاَلَ: َمِنْ َلنََا َيََِلُّ َفَمَا َمَِْمَصَةٌ َتُصِيبُ نَا َبأَِرْضٍ َإن ا َللل وِ َرَسُولَ َياَ ؟َقُ لْتُ

 (رَوَلهَُأَحَْْدَُ)«فَ قَالَ:َإذَلَلََْتَصْطبَِحُولَولَََْتَ عْتَبِقُولَولَََْتََْتَفِئُولَبِِاََبَ قْلًَفَشَأْنُكُمَْبِِاَ
ٕ7

 

Artinya: 

Muhammad bin al-Qāsim meriwayatkan kepada kami dari al-Auzā‟ī dari 

Ḥassān bin „Aṭiyyah dari Abū Wāqid al-Laiṣī berkata: aku bertanya 

kepada Rasulullah saw.: “Wahai Rasulullah kami berada di sebuah daerah 

yang tengah dilanda bencana kelaparan, apakah kami halal mengkonsumsi 

bangkai?” beliau menjawab:”Kalau memang kalian tidak menemukan 

makanan yang bisa kalian makan pada pagi dan sore hari dan bahkan tidak 

mendapatkan sayuran yang bisa kalian makan, maka silahkan kalian 

makan bangkai itu. (HR. Ahmad) 

                                                 
26

Abū „Abdillah al-Ḥākim Muḥammad bin „Abdillah bin Muḥammad, al-Mustadrak ‘Alā 

al-Ṣaḥīḥain Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-„Arabiyyah, 1990), h. 66. 

27
Muḥammad bin „Ali bin Muḥammad bin „Abdillah  al-Syaukānī, Nail al-Auṭār, Juz 8 

(Cet. I; Miṣr: Dār al-Ḥadīṡ, 1993), h. 171. 
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3) Hadis dari Jābir bin Samurah 

ثَ نَاَشَريِكٌَعَنَْسِِاَكٍَ كََامِلٍَحَد  ثَ نَاَأبَوُ َأىَْلََبَ يْتٍََ»بْنَِسَِرَُةَ:ََوَعَنَْجَابِرََِحَد  أَن 
َلَمَُْ َ صَ َفَ رَ َلغَِيْىِِمْ، َأوَْ َلَمُْ َناَقَةٌ َعِنْدَىُمْ َفَمَاتَتْ َقاَلَ: َمُُْتَاجِيَن َباِلَْر ةِ كَانوُل.

ائهِِمَْشِتَََفَِأَكْلِهَا،َقاَلَ:َفَ عَصَمَت ْهُمَْبقَِي ةَََ-صَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مَََ-رَسُولَُللل وَِ
 ()رَوَلهَُأَحَْْدَ«َأوََْسَنَتِهِمَْ

Artinya: 

Abū Kāmil meriwayatkan kepada kami, Syarīk meriwayatkan kepada kami 

dari Samāk dari Jābir bin Samurah, bahwa sebuah keluarga yang 

menghuni sebuah rumah yang berada di al-Ḥarrah
28

 dalam kondisi 

kekurangan makanan, Jābir berkata,”Lalu unta mereka mati atau unta 

milik orang lain mati, maka Rasul memberi keringanan untuk 

mengkonsumsinya. 

 

Dalam lafal lain: 

«َ َرَجُلٌ: َفَ قَالَ َوَوَلَدُهُ، َأىَْلُوُ َوَمَعَوُ َللَْر ةَ َنَ زَلَ َرَجُلً َفإَِنَْأنَ  َضَل تْ َلِ َناَقَةً إن 
وَجَدَتْ هَاَفأََمْسِكْهَا،َفَ وَجَدَىَاَفَ لَمَْيََِدَْصَاحِبَ هَاَفَمَرضَِتْ،َفَ قَالَتَْلمْرأَتَوُُ:َلنَْْرْىَا،َ
َ َنَ قْدُرََشَحْمَهَاَوَلَْمَهَاَوَنأَْكُلَوُ،َفَ قَالَ:َحَتَّ  فأََبَََفَ نَ فَقَتْ،َفَ قَالَتْ:َلسُْلُخْهَاَحَتَّ 

فأَتَاَهَُفَسَألَوَُ،َفَ قَالَ:َىَلَْعِنْدَكََغِنًًََ-صَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مَََ-سْأَلََرَسُولََللل وَِأََ
ََ بَ رَهَُللْبََ رَ،َفَ قَالَ:َىَل  َْ يُ غْنِيكَ؟َقاَلَ:َلََ،َقاَلَ:َفَكُلُوهُ،َقاَلَ:َفَجَاءََصَاحِبُ هَاَفأََ

 (رَوَلهَُأبَوَُدَلوُد)َ«َمِنْكَََا؟َقاَلَ:َلسْتَحَيْتَُكُنْتَنََْرْتَ هََ
Artinya: 

Dari Jābir bin Samurah, bahwa seorang laki-laki singgah di al-Ḥarrah, 

bersama dengan anak dan istrinya. Kemudian seorang laki-laki berkata: 

“Sesungguhnya untaku telah hilang, apabila engkau mendapatkannya 

maka tangkaplah! laki-laki itu kemudian mendapatkannya dan tidak 

                                                 
28

Al-Ḥarrah adalah sebuah daerah di luar kota Madinah yang penuh dengan batu-batu 

hitam. Lihat: Muḥammad bin „Ali bin Muḥammad bin „Abdillah  al-Syaukānī, Nail al-Auṭār, Juz 

8, h. 171. 
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menemukan pemiliknya, lalu unta tersebut sakit. Kemudian istrinya 

berkata, "Sembelih unta itu!" Namun suaminya menolak sampai unta itu 

mati. Istrinya kemudian berkata,“Kulitilah unta tersebut hingga kita 

mengubah lemak dan daging menjadi dendeng hingga kita bisa 

memakannya. "Suaminya berkata," Tidak, hingga aku bertanya kepada 

Rasulullah saw., “lalu dia datang kepada beliau dan beliau bertanya: 

"Apakah Anda memiliki sesuatu yang memberikan kecukupan untukmu? 

"Dia berkata,"Tidak," beliau kemudian bersabda:" Makanlah! Jābir bin 

Samurah berkata, “Kemudian pemiliknya datang hingga ia pun 

mengabarkan tentang unta tersebut. Pemilik unta kemudian berkata, 

"Mengapa tidak kamu sembeli?" Pria itu." Dia menjawab, "Aku malu 

padamu. 

 

Dalam mengomentari hal ini, al-Syaukānī mengatakan bahwa hadis-hadis 

yang berkenan dengan persoalan terpaksa kondisi al-Ḍarūrah, sesungguhnya  

menunjukkan kepada bolehnya orang yang terpaksa mengkonsumsi bangkai 

sekedar penutup rasa lapar.
29

 Jadi seseorang ketika dalam kondisi al-Ḍarūrah dan 

tidak ada solusi lain selain yang haram maka boleh menggunakan barang yang 

haram tersebut. 

4) Hadis dari Anas bin Mālik 

ثَ نَاَ ثَ نَاَسُلَيْمَانَُبْنَُحَرْبٍَقاَلََحَد  عَنََْحَْ ادَُبْنَُزَيْدٍَعَنَْأيَُّوبََعَنَْأَبَِقِلَبةَََحَد 
أنََسَِبْنَِمَالِكٍَقاَلََقَدِمََأنُاَسٌَمِنَْعُكْلٍَأوََْعُرَيْ نَةََفاَجْتَ وَوْلَللْمَدِينَةََفأََمَرَىُمَْللن بَُِِّ

 ٖٓ(يارَِخََللبََُلهَُوَرَََ)َاَوَألَْبَانِاَنَْأبَْ وَللََِصَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مََبلِِقَاحٍَوَأنََْيَشْرَبوُلَمَِ
Artinya: 

Sulaimān bin Ḥarb meriwayatkan kepada kami, ia berkata Ḥammād bin 

Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyūb dari Abū Qilābah dari Anas 

bin Mālik ra.: Sekelompok orang Ukl atau Urainah datang ke kota 

Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), 

                                                 
29

Muḥammad bin „Ali bin Muḥammad bin „Abdillah  al-Syaukānī, Nail al-Auṭār, Juz 8, h. 

171. 

30
Muḥammad bin „Ismā‟īl Abū „Abdillah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Jilid 1 (Cet. I; t.t.: 

Dār Ṭuruq al-Najāh, 1422 H), h. 55. 
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maka Nabi saw. memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar 

mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut” (HR. al-Bukhārī) 

Semua nas al-Qur‟an dan hadis di atas serta nas serupa lainnya, 

menyatakan penghapusan dosa seseorang dan yang dalam keadaan terpaksa dan 

al-Ḍarūrah, seperti yang juga ditegaskan dalam menghilangkan unsur kesulitan 

dan kesempitan dari kehidupan umat Islam dan mencegah munculnya segala 

sesuatu yang membahayakan orang lain. Semua nas tersebut, baik yang umum 

maupun khusus, menjadi pijakan dasar yang melandasi al-Ḍarūrah. 

c. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:  

ٖٔرََي َْسَِيَْللت َ َبَُلَِتَََْةَُقَّمشََللََ
 

 

Kesulitan itu menarik kemudahan 

ٕٖعََسََلتَ َرَُمَْللَََْاقََلَضََذََإَِ
  

 

Apabila timbul kesukaran maka hukumnya menjadi lapang 

 

ٖٖلتَِرَوََْظَُمحَْللَََحَُيْبَِتَََُةرََُوَْرََُللضَ 
 

 

Al-Ḍarūrah itu menghilangkan larangan 

 

ٖٗىارَِدَْقََبََِرَُدَ قََت ََُةرََُوَْرََُللضَ 
  

 

Al-Ḍarūrah itu dinilai berdasarkan kadarnya 

 

ٖ٘وَِللَِوَزَََبََِلَُطَُبَْي َََرٍَذَْعَُلََِازََاَجََمََ
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Sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan menjadi batal setelah hilang masa Al-

Ḍarūrah 

ََََتَْانََكَََةًََامَ عَََةرََِوَْرََُللضَ َةََلزََِنَْمََََلَُزِنََْت َََةَُاجََللََ ٖٙةًَاصَ أوَ
 

 

Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi Al-Ḍarūrah 

 

Kaidah-kaidah hukum di atas dan kaidah lain yang serupa, tetapi tidak 

dicantumkan di sini, menjadi pijakan dasar yang melandasi Al-Ḍarūrah. Selain 

itu, rumusan kaidah di atas juga merupakan serangkaian kaidah  usul  fikih  dan 

fikih yang telah disepakati oleh para ulama sesuai dengan nas al-Qur‟an dan hadis 

serta dikukuhkan dengan argumentasi (logika).
37

 

3. Hakikat al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah 

Berbagai redaksi dikemukakan para ulama, baik klasik maupun 

kontemporer dalam memaknai al-Ḍarūrah, sebagaimana yang telah dipaparkan 

dalam pengertian al-Ḍarūrah, secara keseluruhan memiliki makna yang hampir 

sama, yaitu hanya mencakup al-Ḍarūrah yang berhubungan dengan persoalan 

konsumsi saja yang (untuk memelihara jiwa). Menurut Wahbah al-Zuhailī makna 

al-Ḍarūrah lebih umum dari definisi-definisi tersebut, sebab al-Ḍarūrah tidak 

hanya mencakup kebutuhan konsumsi saja, melainkan juga mencakup segala 

upaya mempertahankan diri dari adanya penganiayaan baik terhadap harta, akal, 

ataupun kehormatan. 

Wahbah Al-Zuḥailī di dalam kitabnya Naẓariyyāt al-Ḍarūrah menjelaskan 

keadaan-keadaan al-Ḍarūrah. Keaadaan-keadan inilah seseorang diperbolehkan 
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melanggar kaidah-kaidah umum dalam menetapkan sesuatu yang pada mulanya 

diharamkan atau meninggalkan yang wajib sebab al-Ḍarūrah itu, yaitu sebagai 

berikut: 38 

a. Al-Ḍarūrah Makanan dan Pengobatan 

  Al-Qur‟an telah menyatakan secara terang-terangan mengenai al-Ḍarūrah 

lapar atau paceklik. Al-Qur‟an membolehkan orang yang terpaksa memakan 

bangkai dan babi, minum darah, minum khamar dan mengambil makanan milik 

orang lain, memakan makanan-makanan yang najis dan air yang najis. Ketika 

menafsirkan ayat-ayat al-Ḍarūrah, Abu Bakar Al-Jaşaş berkata “Allah telah 

menyebutkan al-Ḍarūrah di dalam ayat-ayat ini, dan dalam sebagian ayatnya Dia 

sebutkan pembolehan karena al-Ḍarūrah tanpa bersyarat dan sifat", yaitu firman 

Allah dalam QS al-An‟ām/6: 119 

 َ  َ َ َ َ   َََ   َ  َََ َ  َ

   َ  ََََ  ََ َ   ََََ 
Terjemahnya: 

 

“Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang 

diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. 

dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak 

menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

melampaui batas”
39

 

 

 Maka hal itu menetapkan adanya pembolehan karena adanya al-Ḍarūrah 

dalam semua keadaan yang disertai oleh al-Ḍarūrah padanya. Dan berdasarkan 
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ini, jelaslah tidak ada perbedaan yang haram yang satu dengan yang haram yang 

lainnya, tidak juga antara yang halal yang satu dengan yang halal yang lain dalam 

berbagai keadaan terpaksa. Karena itu maka orang yang terpaksa dihalalkan bagi 

semua yang diharamkan baik itu untuk  dimakan atau berobat. Keadaan lapar dan 

yang seumpamanya adalah kondisi al-Ḍarūrah yang berimplikasi pada 

dibolehkannya memakan bangkai dan sebagainya. 

 Syarak itu sejalan dengan fitrah, karena itu, diperbolehkan bagi orang  

yang terpaksa memakan bangkai dan semua yang diharamkan karena  al-Ḍarūrah, 

dan ia tidak membolehkan yang tersebut karena sembarang lapar yang dirasakan 

manusia dan tidak juga karena semata-mata sangat lapar, melainkan rasa lapar di 

mana yang bersangkutan tidak mendapatkan sesuatu untuk menghindari kematian 

kecuali dengan mengkonsumsi yang diharamkan. 

b. Al-Ikrāh al-Mulji’ 

 Ikrāh menurut bahasa membebankan orang lain agar melakukan sesuatu 

yang tidak diinginkan, pengertian seperti ini berlawanan kesukaan dan kerelaan. 

Menurut istilah ahli fikih; ialah membebankan orang lain agar ia melakukan apa 

yang tidak diingininya, dan ia tidak akan memilih melakukannya jika ia dibiarkan 

menentukan pilihannya. Yang lebih tepat bahwa paksaan itu sudah dianggap 

cukup apabila yang dipaksa itu menduga keras akan terjadinya apa yang 

diancamkan kepadanya berupa pemukulan atau pengurungan atau diambilnya 

harta miliknya yang dapat membahayakan baginya. Syāfi‟iyyah memberi syarat 

bahwa pemaksaan itu dianggap benar-benar ada apabila ia terjadi dari seseorang 

yang mampu melaksanakan apa yang diancamkannya, baik ia sebagai penguasa 
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atau bukan penguasa, dan orang yang dipaksa tidak mampu menolak atau  

melarikan diri atau menghindar terhadap ancaman tersebut.
40

 

          Pengaruh pemaksaan atas hal-hal yang dilarang secara syarak yang bersifat 

indrawi (aktif) bagi ketentuan-ketentuan hukum akhirat dan ketentuan-ketentuan 

hukum di dunia, yaitu jenis tindakan aktif itu terdiri dari 3 jenis; mubah, yang 

diberi keringanan (murakhkhas fīhi), dan yang haram.
41

 

1) Tindakan yang mubah dengan pemaksaan. 

  Tindakan jenis ini ialah memakan bangkai, darah dan daging dan minum 

khamar. Paksaan yang mulji’ sesungguhnya membolehkan memakan semua benda 

ini karena pengharamannya berlaku pada keadaan-keadaan biasa. Sedangkan 

dalam keadaan al-Ḍarūrah berlaku hukum pengecualian, sehingga semua hal itu 

dibolehkan oleh Allah swt. melalui firmannya dalam QS al-An‟ām/6: 119 

َََ    َ  َ…َََ 
 

Terjemahnya: 

 

 “Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”
42

  

Pengecualian yang terdapat dalam ayat ini berarti pembolehan, hingga jika 

orang dipaksa menolak memakannya sampai ia meninggal, maka ia berdosa 

secara Syarak‟, karena hal itu berarti menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. 

Sedangkan Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 195 
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ََ  ََ…  َََََ  
Terjemahnya: 

 

 “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”
43

 

2) Tindakan yang diberi keringanan karena pemaksaan 

Tindakan jenis ini adalah seperti mengucapkan kata-kata yang 

mengandung pengakuan kekafiran di lidah tanpa mengubah keimanan dalam hati, 

atau mencaci Nabi Muhammad saw. secara lahir. Semua hal ini tidak 

diperbolehkan secara mutlak. Ia hanya dibolehkan pada lahirnya ketika dalam 

keadaan menghadapi pemaksaan yang mulji’ (pemaksaan yang sempurna). Jika ia 

mempu bersabar atas paksaan tersebut sampai mengakibatkan ia terbunuh, maka 

dia dihukumi syahid. 

3) Tindakan haram yang tidak dapat diintervensi oleh pemaksaan sama sekali. 

      Tindakan jenis ini ialah tindakan membunuh seorang muslim tanpa hak 

atau memotong salah satu anggota tubuhnya, atau melukainya, atau memukul 

kedua orang tua atau berzina dengan wanita, yang semua itu tidak dibolehkan 

dengan alasan pemaksaan sama sekali. Karena pembunuhan itu adalah haram 

yang mutlak, kedua-duanya tidak dapat dibolehkan sama sekali, sebagaimana 

firman Allah swt. Dalam QS al-Isrā‟/17: 33 

َََ َ َََ…  ََََ 
Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
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(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”
44

 

 

Ketentuan-ketentuan hukum dunia mengenai tindakan-tindakan seperti ini 

terdiri dari tiga jenis:
45

 

a) Pemaksaan meminum khamar kalau pemaksaannya bersifat mulji’ 

(sempurna), maka yang minum khamar karena keterpaksaan tersebut tidak 

wajib mendapat hukuman had, demikian pendapat yang disepakati  

ulama. 

b) Pemaksaan mencuri apabila pemaksaan yang bersifat sempurna, maka orang 

yang mencuri secara paksa tersebut tidak berdosa, tidak diberlakukan 

hukuman baginya, sesuai dengan hadis yang berbunyi 

ىَلللَعليوَوَلَ صَََلللََِولََسَُرَََنَ أَََاسٍَبَ نَعََبََِنَْعَََيٍَْبَِجَََنَْبََِدٍَيْعََِسَََنَْ،َعََبََِأََنَِثََدَ حََ
َلسَْمََوَََانََيََسَْوللنَ َأََطََللَََتَِمَ أََُنَْعَََعََفرَََََلللَََنَ إَِ الََقَََمََلَ سََ َعليوىَُرَِكَْتَُا لهَوََ)رََ ول
 ٙٗ (نَِطَْقَُلرَُللدَ 

Artinya:  

Ayahku telah meriwayatkan kepada kami, dari Sa‟īd bin Jabīr dari Ibnu 

Abbās bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah 

mengampuni ketidaksengajaan dan kelupaan dari umatku dan apa yang 

mereka lakukan secara paksa” (HR. Al-Dāruquṭnī) 

 

c) Pemaksaan dalam membunuh dan berzina 

 Para fukaha sepakat bahwa membunuh karena pemaksaan hukumnya 

berdosa, dan mereka berdeda pendapat dalam hal kisas. Berkata Abū Ḥanīfah, 
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Dāud al-Ẓāhirī, Ahmad dalam satu riwayat, dan al-Syāfi‟ī dalam salah satu 

perkataannya: tidak ada kisas bagi orang yang dipaksa (mustakrah), yang dikisas 

hanya orang yang memaks (mukrih), adapun yang dipaksa maka hanya 

diasingkan. Karena orang yang dipaksa hanya sebagai alat bagi yang memaksa, 

jadi yang membunuh secara makna adalah orang yang memaksa, adapun orang 

dipaksa hanya sebagai alat saja, sementara tidak ada kisas pada alat. 

Berkata Ibnu Hazm al-Ẓāhirī orang yang dipaksa membunuh dikisas 

karenanya terjadi pembunuhan. Berkata Abū Yūsuf bahwa yang dipaksa maupun 

yang memaksa melakukan pembunuhan tidak ada kisas. Karena yang memaksa 

bukan pelaku yang sesungguhnya akan tetapi yang dipaksa. Kalau saja yang 

dipaksa (mustakrah) tidak dikisas sementara ia pelaku sesungguhnya, maka lebih 

utama tidak dikisas orang yang memaksa (mukrih) karena ia bukan pelaku yang 

sesungguhnya. 

Menurut mazhab Mālikiyyah, Syāfi‟iyyah, dan Ḥanābilah bahwa orang 

yang dipaksa dan yang memaksa dikisas. Karena adanya mustakrah terjadi 

pembunuhan, sedangkan mukrih sebab pembunuhan tersebut. Nampaknya 

pendapat yang kuat adalah yang pertama yaitu pendapat Abū Ḥanīfah.
47

 

Adapun pemaksaan dalam hal zina, jika seorang wanita dipaksa berzina 

maka tidak ada had syar’ī atasnya menurut jumhur fukaha, sebagaimana firman 

Allah dalam QS Al-Nūr/24: 33 

 َ  َ  ََ   ََ َ َ   ََ َ  ََ
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 َ  َ َََ َ ََ  َ    

Terjemahnya: 

 

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 

pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu 

hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa 
mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”
48

 

 

 Adapun jika laki-laki dipaksa berzina dengan pemaksaan yang sempurna 

maka tidak wajib ditegakkan atasnya menurut Ḥanafiyyah dan al-Syāfi‟iyyah 

karena dalam kondisi pemaksaan terdapat syubhat sedangkan hukum hudud gugur 

dengan adanya syubhat. Dan menurut Ḥanābilah dan Mālikiyyah wajib 

ditegakkan hukum had. Dan nampaknya yang kuat adalah pendapat Ḥanafiyyah 

dan al-Syāfi‟iyyah bahwa orang yang berzina karena pemaksaan tidak ada hukum 

had atasnya, karena hukum had gugur dengan adanya syubhat.
49

  

4. Kriteria (Ḍawābiṭ) al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah  

Wahbah al-Zuḥailī memberi kriteria (ḍawābiṭ) bagi al-Ḍarūrah al-

Syar’iyyah, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar 

kaidah-kaidah yang umum  dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang 

wajib karena al-Ḍarūrah itu. Oleh karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang 

yang mengklaim adanya al-Ḍarūrah yang dapat diterima klaimnya atau 

dibenarkannya perbuatannya. Al-Zuḥailī memberi kriteria al-Ḍarūrah al-

Syar’iyyah secara umum dalam seluruh keadaan al-Ḍarūrah yang telah 

disebutkan sebagai berikut: 

                                                 
48

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354. 

49
Wahbah al-Zuhailī, Naẓariyyāt al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah Muqāranah Ma’a al-Qānūn 

al-Waḍ’ī, h. 94. 



ٖٗ  

 

 

 

a. Al-Ḍarūrah benar-benar terjadi seketika, tidak menunggu adanya al-Ḍarūrah 

secara disengaja, dengan kata lain seseorang benar-benar berada dalam situasi 

bahaya yang dapat mengancam salah satu dari lima kemaslahatan al-

Ḍarūrah. Jika terjadi bahaya yang dapat mengancam dua kemaslahatan 

secara bersamaan maka diperbolehkan mengambil hukum pengecualian untuk 

menolak salah satu dari dua kemudaratan. Wahbah al-Zuhailī berpegang pada 

kaidah fikih yang dikemukakan oleh Imam al-Suyūṭī, 

َهاَفَ َََأَََابَِكََترََِْباََِرلًَرََاَضََمََهَُمَُظَُعَْأَََيََعَِوْرَََُتانَِدََسََفَْمَََضََارََعََلَت ََذََإَِ
    

Maksudnya: 

Jika berhadapan dengan dua kerusakan maka mengambil yang lebih       

ringan mudaratnya di antara keduanya. 

 

b. Tidak ditemukannya perantara lain yang mubah untuk menolak bahaya (al-

ḍarar) selain barang-barang haram atau perbuatan yang dilarang syarak. 

c. Terdapat faktor tertentu yang mendorong seseorang untuk menemukan 

perbuatan haram, meskipun pada saat yang sama seseorang menemukan 

barang yang dibolehkan menurut syarak. Seperti seseorang yang dalam 

tekanan untuk memakan barang haram yang disertai ancaman, karena 

ancaman tersebut ia takut dapat mengancam kesalamatan jiwanya. Meskipun 

pada saat dalam tekanan itu ia menemukan makanan halal. 

d. Al-Ḍarūrah tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam yang meliputi 

hak-hak orang lain, tidak lepas dari nilai-nilai keadilan, amanah, menolak 

kemudaratan memelihara hakihat dasar-dasar beragama dan fondasi akidah. 
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e. Diperbolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang syarak hanya pada 

saat keadaan al-Ḍarūrah. 

f. Berkaitan dengan pengobatan, harus ada pernyataan dari dokter yang 

berkompeten dalam hal penyakit dan pengobatan bahwa tidak ada obat selain 

obat yang dilarang menurut syarak. 

g. Situasi al-Ḍarūrah tidak terbatas dalam waktu tertentu. 

h. Berkaitan al-Ḍarūrah harus ada pernyataan resmi dari pemerintah suatu 

Negara yang menerangkan adanya kezaliman, bahaya yang benar-benar 

mengancam, krisis yang akut, atau menjelaskan adanya kepentingan umum 

sedang dihadapkan dengan suatu bahaya laten.
50

 

5. Perubahan Hukum dalam Islam 

Pada dasarnya, hukum syarak diturunkan Allah adalah sebagai rahmat 

Allah bagi hamba-Nya. Rahmat Allah itu merata diberikan tanpa kecuali. Karena 

itu pada asalnya hukum itu ditujukan kepada semua manusia mukalaf tanpa 

pengecualian. 

Di samping itu, hukum Allah mengandung pembatasan-pembatasan, 

perintah-perintah dan larangan-larangan yang pada dasarnya masih dalam batas 

kemampuan mukalaf untuk melaksakannya, karena Allah tidak membebani 

seseorang di luar batas kemampuannya. 

Kemampuan manusia dalam menjalankan hukum berbeda tingkatannya. 

Apa yang mungkin dilakukan oleh orang dalam keadaan biasa (normal) mungkin 

bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu dirasakannya sangat berat  
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dan berada di luar kemampuannya. Karena itu dalam mewujudkan kemaslahatan  

bagi manusia, Allah Swt. mengecualikan pihak-pihak tertentu itu dari tuntutan  

yang berlaku umum. Pengecualian itu dijelaskan sendiri oleh Allah dalam suatu  

petunjuk berbeda dengan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan  

demikian, terdapat hukum-hukum yang penerapannya sesuai dengan dalil  

semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula.
51

 

Ditinjau dari berubah atau tidak hukum dengan dalil semula, hukum itu  

terbagi dua, yaitu: pertama ‘azīmah dan kedua rukhsah. Dalam literatur usul  

Fikih ulama berbeda pendapat mengenai penempatan ‘azīmah dan rukhsah. 

Sebagian ulama menempatkan ‘azīmah dan rukhsah dalam hukum taklīfi, sebab 

keduanya menyangkut iqtiḍā’ (tuntutan) dan takhyīr (pilihan), ‘azīmah merupakan 

sebuah tuntutan sedangkan rukhsah pilihan. Sebagian ulama yang lain 

berpendapat bahwa keduanya termasuk bagian dari hukum waḍ’ī, karena rukhsah 

pada hakikatnya adalah sifat yang menjadi sebab adanya keringanan, dan  

‘azīmah berlangsungnya adat (kebiasaan) yang menjadi sebab berlakunya hukum 

asal. 

a. ‘Azīmah 

َََِفََِيْنََفََلَ مكََللََُلَ كَُاَلَِامًَاَعََنًوََْان َُقََُنََوَْكَُتَلَََِلءًَدََتَِلبََْةَِي لََ للكََُامَِكََحَْنَللََْمََِعََرَِاَشَُمََ َعَِيََْ
َٕ٘للَِوََحَْللََْ

Maksudnya:  
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Wahbah Al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,  Juz 1 (Cet I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986), 

h. 109. 



ٗٙ  

 

 

Hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hukum-hukum 

umum untuk semua mukalaf dalam segala kondisi (tidak terbatas pada 

keadaan tertentu. 

 

Kata-kata “ditetapkan pertama kali” mengandung arti bahwa pada mulanya 

pembuat hukum bermaksud menetapkan hukum taklīfi kepada hamba.  Hukum ini 

tidak didahului oleh hukum lain. Seandainya ada hukum lain yang 

mendahuluinya, hukum yang terdahulu itu tentu dinasakh dengan hukum yang 

datang belakangan. Dengan demikian hukum ‘azīmah ini berlaku sebagai hukum  

pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan yang bersifat umum. 

Kata-kata “dalam bentuk hukum-hukum umum bagi setiap mukalaf dalam 

segala kondisi” disini mengandung arti berlaku untuk semua mukalaf dan tidak 

ditentukan sebagian mukalaf atau untuk sebagian waktu tertentu. Umpamanya 

salat yang diwajibkan kepada semua mukalaf dalam semua situasi dan kondisi.  

Begitu pula kewajiban puasa, zakat, haji dan kewajiban lainnya.
53

 

Termasuk juga ke dalam pengertian hukum ‘azīmah adalah hukum umum  

yang berlaku untuk sesuatu sebab. Sebab itu suatu ketika hilang dan bila telah  

berlaku lagi sebab tersebut, maka berlaku pula hukum. Umpamanya firman  

Allah dalam QS al-An‟ām:/6: 108 

َ َ َََََ ََ َ  ََ…ََ 
Terjemahnya: 
   

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah 

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui 

batas tanpa pengetahuan”
54
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Ayat ini turun ketika orang-orang musyrik berkata kepada kaum muslimin 

“berhentilah kalian semua memaki tuhan kami atau kalau tidak akan kami  

runtuhkan tuhan kalian” sehingga Allah swt. melarang kaum muslimin memaki  

sesembahan mereka, sehingga tidak keluar dari mereka kata-kata yang tidak  

patut bagi Allah swt.
55

 

Demikian pula termasuk hukum-hukum pengecualian dari hukum umum  

dan semua hukum-hukum khusus, termasuk hukum “yang pada mulanya  

umum”. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 229 

 َََ  ََ َ َ َ  َََََ ََ

َ…ََََ 

 
Terjemahnya: 

 

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya 

(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”
56

 

 

Ayat di atas menjelaskan diharamkan mengambil sesuatu dari mahar  

kecuali dalam kondisi takut akan sembrono dalam melaksanakan hak-hak Allah, 

maka mengambil mahar dalam kondisi tersebut diperbolehkan, dan hal itu  

termasuk ‘azīmah.
57 
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b. Rukhsah 

1) Definisi rukhsah 

 

  8٘رٍَذَْعَُلََِيلَِدلَِللَ َفَِلَََََِلىََعَََتَُابَِللثَ َمَُكَْللَُ

Maksudnya: 

 

Hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada 

karena adanya uzur.  

 

Kata “hukum” merupakan jenis dalam definisi yang mencakup semua  

bentuk hukum. Kata “ṡābit” (berlaku tetap) mengandung arti bahwa rukhsah itu 

harus berdasarkan dalil yang ditetapkan pembuat hukum yang menyalahi dalil 

yang ditetapkan sebelumnya. 

Kata “menyalahi dalil yang ada” merupakan sifat pembeda dalam definisi 

yang mengeluarkan dari lingkup pengertian rukhsah, sesuatu yang memang pada 

dasarnya sudah boleh melakukannya seperti makan dan minum.  Kebolehan 

makan dan minum memang sudah dari dahulunya dan tidak menyalahi hukum 

yang ada. 

Kata “dalil” yang maksudnya dalil hukum, dinyatakan dalam definisi ini 

agar mencakup rukhsah untuk melakukan perbuatan yang ditetapkan dengan dalil 

yang menghendaki hukum wajib, seperti berbuka puasa bagi musafir, atau yang 

menyalahi dalil yang menghendaki dalil nadb (sunah) seperti meninggalkan salat 

jamaah karena hujan dan lainnya. 

Penggunaan kata “uzur” dalam definisi yang mengandung arti kesukaran  

dan keberatan, untuk menghindarkan dari cakupan arti rukşah tentang dua hal : 
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Pertama, hukum yang berlaku dan ditetapkan dengan dalil lebih kuat yang  

menyalahi dalil lain yang lemah dari hukum itu. Diberlakukannya hukum yang  

datang belakangan bukan karena memberikan keringanan tetapi memang secara  

ketentuan harus dilakukan karena kekuatan dalilnya. Kedua, taklīf atau beban 

hukum semuanya merupakan hukum yang tetap menyalahi dalil asal dan yang  

menurut asalnya tidak ada taklīf.
59 

Adapun hukum yang ditetapkan dengan dalil nasakh karena mengandung  

kesukaran dalam pelaksanaannya juga tidak dinamakan rukhsah karena dalil yang  

dinasakh itu tidak dinamakan dalil kecuali dalam arti kiasan terhadap apa yang  

pernah berlaku. 

Penambahan kata “berat” dalam sebagian definisi merupakan batasan  

selanjutnya bagi pengertian rukhsah, karena kata uzur saja dapat berarti  

kesukaran atau keberatan, sedangkan uzur dengan arti semata-mata kebutuhan  

tanpa adanya kesukaran tidak disebut rukhsah. Contoh uzur yang tidak berarti  

rukhsah umpamanya ditetapkannya hukum qirad (investasi modal) yang  

sebenarnya menyalahi ketentuan syirkah yang mengharuskan persyarikatan  

dalam modal dan usaha. Tetapi cara ini dinyatakan sah karena ada kebutuhan,  

yakni ketidakmampuan pemilik modal dalam berusaha, padahal disini tidak ada 

kesukaran apa-apa.
60

 

Dengan membandingkan pengertian ‘azīmah dan rukhsah secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa ‘azīmah adalah melaksanakan perintah dan 
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menjauhi larangan secara umum dan mutlak, baik itu perintah wajib atau sunah, 

baik itu untuk larangan haram atau makruh, sedangkan rukhsah adalah keringanan 

dan kelapangan yang diberikan kepada seorang mukalaf dalam melakukan 

perintah dan menjauhi larangan. 

‘Azīmah merupakan hak Allah atas hamba dan rukhsah adalah hak hamba  

dalam karunia dan kebijaksanaan Allah. Dalam bentuk ini antara rukhsah dengan  

hukum mubah terdapat kesamaan. 

2) Macam-macam rukhsah 

Pada dasarnya rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah 

sebagai pembuat hukum kepada mukalaf dalam suatu keadaan tertentu yang 

berlaku terhadap mukalaf tersebut. Hukum keringanan ini menyalahi hukum 

asalnya. Ulama berbeda pendapat mengenai macam-macam keringanan atau 

rukhsah. Syāfi‟iyyah dan Ḥanābilah membagi rukhsah menjadi empat macam: 

a) Rukhsah Wājibah, umpamanya memakan bangkai hukumnya bagi seseorang  

dalam kondisi al-Ḍarūrah, sebab ada uzur yang bertujuan untuk menjaga jiwa. 

Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 195 

ََ  ََ…   ََََ 
Terjemahnya:  

 
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

61
 

 

b) Rukhsah Mandūbah, seperti sunah mengqasar salat bagi musafir, sesuai  

sabda Nabi saw.  
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َلبْنَُجُرَيْجٍَ َأنَْ بَأنَاَ َإِدْريِسََقاَلَ َبْنُ َللل وِ َعَبْدُ َأنَْ بَأنَاَ َقاَلَ َإِبْ رلَىِيمَ َبْنُ َإِسْحَقُ بَ رَناَ َْ أَ
ارٍَعَنَْعَبْدَِللل وَِبْنَِباَبَ يْوَِعَنَْيَ عْلَىَبْنَِأمَُي ةََقاَلََقُ لْتَُلعُِمَرََبْنَِ عَنَْلبْنَِأَبَِعَم 

َ ط ابِ َيَ فْتِنَكُمََْليَْسََ {للَْ َأنَْ فْتُمْ َِ َ َإِنْ َللص لَةِ َمِنْ َتَ قْصُرُول َأنَْ َجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ
كََفَرُول فَ قَدَْأمَِنََللن اسَُفَ قَالََعُمَرَُرَضِيََللل وَُعَنْوَُعَجِبْتَُمّ اَعَجِبْتََمِنْوَُ } لل ذِينَ

قََللل وَُبِِاَََعَنَْذَلِكََفَ قَالَََفَسَألَْتَُرَسُولََللل وَِصَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مََ صَدَقَةٌَتَصَد 
 62ي(ائَِسََلهَللنَ وََ)رَََ عَلَيْكُمَْفاَقْ بَ لُولَصَدَقَ تَوَُ

Artinya: 

Ishaq bin Ibrāḥīm telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: „Abdullāh 

bin Idrīs mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan 

kepada kami dari Ibnu Abī „Ammār dari „Abdullāh bin Bābaih dari Ya‟lā 

bin Umayyah, ia bertanya kepada Umar bin al-Khaṭṭāb tentang ayat “maka 

tidaklah mengapa kamu menqasar salatmu jika kamu takut diserang 

orang-orang kafir” Padahal sesungguhnya orang-orang dalam keadaan 

aman. Kemudian Umar berkata: Saya juga heran sebagaimana anda heran 

terhadap hal itu. Kemudian saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah 

saw. Beliau bersabda: “Itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada 

kamu sekalian, maka terimalah pemberian-Nya.”(HR. Al-Nasā‟ī). 

 

c) Rukhsah Mubāḥah, contohnya diperbolehkan jasa usaha perkebunan 

(musāqah), jual beli salam, yaitu jual beli yang berlangsung antara dua pihak 

yang mana waktu berlangsungnya jual beli barang yang dijual belum ada di 

tempat akad, sebab adanya kebutuhan untuk melaksanakan akad-akad  

tersebut, meskipun sebenarnya memungkinan untuk menghindar dari akad-

akad tersebut, seperti memilih qard (hutang) sebagai ganti dari jual beli  

salam. 

d) Rukhsah Khilāf al-Awlā, umpamanya memilih tidak berpuasa bagi musafir 

padahal ia kuat untuk berpuasa dan berpuasa sama sekali tidak membahayakan 
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dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 184 

…                 

Terjemahnya: 

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”
63

 

Ulama Hanafiyyah juga membagi rukhṣah menjadi dua macam yaitu 

rukhsah tarfīh dan rukhsah isqāṭ:  

a) Rukhsah tarfīh, ialah rukhsah yang meringankan dari pelaksanaan hukum  

‘azīmah tetapi hukum azimah berikut dalilnya tetap berlaku. Hanya pada  

waktu itu mukalaf dibolehkan meninggalkan atau mengerjakannya sebagai  

keringanan baginya. Umpamanya mengucapkan ucapan yang mengkafirkan  

yang terlarang dalam hukum ‘azīmah, dibolehkan bagi orang yang dalam 

keadaan terpaksa selama hatinya tetap dalam keimanan. Hal ini disebut dalam  

QS al-Naḥl/16: 106 

ََ َََ   َََ  َ   َ  َ   َ ََ

 َ  َ َ َ ََََ َََََ 

Terjemahnya: 

 

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap 

tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah 

menimpanya dan baginya azab yang besar.”
64

 

 

Walaupun ada ayat rukhsah, namun keharaman mengucapkan kalimat  

yang mengkafirkan itu tetap berlaku; hanya dalam keadaan terpaksa, pelakunya 
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tidak mendapat azab dari Allah swt.. 

b) Rukhsah isqāţ atau rukhsah menggugurkan, yaitu rukhsah yang menggugurkan  

hukum ‘azīmah terhadap pelakunya saat keadaan rukhsah itu berlangsung.  

Dalam keadaan rukhsah itu, maka hukum yang berlaku bagi yang sedang  

terpaksa adalah hukum rukhsah bukan hukum ‘azīmah karena pada waktu itu  

hukum ‘azīmah tidak berlaku lagi atasnya. Umpamanya mengqasar salat  

dalam perjalanan berdasarkan firman Allah dalam QS al-Nisā‟/4: 101 

  َ   ََ ََ َََ  ََ...ََََ 

َ
Terjemahnya: 

 

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa 

kamu menqashar sembahyang(mu)”
65

 

 

Bagi orang dalam perjalanan berlaku qasar salat dan hilanglah atas mereka 

kewajiban menyempurnakan bilangan salat yang empat rakaat. Bagi mereka boleh 

salat sebanyak dua rakaat.   

Imam al-Syāṭibī dalam bukunya al-Muwāfaqāt menggunakan bentuk lain 

dari pembagian rukhsah dari segi tingkat masyaqqah atau kesukaran melakukan 

hukum ‘azīmah.  

a) Dalam menghadapi kesukaran itu seorang mukalaf tidak mungkin  

 melakukan kesabaran dalam menghadapinya. Umpamanya orang sakit yang  

tidak mungkin melakukan rukun salat secara sempurna; atau melakukan  

puasa karena khawatir akan mencelakakan dirinya; orang yang terpaksa  

makan daging babi saat tidak menemukan makanan halal lain yang pada waktu 
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itu ia khawatir akan celaka kalau tidak memakan yang terlarang itu. Rukhsah 

dalam bentuk ini kembali kepada hak Allah dan oleh karenanya menggunakan 

rukhsah diharuskan. Memakan babi dalam keadaan seperti ini menurut 

pendapat sebagian ulama adalah wajib. Orang yang tidak mau memakannya 

lantas ia mati, ia berdosa.  

b) Dalam menghadapi kesukaran itu mukalaf dapat berlaku sabar karena  

secara langsung tidak akan membahayakan diri pelakunya. Rukhsah dalam 

bentuk ini kembali kepada hak hamba untuk memperoleh kemudahan dari 

Allah dan kasih sayang-Nya. Rukhsah dalam bentuk kedua ini terbagi kepada  

dua bentuk: 

(1) Berlaku padanya tuntutan secara umum sehingga persoalan dalam keadaan   

sukar atau tidak, tidak diperhitungkan. Seperti berkumpul di Arafah untuk 

sahnya perbuatan haji. Ini berlaku untuk semua pelaksanaan ibadah haji, 

bahkan bagi yang tidak mampu fisiknya pun harus ke Arafah agar sah. 

Dalam hal rukhsah berhubungan dengan ‘azīmah ditinjau dari segi hukum 

ini yang menjadi tuntutan ‘azīmah secara mutlak. Meskipun demikian dari 

segi bentuknya tidak keluar dari lingkup rukhsah; karena tuntutan syarak 

dalam bentuk rukhsah tidak bertentangan dengan kedudukannya sebagai 

rukhsah. Sebagian ulama masukkan ke dalam rukhsah bentuk ini masalah 

orang memakan daging babi bagi yang terpaksa memakannya. 

(2) Tidak berlaku secara khusus tuntutan, tetapi tetap menuntut asal keringanan 

dan menghilangkan kesulitan; hukumnya boleh. Bagi seorang mukalaf  
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boleh mengambil hukum asal ‘azīmah meskipun ia dalam keadaan 

menanggung kesulitan dan boleh pulang mengambil rukhsah.
66

 

3) Hukum menggunakan rukhsah 

Pada dasarnya rukhsah itu adalah pembebasan seorang mukalaf dari 

melakukan tuntutan umum ‘azīmah dalam keadaan al-Ḍarūrah. Dengan 

sendirinya hukumnya “boleh”, baik dalam mengerjakan sesuatu yang terlarang 

atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Namun dalam hal menggunakan 

hukum rukhsah bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk itu terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan ulama.  

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan rukhsah itu 

tergantung kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya rukhsah itu. Dengan 

demikian, menggunakan hukum rukhsah dapat menjadi wajib seperti memakan  

bangkai bagi yang tidak mendapatkan makanan yang halal, sedangkan ia khawatir 

seandainya tidak menggunakan rukhsah akan mencelakakan dirinya. Hukum 

rukhsah ada pula yang sunah, mubah, dan khilāf al-Awlā sebagaimana  

yang telah dijelaskan.
67

 

Imam al-Syāṭibī berpendapat, bahwa hukum rukhsah adalah boleh secara  

mutlak. Untuk pendapat ini Imam al-Syāṭibī mengemukakan argumentasinya  

yang menimbulkan polemik dengan jumhur ulama, yaitu Pertama, rukhsah  

asalnya hanyalah keringanan atau mengangkat kesulitan sehingga mukalaf  

mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum ‘azīmah atau  
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mengambil rukhsah; hal ini berarti mubah. Ketentuan ini sesuai dengan dalil juz’ī  

(rinci) seperti “tidak berdosa” memakan bangkai, firman Allah dalam QS al-

Baqarah/2: 173 

 َ َ  َ َ َ  َ  َ َ  َ َ ََََ  َ

 َََََ َ  َََََ  ََََ 

Terjemahnya: 

 

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
68

 

 

Begitu pula ucapan “tidak ada halangan” mengqasar salat bagi musafir 

sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā‟/4: 101 

  َ   ََ ََ َََ  َََ…   ََََ 

 
Terjemahnya: 

 

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa 

kamu menqasar  sembahyang(mu)”
69

 

 

Argumen ini disanggah oleh jumhur ulama yang mengatakan, bahwa 

tidaklah mesti dari ucapan Allah “tidak berdosa” atau “tidak ada halangan” berarti 

perbuatan itu hukumnya mubah. Dalam al-Qur‟an kata-kata “tidak berdosa” atau 

“tidak ada halangan” dapat berarti wajib seperti pada firman Allah dalam QS al-

Baqarah/2: 158 
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َََ ََ  َََََ  ََََ َ ََ

 َََ َ  َ َ ََ َََ 

Terjemahnya: 

ََ 
“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. 

Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, Maka 

tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa 

yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha 

mengetahui.”
70

 

 

Dalam ayat ini untuk tawaf pada haji dan umrah disebut dengan ucapan 

“tidak ada halangan” padahal ţawaf itu hukumnya adalah wajib dalam haji dan 

umrah tersebut. Kadang-kadang kata “tidak berdosa” itu berarti sunah seperti 

firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 203 

…ََ  ََ  ََ َ…      

Terjemahnya: 

  

“Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, 

Maka tiada dosa baginya.”
71

 

 

Bersegera dalam dua hari dalam ayat ini dengan menggunakan kata “tidak 

berdosa”, padahal bersegera itu hukumnya adalah sunah menurut ulama, bukan 

mubah. 

Atas sanggahan ini al-Syāṭibī memberikan jawaban bahwa kata-kata “tidak  

berdosa” atau “tidak ada halangan” dalam penggunaan kaidah bahasa Arab  

bila tidak ditemukan keterangan (qarīnah) yang memberi petunjuk bahwa  
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artinya bukan untuk itu, hanya berarti “izin untuk berbuat sesuatu”. Bila tidak  

ada petunjuk yang memalingkannya dari penggunaan hukum aslinya, tidak  

dapat dipahami lebih dari izin. 

Adapun yang dapat dipahami dari petunjuk lain, maka pemahaman itu 

hanya semata-mata dari petunjuk itu, bukan dari asal arti lafalnya. Umpamanya 

hukum tawaf pada haji dan umrah adalah wajib; tetapi hukum wajib itu tidaklah 

dipahami dari firman-Nya: “tidak ada halangan” tetapi dari firman-Nya yang 

terdapat di pangkal ayat itu, atau dari petunjuk lain. Begitu pula keadaannya  

hukum sunah pada menyegerakan dua hari dalam ayat 203 surat al-Baqarah. 

Kedua, kalau menggunakan rukhsah itu diperintahkan baik dalam bentuk 

wajib atau sunah, maka hukumnya akan berubah menjadi ‘azīmah, tidak lagi  

rukhsah; karena hukum wajib itu merupakan keharusan pasti yang tidak  

mengandung pilihan lain. Dengan demikian, berarti menghimpunkan aturan  

perintah dan rukhsah. Ini namanya menghimpun dua hal yang berlawanan. 

Alasan yang dikemukakan al-Syāṭibī ini disanggah oleh jumhur ulama 

yang mengatakan, bahwa ulama telah mewajibkan memakan bangkai atas orang 

yang terpaksa yang ia khawatir akan celaka bila tidak memakannya. Sebuah hadis  

Nabi menjelaskan bahwa Allah swt. lebih senang hamba-Nya menggunakan  

rukhsah sebagaimana Allah senang hamba-Nya menggunakan ‘azīmah. 

Sanggahan ini dijawab oleh al-Syāṭibī. Ia mengatakan bahwa  

mengumpulkan rukhsah dengan perintah berarti mengumpulkan dua hal yang  

berlawanan. Yang demikian adalah mustahil. Oleh karena itu perintah yang  

wajib itu haruslah dikembalikan kepada asal ‘azīmah dan tidak kepada rukhah  
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itu sendiri. Bahwa seseorang dalam keadaan terpaksa yang tidak menemukan 

makanan halal untuk menutupi keterpaksaannya itu diperbolehkan memakan  

bangkai untuk menolak keterpaksaannya. Kalau dalam keadaan terpaksa itu ia  

khawatir akan celaka bila ia tidak memakannya, maka ia diperintahkan untuk  

memelihara diri atau jiwanya sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā‟/4: 29 

…ََ َ  ََََ ََ  َََ 

Terjemahnya: 

 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”
72

 

 

Larangan bunuh diri yang berarti perintah untuk melindungi kehidupan itu 

tidak lagi berarti rukşah karena ia kembali kepada prinsip umum yang semula, 

yaitu kewajiban menjaga diri. 

Di samping membagi hukum rukhsah itu kepada wajib, sunah, mubah, 

khilāf al-awlā dengan menyanggah argumen al-Syāṭibī, jumhur ulama juga  

mengemukakan argumen sendiri. Sanggahannya itu adalah sebagaimana  

argumen dan jawaban yang digunakan serta disampaikan oleh al-Syāṭibī, yaitu: 

a) Kata “rukhsah” berarti memudahkan atau meringankan. Arti ini tidak 

bertentangan dengan wajib atau nadb selama perintah yang membawa kepada 

arti wajib atau nadb itu lebih mudah dan lebih ringan.  

b) Rukhsah dan ‘azīmah adalah bentuk pembagian lain dari hukum syarak ditinjau  

dari segi hukum itu berubah atau tidaknya dengan dalil yang berlaku. Bila 
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hukum itu tidak berubah atau sesuai dengan dalil yang berlaku, maka disebut 

‘azīmah; akan tetapi bila berubah dari dalil yang berlaku maka disebut rukhsah. 

Bila rukhsah itu dibagi menjadi wajib atau mandub tidak akan keluar dari 

keadaannya sebagai rukhsah; karena rukhsah itu artinya adalah izin sesudah 

perbuatan itu dilarang. Izin itu tidak hanya menghendaki ibāḥah saja, tetapi 

kadang-kadang berlaku untuk wajib dan kadang-kadang berlaku untuk nadb. Hal  

ini pun tidak menyalahi dalil naqli yang digunakan al-Syāṭibī.
73

 

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan al-Syāṭibī dalam 

menetapkan hukum rukhsah itu kelihatan pengaruhnya dalam contoh kasus 

seseorang yang tidak menemukan makanan halal untuk memenuhi kebutuhannya, 

ia lebih mementingkan mati kelaparan daripada memakan makanan yang haram. 

Menurut jumhur ulama bahwa yang membagi rukhsah itu kepada wajib, 

sunah, mubah dan khilāf al-awlā, orang yang kelaparan itu seharusnya memakan 

bangkai untuk memelihara jiwanya. Bila ia tidak memakannya lantas ia mati  

karenanya, maka ia fasik atau berdosa karena meninggalkan wajib. 

Al-Syāṭibī yang mengatakan bahwa hukum rukhsah hanyalah ibāḥah saja, 

al-Syāṭibī mengatakan bahwa masalah ini harus dilihat secara rinci karena 

perintah untuk memelihara jiwa itu bersifat umum. Tidak ada nas yang secara 

pasti mengharuskan memakan bangkai hingga ia akan fasik atau berdosa jika  

meninggalkannya. Oleh karena itu, bila ia tidak sanggup untuk bersabar, maka 

wajib ia memakannya. Tetapi bila ia sanggup bersabar dengan pertimbangan tidak 

akan mati kalau tidak memakannya; namun ternyata ia mati karena menahan 
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makan itu, maka ia tidak fasik dan tidak berdosa, karena ia telah berbuat sesuai 

dengan ketentuan hukum rukhsah. 

B. Tinjauan Umum  tentang Vaksin AstraZeneca 

1. Mengenal Vaksin AstraZeneca 

a. Pengertian Vaksin AstraZeneca 

  Vaksin AstraZeneca adalah vaksin hasil pengembangan perusahaan 

AstraZeneca dengan University of Oxford, Inggris. Vaksin ini mengandung virus 

yang telah dilemahkan untuk mengajari tubuh menghasilkan protein yang akan 

memicu respons sistem imun. Dari situ, tubuh dapat membuat antibodi untuk 

melawan infeksi virus Covid-19 yang masuk ke tubuh di kemudian hari. Agar 

efektif, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin. 

  Vaksin AstraZeneca telah mendapat izin edar penggunaan darurat di 

sejumlah negara. European Medicines Agency (EMA) telah meninjau vaksin itu. 

Strategic Advisory Group of Experts dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga 

menyatakan vaksin AstraZeneca sesuai dengan kriterianya. 

  Setelah mendalami data tentang kualitas, keamanan, dan efikasi vaksin 

AstraZeneca, EMA merekomendasikan pemasaran bersyarat untuk vaksin itu bagi 

masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Hasil uji klinis dari Britania Raya, Brasil, 

dan Afrika Selatan yang diteliti WHO menunjukkan vaksin AstraZeneca aman 

dan efektif dalam mencegah Covid-19 di kalangan warga berusia 18 tahun ke atas. 
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Penelitian itu melibatkan sekitar 24 ribu orang. Di India, vaksin AstraZeneca 

digarap oleh Serum Institute of India dengan nama Covishield.
74

 

  Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam 

rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan 

bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan AstraZeneca dan 

menyatakan Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca telah memenuhi standar 

keamanan, dan karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan 

pada masa al-Ḍarūrah atau Emergency Use Authorization (EUA) pada 22 

Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan (safety), mutu 

(quality), serta kemanjuran (efficacy) vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca yang 

menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi tayib.
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b. Gambaran Penyakit Covid-19 dan Vaksinasi di Indonesia

 

  Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 10 Oktober 2021 

secara nasional, angka kesembuhan harian bertambah mencapai 1.584 orang 

sembuh per hari. Adanya penambahan hari ini meningkatkan angka kumulatif 

kesembuhan hingga menembus angka 4 juta orang sembuh atau tepatnya 

4.060.851 orang (96,0%). 

Untuk perkembangan program vaksinasi, penerima vaksin ke-1 bertambah 

sebanyak 686.187 orang dengan totalnya sudah melebihi angka 100 juta orang 

atau 100.059.481 orang. Sedangkan penerima vaksinasi ke-2 bertambah 500.639 

orang dan totalnya meningkat melebihi 57 juta orang atau angka tepatnya 

57.409.303 orang. Serta penerima vaksin ke-3 bertambah 5.197 orang dan 

kumulatifnya melebihi 1 juta orang atau 1.015.463 orang. Untuk target sasaran 

vaksinasi berada di angka 208.265.720 orang. 
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Sejalan dengan itu, kasus aktif atau pasien positif yang masih 

membutuhkan perawatan medis, berkurang lagi sebanyak 729 kasus dan totalnya 

menurun menjadi 24.430 kasus (0,6%). Sementara pasien terkonfirmasi positif 

(RT-PCR/TCM dan rapid antigen), hari ini bertambah sebanyak 894 kasus dan 

kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus 

pertama hingga hari ini mencapai 4.227.932 kasus. 

Disamping itu, pasien meninggal juga bertambah lagi sebanyak 39 kasus 

dan kumulatifnya mencapai 142.651 kasus (3,4%). Selain itu, dari hasil uji 

laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa (RT-PCR/TCM dan rapid test 

antigen) per hari sebanyak 219.649 spesimen dengan jumlah suspek sebanyak 

331.377 kasus.  

Lebih lanjut, melihat perkembangan penanganan per provinsi, terdapat 

lima provinsi menambahkan pasien sembuh harian tertinggi. Provinsi Kalimantan 

Tengah menambahkan 209 orang dan kumulatifnya 42.954 orang, diikuti Jawa 

Timur menambahkan 150 orang dan kumulatifnya 366.180 orang, Jawa Barat 

menambahkan 93 orang dan kumulatifnya 687.162 orang, Sulawesi Selatan 

menambahkan 90 orang dan kumulatifnya 105.353 orang serta Kalimantan 

Selatan menambahkan 84 orang dan kumulatifnya 67.026 orang. 

Lalu, pada penambahan kasus terkonfirmasi positif harian terdapat 5 

provinsi dengan angka tertinggi. Yakni di DKI Jakarta menambahkan 140 kasus 

dan kumulatifnya 859.161 kasus diikuti Jawa Timur menambahkan 128 kasus dan 

kumulatifnya 396.688 kasus, Jawa Tengah menambahkan 83 kasus dan 

kumulatifnya 483.141 kasus, Jawa Barat menambahkan 63 kasus dan 
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kumulatifnya 703.816 kasus serta Kalimantan Timur menambahkan 46 kasus dan 

kumulatifnya 157.378 kasus. 

Pada sebaran kasus aktif per provinsi, angka tertinggi berada di Jawa 

Tengah sebanyak 2.953 kasus, Jawa Barat sebanyak 1.999 kasus, DKI Jakarta 

sebanyak 1.734 kasus, Papua sebanyak 1.701 kasus dan Sulawesi Selatan 

sebanyak 1.455 kasus. 

Selain itu, terdapat 5 provinsi dengan angka kematian harian tertinggi di 

antaranya di Aceh sebanyak 6 kasus dan kumulatifnya 2.014 kasus diikuti Jawa 

Tengah menambahkan 5 kasus dan kumulatifnya 29.981 kasus, DKI Jakarta 

menambahkan 4 kasus dan kumulatifnya 13.567 kasus, Kalimantan Timur 

menambahkan 4 kasus dan kumulatifnya 5.410 kasus serta Jawa Timur 

menambahkan 3 kasus dan kumulatifnya 29.500 kasus. 

Di samping itu, hasil uji per hari jejaring laboratorium berbagai wilayah, 

jumlah kumulatif spesimen selesai diperiksa mencapai 41.603.403 spesimen. 

Terdiri dari spesimen positif (kumulatif) sebanyak 7.842.876 spesimen dan 

spesimen negatif (kumulatif) sebanyak 32.062.341 spesimen. Positivity rate 

spesimen (NAA dan Antigen) harian di angka 0,70% dan positivity rate spesimen 

mingguan (3 - 9 Oktober 2021) di angka 0,86%. Sementara spesimen invalid dan 

inkonklusiv (per hari) berjumlah 33 spesimen.  

Untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 144.670 orang dan 

kumulatifnya 27.843.954 orang. Lalu pada hasil terkonfirmasi negatif jumlah 

kumulatifnya meningkat menjadi 23.616.022 orang termasuk tambahan hari ini 

sebanyak 143.776 orang. Sementara positivity rate (NAA dan Antigen) orang 
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harian di angka 0,62% dan positivity rate orang mingguan (3 - 9 Oktober 2021) di 

angka 0,73%. Secara sebaran wilayah terdampak masih berada di 34 provinsi dan 

510 kabupaten/kota.
76

 

c. Efek Samping Vaksin AstraZeneca 

  Program vaksinasi Covid-19 masih terus dijalankan oleh pemerintah 

sebagai upaya memperkuat imunitas masyarakat. Berdasarkan data Kementerian 

Kesehatan per 8 September 2021, sebanyak 69.194.539 penduduk Indonesia 

sudah menerima vaksin dosis pertama. Salah satu merek vaksin yang digunakan di 

Indonesia adalah AstraZeneca. Teranyar, Indonesia baru saja menerima kiriman 

500 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari pemerintah Australia melalui skema kerja 

sama berbagi vaksi (dose-sharing). 

  Berdasarkan keterangan resmi Badan Kesehatan Dunia (WHO), 

AstraZeneca memiliki tingkat efikasi 63,09 persen. Namun, ada beberapa efek 

samping yang mungkin dirasakan oleh penerima vaksin AstraZeneca. 

WHO dalam situs resminya menjelaskan, penerima vaksin AstraZeneca 

mungkin akan merasakan efek ringan hingga sedang setelah menerima suntikan. 

Efek tersebut di antaranya adalah demam, sakit kepala, nyeri otot, rasa sakit di 

sekitar titik penyuntikan, dan kelelahan.
 
"Semua ini adalah indikasi normal bahwa 

tubuh sedang melakukan proteksi," sebut WHO dalam keterangannya. 

WHO juga mencatat sejumlah efek samping yang jarang ditemukan namun 

cukup serius seperti penggumpalan darah disertai turunnya trombosit darah. 

Namun, jangan khawatir, kasus penggumpalan darah dan penurunan trombosit 
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terbilang sangat jarang terjadi. Berdasarkan keterangan WHO, kasus tersebut 

terjadi pada 4-6 orang dari setiap 1 juta orang yang menerima vaksin AstraZeneca. 

Selain itu, penggumpalan darah dan turunnya trombosit kerap disebabkan oleh 

faktor lain dan tidak secara langsung disebabkan oleh vaksin 

AstraZeneca."Manfaat dari vaksin AstraZeneca jauh lebih besar dibandingkan 

risiko penggumpalan darah. Selain menjagamu dari kematian akibat Covid-19, 

AstraZeneca juga bisa mencegahmu menderita Covid-19 berkepanjangan atau 

Long Covid-19," kata WHO.
77

 

2. Polemik Vaksin AstraZeneca 

Polemik mengenai halal dan haram vaksin AstraZeneca ini sebenarnya 

bukan baru terjadi kemarin setelah adanya pernyataan dari MUI Jatim. Persoalan 

ini mencuat saat adanya pernyataan resmi dari AstraZeneca yang menegaskan 

bahwa vaksin yang mereka produksi tidak bersentuhan dengan produk turunan 

babi atau produk hewani lainnya. 

Meskipun demikian, AstraZeneca menyatakan pihaknya menghargai fatwa 

yang dikeluarkan oleh MUI. Mereka juga meyakinkan bahwa vaksin AstraZeneca 

telah digunakan di sejumlah negara dengan mayoritas penduduk muslim. 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) pun akhirnya memberikan penjelasan terkait 

penggunaan tripsin dari babi pada vaksin AstraZeneca. Fatwa haram MUI Pusat 

terkait vaksin AstraZeneca didasari pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh 
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LPPOM MUI. Hasil ini ditemukan seusai kajian dossier dan hasil publikasi 

ilmiah. Dossier merupakan dokumen yang berisi bahan lengkap terkait vaksin 

Covid-19 produksi AstraZeneca. Dossier didapat MUI setelah melakukan audit 

dokumen di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Direktur LPPOM 

MUI Muti Arintawari mengatakan dua orang lead auditor bidang obat dan vaksin 

dengan keahlian Biopreses Enginering dan Industrial Microbiologi ditugaskan 

MUI mengkaji vaksin ini.  

Setelah melakukan kajian bahan dan proses pembuatan vaksin dari dossier 

di BPOM, keduanya kemudian mengkaji publikasi ilmiah terkait AstraZeneca di 

laman European Medicines Agency (EMA). Hasil kajian menemukan adanya 

penggunaan tripsin. Tripsin ini berperan memecah protein menjadi peptida dan 

asam amino. Tripsin juga membantu melepaskan sel adherent yang menempel 

pada wadah saat proses pembiakan. “Hasilnya terdapat informasi bahwa tripsin 

berasal dari pankreas babi, maka data dari dossier dan publikasi ilmiah tersebut 

saling mendukung,” katanya dalam keterangan tertulis. Adapun, Tripsin adalah 

enzim yang dihasilkan pankreas yang berperan memecah protein. Saat ini tripsin 

babi (porcine trypsin) digunakan karena tingkat kemiripan genetik babi dengan 

manusia mencapai 96 persen. Saat ini sudah dikembangkan tripsin rekombinan 

yang dibuat dari tanaman atau ragu. Selain itu, tripsin sapi juga dalam 

pengambangan meski produk tripsin yang dihasilkan masih terlalu sedikit. 

Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mohammad 

Masudi menyatakan PP Muhammadiyah belum mengambil sikap resmi terkait 

temuan LPPOM MUI.  
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Namun, sejauh ini Muhammadiyah selaras dengan sikap MUI bahwa 

vaksin tetap boleh digunakan karena asas al-Ḍarūrah sesuai kaidah usul fikih dan 

maqāṣid al-Syarī’ah. “Prinsip kami sepanjang MUI dan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan tidak ada persoalan, Muhammadiyah akan menyesuaikan,” 

tuturnya. Terlepas dari fatwa halal dan haram di dalam negeri, AstraZenaca 

hingga kini telah digunakan oleh sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Uni 

Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain hingga Pakistan. Bahkan negara seperti UEA 

tidak menyatakan halal haram vaksin Covid-19. Tindakan ini dilakukan lantaran 

penggunaan berbagai vaksin di tengah kondisi darurat pandemi.
78

 

 

 

 

 

                                                 
78

Kabar24, Polemik Vaksin AstraZeneca: Fatwa MUI dan Perintah Jokowi, 

https://kabar24.bisnis.com/read/20210323/15/1371157/polemik-vaksin-AstraZeneca-fatwa-mui-

dan-perintah-jokowi (23 Maret 2021). 

https://kabar24.bisnis.com/read/20210323/15/1371157/polemik-vaksin-astrazeneca-fatwa-mui-dan-perintah-jokowi%20(23
https://kabar24.bisnis.com/read/20210323/15/1371157/polemik-vaksin-astrazeneca-fatwa-mui-dan-perintah-jokowi%20(23
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BAB III 

ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIKIH TENTANG AL-ḌARŪRAH DALAM 

PENGGUNAAN VAKSIN 

A. Al-Ḍarar Yuzālu 

1. Makna Kaidah 

Al-Ḍarar  merupakan mendatangkan kerusakan  terhadap orang lain dan   

harus dihilangkan dan dicabut, apakah itu pada individu atau kelompok. 

Kebanyakan ulama menyatakan  tentang kaidah ini bahwa lafal “lā ḍarar wa lā 

ḍirār” lebih afdal dengan 3 alasan: Pertama, bahwa lafal tersebut nas dari Nabi 

saw.. Kedua,  lafal tersebut menafikan al-Ḍarar dan al-Ḍirār, dan perbedaan 

antar keduanya bahwa al-Ḍarar mendatangkan kerusakan terhadap orang lain, 

sedangkan al-Ḍirār adalah balasan atas al-Ḍarar tersebut. Ketiga, lafal “lā ḍarar 

wa lā ḍirār” mencegah sebelum terjadi dan sesudah terjadi, adapun lafal al-Ḍarar 

yuzālu secara lahiriah hanya mencakup mencegah dan menghilangkan al-Ḍarar 

setelah terjadi.
1
 

Dari definisi di atas, dapat ditegaskan bahwa seseorang tidak 

diperbolehkan berbuat bahaya terhadap orang lain, dan membalasnya dengan 

perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya lain. 

2. Dalil Kaidah 

 Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi saw. Yang datang dari sahabat Abū 

Sa‟īd al-Khudrī bahwa Rasulullah saw. bersabda:   

                                                 
1
Labīb Najīb „Abdullah Gālib, al-Jawāhir al-‘Adaniyyah Syarḥ al-Durrah al-Qadīmiyyah 

Naẓm al-Qawā’id al-Fiqhiyyah (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Ṣālih, 1440H/2019M), h. 23. 
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َلبْنَِعَب اسٍَقاَلََقاَلََ َعَنِ َعَنَْعِكْرمَِةَ َعَنَْجَابرٍِ َمَعْمَرٌ بَ رَناَ َْ َللر ز لقَِأَ َعَبْدُ ثَ نَا حَد 
 ٕ()رولهَللاكمَلرََرَََضَِلََََوَََرََرََلََضَََرَسُولَُللل وَِصَل ىَللل وَُعَلَيْوَِوَسَل مََ

‟Abdurazzāq meriwayatkan kepada kami, Ma‟mar mengabarkan kepada kami dari 

Jābir dari „Ikrimah dari Ibnu Abbās ia berkata: Rasulullah saw. :“Tidak boleh ada 

bahaya dan tidak boleh pula ada yang membahayakan”(HR. Hākim) 

3. Contoh Penerapan Kaidah 

 Para fukaha banyak menggunakan kaidah ini dalam mencegah tindakan-

tindakan yang memberikan mudarat, dan mencegah pengaruh-pengaruh yang 

timbul dari mudarat tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang membangun 

rumah atau memperluas bangunannya hingga mengganggu jalan umum yang 

biasa dilewati manusia maka rumah atau bangunan tersebut harus dirobohkan 

karena hal itu memberikan mudarat kepada orang lain. 

 Contoh lain, ketika seseorang penjual makanan pokok menahan jualannya 

(menimbung barang) sementara masyarakat membutuhkannya maka penjual 

tersebut dipaksa untuk menjual jualannya itu yang berupa makanan pokok dengan 

harga yang semisal, karena tindakan ini mendatangkan mudarat untuk masyarakat 

dan al-Ḍarar wajib dihilangkan.
3
 

 

 

 

 

                                                 
2
Abū „Abdillah al-Ḥākim Muḥammad bin „Abdillah bin Muḥammad, al-Mustadrak ‘Alā 

al-Ṣaḥīḥain Juz 2, h. 66. 

3
Labīb Najīb „Abdullah Gālib, al-Jawāhir al-‘Adaniyyah Syarḥ al-Durrah al-Qadīmiyyah 

Naẓm al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, h. 24. 
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4. Pengecualian Dari Kaidah 

Apabila menghilangkan kemudaratan mengakibatkan datangnya 

kemudaratan yang lain yang sama tingkatannya,
4
 misalnya A mengambil makanan 

orang lain yang juga dalam keadaan kelaparan. Hal ini tidak boleh dilakukan, 

meskipun si A juga dalam keadaan kelaparan.  

Imam al-Suyūṭī menyatakan bahwa kaidah ini banyak dijadikan dasar 

dalam bab-bab fikih, dan kaidah ini juga memiliki beberapa cabang di antaranya:
5
 

a. Al-Ḍarūrāt tubīḥu al-maḥẓurāt (dalam kondisi al-Ḍarūrah, hal-hal yang 

terlarang dibolehkan) 

Makna kaidah ini bahwa ketika dalam kondisi al-Ḍarūrah dibolehkan 

melakukan hal-hal yang sekalipun terlarang menurut syariat, guna untuk 

menghilangkan atau meringankan bahaya yang lebih besar. Dipersyaratkan dalam 

kaidah ini menggunakan hal-hal yang haram kurang dari batas kebutuhan, adapun 

jika melebihi kebutuhan maka tidak diperbolehkan.
6
 Oleh karena dibolehkan 

bahkan wajib memakan bangkai bagi muḍṭar (orang dalam bahaya), termasuk 

dalam hal pengobatan. 

b. Al-Ḍarūrāt tuqaddar biqadrihā (al-Ḍarūrah dinilai sesuai kadarnya) 

Manfaat ditetapkannya kaidah ini adalah untuk memperingatkan bahwa al-

Ḍarūrah yang menuntut melakukan tindakan yang diharamkan itu disesuaikan 

dengan seperlunya saja untuk menghilangkan bahaya tersebut. Jadi jika seseorang 

                                                 
4
Labīb Najīb „Abdullah Gālib, al-Jawāhir al-‘Adaniyyah Syarḥ al-Durrah al-Qadīmiyyah 

Naẓm al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, h. 25. 

5
„Abdullah bin Sa‟īd bin Muḥammad „Ubādī al-Ḥaḍramī, Īḍāḥ al-Qawā’īd al-Fiqhiyyah 

(Kuwait: Dār al-Ḍiyā‟, t.th.), h. 77. 

 
6
Muhammad Muṣtafā al-Zuḥailī, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā ‘Alā al-

Mażāhib al-Arba’ah, Jilid 1 (Cet I; Damasyq: Dār al-Fikr, 1427H/2006M), h. 276. 
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dalam keadaan bahaya (muḍṭar), maka ia hanya boleh menggunakan yang haram 

sesuai kadar yang bisa menghilangkan bahaya tersebut dan tidak boleh baginya 

berlebih-lebihan dalam menggunakan yang haram tersebut.7 

Sebagai contoh kaidah, ketika tidak ada makanan selain bangkai, maka 

seseorang boleh mengkonsumsi makanan haram tersebut. Jika sudah mencukupi 

dan hilanglah al-Ḍarar, maka tidak boleh ia menikmati bangkai tersebut lagi. Jika 

menambah dari yang dibutuhkan, maka ia berdosa. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS al-Baqarah/2: 173 

ََ   ََََََ َ  َََََ  ََ 
Terjemahnya: 

   

“Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia 

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada 

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”
8
 

 

Yang dimaksud al-Bāgī dalam ayat ini adalah orang yang memakan 

bangkai lebih dari kebutuhan.
9
 

c. Al-Ḍarar yuzālu biqadri  al-imkān (Bahaya dicegah sebisa mengkin) 

Al-Ḍarar dicegah sebisa mungkin dan sesuai kemampuan, sebisa mungkin 

bahaya dihilangkan secara keseluruhan, jika tidak maka bahaya dihilangkan 

sebatas kemampuan. Sebagaiamana firman Allah swt. Dalam QS al-

Tagābun/64:16 

                                                 
7
Aḥmad bin Muhammad al-Zarqā, Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah (Cet. II; Dimasyq: Dār 

al-Qalam, 1409H/1989M), h. 187. 

8
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 26. 

9
Maḥmūd Muḥammad „Abdul „Azīz al-Zīnī, al-Ḍarūrah Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa 

al-Qānūn al-Waḍ’ī, (Al-Iskandariyyah: Muassasah al-Ṡaqāfah al-Jāmi‟iyyah, 1993), h. 49. 
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 َََ   َ   َ َ َ  َ   ََ ََ

َ َ  ََ   ََََ 
Terjemahnya: 

 

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 

dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. 

dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka 

Itulah orang-orang yang beruntung”
10

 

 

Pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan 

inilah maksud dan tujuan dari kaidah ( اهُ س  ٍُ  رُ ر  اىضَّ  ). Tetapi jika menghilangkan 

bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk 

menghilangkannya sebisa mungkin-sesuai kemampuan, karena hal ini tetap lebih 

baik daripada membiarkan bahaya itu.  Karena paling tidak, dengan usaha tersebut 

bahaya itu dapat berkurang.
11

 

Contoh penerapan kaidah, dalam kondisi normal membunuh hewan ternak 

merupakan bentuk kemudaratan. Oleh karena itu, jika tidak ada motif tertentu 

maka tidak diperkenankan membunuh hewan. Namun dalam kondisi hewan 

mengamuk dan menyerang, jika teratasi dengan hanya menghardik menggunakan 

suara, cukuplah dengan suara. Tetapi jika dengan suara tidak mampu menghalau, 

boleh memukul menggunakan alat yang tidak mematikan, hingga alternatif 

terakhir menggunakan senjata tajam. 

Aplikasi di era demokrasi terkait dengan demonstrasi. Menyakiti dan 

melukai para anggota demonstran adalah bentuk kemudaratan yang harus 

                                                 
10

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 557. 

11
Wildan Jauhari, Kaidah Fiqhiyah Dharar Itu Dihilangkan (Cet. I; Jakarta Selatan: 

Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 15. 
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dihindari, apalagi sampai membunuh mereka. Karena mereka sedang 

menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, jika mereka 

mulai tidak teratur dan melanggar kode etik demonstran, bagi aparat keamanan 

boleh menghalau mereka dengan pagar betis misalnya. Jika masih belum teratasi 

langkah selanjutnya gunakan gas air mata, lalu tembakan peringatan, dan 

seterusnya, dan seterusnya. 

d. Al-Ḍarar lā yuzālu bi al-Ḍarar (Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan 

dengan bahaya lain) 

Kaidah cabang yang pertama ini merupakan pembatasan terhadap kaidah 

pokoknya. Hubungan antara keduanya ibarat hubungan antara sesuatu yang 

khusus dengan sesuatu yang mencakupnya (antara bagian dengan induknya). 

Maksud dari kaidah ini ialah sesuatu yang berbahaya tidak boleh 

dihilangkan dengan suatu bahaya lain yang setingkat kadar bahayanya, atau yang 

lebih besar kadar bahayanya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan suatu bahaya 

disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya lain, jika hal itu dimungkinkan. 

Apabila tidak memungkinkan, maka bahaya yang ditimbulkan harus diminimalisir 

sekecil mungkin.
12

 

Di antara aplikasi kaidah furuk ini, imam al-Suyūṭī banyak memberikan 

contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah ini, agar menjadi jalan yang 

bisa digunakan untuk menganalogikan permasalahan-permasalahan lainnya:
13

 

Pertama, apabila ada dua orang bersepakat untuk bersama-sama (syirkah) 

menempati rumah yang masih memerlukan pembenahan dan perawatan, 

                                                 
12

Aḥmad bin Muhammad al-Zarqā, Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, h. 195. 

13
Jalāluddīn „Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, al-Asybāh wa al-Naẓāir, h. 155. 
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sedangkan salah satu dari mereka tidak mampu melakukannya, maka salah satu 

yang lain tidak boleh memaksanya ikut andil dalam melakukan pembenahan dan 

perawatan tersebut, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh mazhab Syāfi`ī, karena 

dengan pemaksaan memang bisa menghilangkan al-Ḍarar pada dirinya, akan 

tetapi ia menimbulkan al-Ḍarar pada pihak lain. Demikian ini berarti al-Ḍarar 

tidak bisa dihilangkan, karena al-Ḍarar yang satu hilang, tapi timbul al-Ḍarar 

yang lain, dan begitu seterusnya. 

Kedua, tidak boleh memaksakan diri meletakkan kayu batangan atau 

benda yang lain pada dinding rumah tetangga (tanpa ijin), karena perbuatan 

semacam ini bisa menghilangkan al-Ḍarar pada dirinya, akan tetapi menimbulkan 

al-Ḍarar pada orang lain. Hal ini berarti al-Ḍarar masih tetap ada, yaitu al-Ḍarar 

yang menimpa tetangganya. 

Ketiga, seseorang yang terdesak dan terpepet, tidak boleh memakan 

makanan orang lain yang sama-sama terpepet, karena perbuatan semacam ini 

sama saja dengan menghilangkan bahaya dengan cara menimbulkan bahaya lain. 

Kecuali semua orang dalam keadaan krisis makanan, dan sama-sama sangat 

membutuhkan makanan untuk sekedar menyambung hidup, maka bagi yang 

memilikinya, tanpa memandang hukum sosial, berhak menggunakannya sendiri, 

berdasarkan sabda Rasulullah saw.: ابدأ بْفسل “dahulukanlah dirimu”, dan hadis 

yang menceritakan datangnya seorang laki-laki kepada Rasulullah, kemudian 

berkata: “Wahai Rasulullah saya memiliki dinar, Rasulullah menjawab, 

nafkahkanlah untuk dirimu”. Rasulullah saw. memerintahkan laki-laki tersebut 

mendahulukan dirinya, karena hak dirinya untuk mempertahankan hidup harus 
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lebih didahulukan daripada orang lain. Dia boleh saja mengalah kepada orang 

lain, apabila orang lain tersebut seorang muslim yang taat dan lebih saleh daripada 

dirinya.
14

 Berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS al-Hasyr/59: 9 

  َ َ  ََ َ َ  ََ َََ َ  َ

 َ َََََ
Terjemahnya: 

“Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka 

sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari 

kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”
15

 

 

e. Yutaḥammal al-Ḍarar al-khāş lidaf’i al-Ḍarar al-‘ām (menanggung 

bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata) 

Kaidah ini secara substansial sudah terakomodir di dalam kaidah 

sebelumnya. Namun, kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting demi 

tujuan syariat Islam dalam upaya memaslahatkan umat. 

Syariat Islam didatangkan untuk tujuan melindungi manusia, baik 

menyangkut agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta bendanya. Segala sesuatu 

yang bisa menodai atau mereduksi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut 

merupakan kejahatan (al-Ḍarar) yang wajib dihilangkan sedapat mungkin. Untuk 

merefleksikan tujuan-tujuan tersebut, maka kejahatan yang bersifat umum harus 

ditolak, meskipun hal itu harus dilakukan dengan cara menggunakan al-Ḍarar 

yang bersifat khusus. 

 

                                                 
14

Muhammad Azzām, Qawā’id al-Fiqh al-Islāmī (Al-Qāhirah: al-Risālah al-Dauliyyah, 

1999), h. 182. 

15
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546. 
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Untuk tujuan ini pula, syariat Islam memberlakukan hukum potong tangan, 

yaitu bertujuan untuk melindungi harta. Menerapkan perang melawan orang kafir 

yang menyerang, dan penerapan-penerapan lain. al-Ḍarar yang bersifat khusus 

tersebut harus dilakukan demi terhindarnya al-Ḍarar yang bersifat umum.
16

  

Di antara contoh kaidah ini adalah: 

1) Pencekalan terhadap pemegang otoritas fatwa (Mufti) yang hilang ingatan. 

Hukum pencekalan ini tentunya merupakan al-Ḍarar bagi mufti, karena 

mengekang kebebasannya. Akan tetapi imbas dari al-Ḍarar tersebut hanya 

menimpa pada diri mufti seorang. Sebaliknya, jika pencekalan ini tidak 

dilakukan, maka mufti yang hilang ingatan akan mengumbar fatwa 

sesukanya, sehingga mengganggu keberlangsungan syariat Islam dan 

menimbulkan kebingungan umat. Demi menjaga keberlangsungan agama 

(hifẓ al-Dīn) di masyarakat, maka hukum cekal ini harus diterapkan. 

2) Pencekalan terhadap dokter atau tabib gadungan. Hukum pencekalan ini tentu 

dirasakan sangat berat bagi kedua orang yang berprofesi sebagai pelayan jasa 

tersebut. Namun membiarkan orang-orang yang tidak memiliki latar belakang 

kedokteran (medis) dan ketabiban menangani hal-hal yang berhubungan 

dengan pengobatan adalah bahaya yang lebih besar, sebab bisa mengancam 

keselamatan jiwa orang banyak. Demikian ini sama halnya dengan 

menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka untuk 

melindungi keselamatan jiwa masyarakat (hifẓ al-Nafs), segala sesuatu yang 

                                                 
16

Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 

135. 
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bisa mengancamnya harus ditolak.
17

 

f. Al-Ḍarar al-asyaddu yuzālu bi al-Ḍarar al-akhaff (Bahaya yang lebih 

besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan) 

Kaidah ini secara tersirat menegaskan bahwa untuk menghilangkan suatu 

bahaya, disyaratkan harus tidak menimbulkan bahaya yang lain. Suatu bahaya 

bisa saja dihilangkan dengan menimbulkan bahaya yang lain, jika kadar bahaya 

yang ditimbulkannya tidak seimbang dan tidak lebih besar dari pada bahaya yang 

dihilangkan. Karena itu, seseorang yang hendak menghilangkan suatu bahaya, 

harus memperhitungkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkannya. 

Apabila dampaknya seimbang atau bahkan lebih besar daripada bahaya yang 

hendak dihilangkan, maka ia harus mengurungkan niatnya, namun apabila 

dampak yang ditimbulkan lebih kecil daripada bahaya yang dihilangkan, maka ia 

bebas meneruskan niatnya.
18

 Di antara contoh-contoh kaidah ini adalah: 

1) Kisas 

Karena bahaya yang lebih kecil bisa dilakukan demi menghilangkan 

bahaya yang lebih besar, maka diterapkanlah hukum kisas. Menerapkan kisas 

dengan cara membunuh pelaku pembunuhan suatu bahaya, akan tetapi bahayanya 

lebih kecil bila dibandingkan dengan bahaya akibat meninggalkan kisas. Sebab 

jika kisas tidak diterapkan, maka setiap orang akan merasa tidak melakukan 

pembunuhan dan tindak kriminal lainnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa 

banyaknya kasus pembunuhan merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari pada 

hanya sekedar bahaya akibat kisas. Bahkan kisas sebenarnya adalah upaya untuk 

                                                 
17

Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah, h. 136. 

18
Muhammad Azzām, Qawā’id al-Fiqh al-Islāmī, h. 192. 
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melestarikan kehidupan. Seperti firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 179 

 ََ  َ َ َ  َ  َ ََََ 
Terjemahnya: 

 

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

19
 

 

Isi ayat inilah yang menjadi prinsip diterapkannya hukum kisas, dimana 

ayat tersebut menerangkan bahwa yang menjadi prioritas adalah ”kehidupan.” 

Sedangkan pelaksanaan kisas merupakan perantara atau jembatan yang 

mengantarkan kepada kehidupan yang lebih tenteram, karena hukuman kisas ini 

sama dengan peringatan bagi semua orang, sehingga siapapun yang mengetahui 

bahwa orang yang melakukan pembunuhan tanpa adanya hak, niscaya akan 

dikenai hukum kisas, maka orang tersebut akan menahan diri dari perbuatan 

membunuh. Dengan begitu, akan terjagalah kehidupan orang yang hendak ia 

bunuh, begitu pula dengan dirinya.
20

 

Meskipun demikian, para ulama bersepakat bahwa tidak setiap orang bisa 

melakukan kisas kepada orang lain, yang berhak melakukan kisas adalah Sulṭān 

(penguasa) atau orang yang diangkat olehnya. Allah telah menjadikan penguasa 

sebagai orang yang berhak mengatur dan mengurus masalah umat dari satu orang 

ke orang yang lain.
21

 

 

                                                 
19

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 27. 

20
Muḥammad Rasyīd bin „Alī Riḍā, Tafsīr al-Manār, Juz 2 (al-Qāhirah: al-Hai‟ah al-

Miṣriyyah, 1990), h, 107. 

21
Abū „Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, al-Jāmi’ Li Aḥkām al-Qur’ān, Juz 2 

(Cet II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1936), h. 96. 
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2) Hudud  

Sanksi hukuman disebut dengan hudud karena keberadaan sanksi 

ditujukan untuk mencegah orang melakukan penyebab-penyebab sanksi. Sanksi 

adalah upaya antisipatif (pencegahan sebelum berbuat) dan hukuman yang 

berupaya membuat jera terhadap para pelaku, agar tidak mengulanginya lagi. 

Syariat memberlakukan hudud bertujuan untuk mengajarkan etika kepada pelaku 

kriminal dan mencegahnya sekaligus mencegah orang lain dari berbuat keonaran. 

Jika upaya-upaya ini tidak dilakukan, maka penyimpangan-penyimpangan sosial 

akan terus bergentayangan di masyarakat. Setiap sanksi yang dikenakan kepada 

para pelaku kriminal adalah al-Ḍarar bagi mereka, karena hukuman rajam dan 

cambuk adalah al-Ḍarar. Demikian pula hukuman yang diberikan kepada pelaku-

pelaku kriminal yang lain, seperti perampok, pembegal dan lain-lain. Semua 

hukuman yang diberikan kepada mereka merupakan al-Ḍarar, namun al-Ḍarar 

yang semacam ini ringan, karena hanya berhubungan dengan satu orang, yaitu 

pelakunya saja. Sedangkan membiarkan pelaku kriminal tanpa dikenai sanksi 

yang berupa al-Ḍarar, justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dan 

menyeluruh, dengan demikian, menerapkan hudud adalah suatu keharusan. 

Menerapkannya berarti memilih al-Ḍarar yang lebih kecil demi rnenolak atau 

menghindari al-Ḍarar yang lebih besar. Memberi sanksi kepada orang yang 

meninggalkan shalat merupakan al-Ḍarar, namun tidak memberi sanksi kepada 

mereka justru akan menimbulkan al-Ḍarar yang lebih berat lagi. Karena hal itu 

akan memicu orang lain bersikap menggampangkan dalam meninggalkan salat 
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yang merupakan rukun terpenting dalam Islam.
22

 

3) Membedah Perut Mayit 

Apabila seseorang meninggal, dan diketahui karena didorong oleh sifat 

pelit yang dimiliki ia telah menelan sejumlah harta berharga, maka boleh 

melakukan pembedahan dan mengeluarkan harta yang ditelan dari perutnya. 

Membedah mayit merupakan perbuatan al-Ḍarar, karena merusak kehormatan 

mayit, dan kehormatan mayit adalah sama dengan kehormatan orang hidup. Akan 

tetapi membiarkan harta berharga tersia-sia mubazir di dalam perut mayit adalah 

al-Ḍarar yang lebih besar, karena barang berharga tersebut bisa dimanfaatkan 

untuk menghidupi banyak orang, dan itu sangat dibutuhkan. Begitu pula jika di 

dalam perut mayit wanita ada janin yang masih dimungkinkan hidup, maka boleh 

melakukan pembedahan terhadap perut mayit tersebut untuk mengeluarkan janin 

yang ada di dalamnya. Membedah mayit sama halnya dengan merusak 

kehormatan si mayit, dan itu merupakan al-Ḍarar. Akan tetepi membiarkan bayi 

di dalam perut mayit adalah al-Ḍarar yang lebih besar, karena masih ada harapan 

hidup, sedang ibu yang hendak dibedah sudah meninggal, maka harus dilakukan 

pembedahan (al-Ḍarar al-akhaff) agar al-Ḍarar yang lebih besar dapat 

dihindari.
23

 

 

 

 

 

                                                 
22

Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah, h. 130. 

23
Toha Andiko, Ilmu Qawa‟id Fiqhiyyah, h. 134. 
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g. Al-Ḥājah al-‘āmmah wa al-khāssah tanzilu manzilah al-Ḍarūrah 

(Kebutuhan umum dan khusus menempati posisi al-Ḍarūrah) 

Menurut al-Bāqillānī, al-ḥājah secara terminologi pada  

dasarnya sama dengan al-Ḍarūrah.
24

 Al-Ḥājah merupakan keadaan yang  

membutuhkan kemudahan agar tujuan dapat tercapai dengan  

mudah.
25

 Definisi al-ḥājah yang paling komprehensif adalah definisi  

yang dikemukakan oleh al-Syāṭibī, yaitu: 

يَدَ مؤَِللََُقَِيَْعَللضَ فَْةَورََعََوسَِللتَ َثَُيَْنَحََهاَمَِيْلََإَََِرٌَقَِتَفََْاَمَُنَ اىاَأََنَعََْمََ،َفََاتَُيََاجَِاَللََمَ أوََََ
لعَدَلَعلتََّرََت ََُ،َفإذلَلََْبَِوَْلَُمطَْللَََتَِوَْفََبََِةَِقََحَِللل ََةَِقَ مشََوللَََجَِرََِللََلََإََِبَِالََِللغََفَِ

َللََُ-للمكلفين َوللََرََللَََةَِلََمَْعلى َولََقَ مشََج َي ََنَ كَِة، َلَ َللفََلََب َْمَََغَُلَُب َْو َللعََسََغ يَادَِاد
26ةامَ حَللعََالَِمصَََللََعَفَِق وَََمت ََللَُ

 

 

Al-Ḥājah menurut al-Syāṭibī ada dua macam, al-ḥājah al-āmmah  

dan al-ḥājah al-khāṣṣah. Al-Ḥājah al-āmmah dalam Bahasa al-Syāṭibī  

disebut juga al-ḥājah al-kuliyyah yang hukumnya selalu berlaku,  

meskipun keadaan mendesak yang menjadi landasan telah tiada, seperti 

diperbolehkannya akad ijārah. Sementara al-ḥājah al-khāṣṣah disebut juga 

dengan rukhṣah, yaitu dispensasi atau keringanan yang hanya berlaku untuk 

perorangan dalam kondisi dan waktu tertentu saja. 

 

                                                 
24

Muḥammad bin al-Ṭayyib bin Muḥammad bin Ja‟far bin al-Qāsim al-Bāqillānī, al-

Tamhīd (Bairūt - Lebanon: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1957), h. 27. 

25
Aḥmad bin Muhammad al-Zarqā, Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, h. 209. 

26
Abū Isḥāq bin Ibrāhīm al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, Jilid 1 (Bairūt: Dār  

al-Kutub al-‟Ilmiyah, 2003), h. 220. 
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Kaidah ini menunjukkan bahwa pengecualian untuk melakukan suatu yang 

terlarang tidak hanya terbatas pada suatu yang al-Ḍarūrah semata, akan tetapi 

juga berlaku pada suatu yang menjadi kebutuhan mendesak.
27

 Baik kebutuhan 

tersebut bersifat khusus menyangkut sekelompok masyarakat, adapun kebutuhan 

umum yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Kaidah ini tidak hanya melegitimasi 

melakukan suatu yang dilarang, tetapi juga berkonsekuensi pada 

diperbolehkannya meninggalkan yang wajib saat ada al-ḥājah yang mendesak. 

Kedua lafal ini berbeda,  dan perbedaan ini berimplikasi pada konsekuensi 

hukumnya. Setidaknya ada beberapa perbedaan antara al-Ḍarūrah dan al-ḥājah, 

yaitu: 

1) Al-Ḍarūrah lebih mendesak dari al-ḥājah.
28

 Al-Ḍarūrah memberikan ruang 

diperbolehkannya suatu yang dilarang dalam rangka penyelesaian masalah 

yang tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Sementara al-ḥājah dipenuhi atau 

dilakukan dalam rangka mempermuadah suatu urusan, dan tidak mendesak. 

2) Al-Ḍarūrah bisa menjadi alasan diperbolehkan suatu yang dilarang, baik 

menyangkut orang banyak atau hanya perseorangan. Sementara al-ḥājah harus 

berkaitan dengan orang banyak.
29

 Arti kata  al-khāṣṣah dalam kaidah ini bukan 

lah perseorangan, akan tetapi kelompok masyarakat seperti suku atau bangsa 

tertentu.30
 

                                                 
27

„Izzāt Ubaid al-Di‟ās, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah m’a Syarḥ al-Mūjaz  

(Bairūt: Dār al-Tarmiżī, 1989), h. 45. 

28
„Izzāt Ubaid al-Di‟ās, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah m’a Syarḥ al-Mūjaz, h. 45. 

29
Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā  

Tafarra’a ‘Anhā (Riyaḍ: Dār al-Balansiyah, 2000), h. 289.  

30
„Izzāt Ubaid al-Di‟ās, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah m’a Syarḥ al-Mūjaz, h. 45. 
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3) Al-Ḍarurah bisa menjadi alasan diperbolehkan suatu yang dilarang, sementara 

al-ḥājah tidak, kecuali al-ḥājah al-āmmah; 

4) hukum yang ditetapkan karena alasan al-Ḍarūrah hanya berlaku saat adanya 

al-Ḍarūrah tersebut, ia terbatas waktu. Sementara hukum yang ditetapkan 

berdasarkan al-ḥājah tidak terbatas waktu.
31

 

5) Setiap al-Ḍarūrah adalah al-ḥājah, namun tidak setiap al-ḥājah adalah  

al-Ḍarūrah.
32

 

Meskipun ada perbedaan antara al-Ḍarūrah dan al-ḥājah, namun 

keduanya juga memiliki persamaan. Al-Ḍarūrah dan al-ḥājah sama sama dapat 

menjadi alasan perubahan hukum, baik diperbolehkannya yang dilarang, atau 

dalam bentuk meninggalkan yang diperintah. Selain itu, keduanya sama sama 

hanya berlaku selama untuk memenuhi dalam kondisi al-Ḍarūrah atau karena ada 

keperluan semata, tidak lebih dari itu.
33

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah al-ḥājah qad 

tanzilu manzilah al-ḍarūrah āmmah kānat aw khāṣṣah: 

1) Al-Ḥājah harus benar-benar nyata dan mendesak, bukan suatu yang 

berdasarkan asumsi. Apabila al-ḥājah tersebut tidak terpenuhi, maka akan 

menimbulkan kesulitan atau bahkan bila dibiarkan dapat menimbulkan 

kerusakan.  

2)  Al-Ḥājah jelas dan spesifik dimana tidak bisa digantikan dengan suatu yang 

                                                 
31

Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Qawāíd al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mażāhib 

al-Arba’ah, Jilid 1 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1427H/2006M), h. 290. 

32
Al-Sa‟dī, Qāídah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa  

Taṭbīqatuhā fī al-Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah (Riyaḍ: t.p.,t.th.), h. 49. 

33
Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā  

Tafarra’a ‘Anhā, h. 288-289. 
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lain.  

3) Al-Ḥājah merupakan suatu yang umum dan wajar, bukan suatu yang aneh dan 

tidak lazim;  

4) Al-Ḥājah bukan merupakan suatu yang dilarang karena zatnya, akan tetapi 

dilarang karena statusnya sebagai suatu yang menjadi perantara bagi suatu 

yang lain, atau dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan. 

5) Hendaknya adanya ketetapan hukum dispensasi karena adanya al-ḥājah 

ditetapkan berdasarkan naṣ, atau ijma’ amalī, atau qiyās, atau secara nyata 

benar-benar mendatangkan kemaslahatan.
34

 

Menurut Sadlān, al-ḥājah dalam kaidah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

1) Al-Ḥājah tidak sampai menganulir yang asal, yaitu al-Ḍarūrah; sebagai  

cabang, al-ḥājah tidak boleh membatalkan yang pokok.  

2) Al-Ḥājah merupakan suatu yang mendesak saat ini, bukan untuk masa yang 

akan datang; 

3) Pemenuhan al-ḥājah tidak bertentangan dengan syarak.
35

 

   Kata kunci yang menjadi acuan penetapan hukum dalam kaidah al-ḥājah 

qad tanzilu manzilah al-ḍarūrah āmmah kānat aw khāṣṣah adalah kata al-ḥājah. 

Kata ini bila diterjemahkan secara sederhana berarti kebutuhan, namun dalam 

kaidah ini berarti kebutuhan mendesak yang harus dipeuhi. Apabila tidak 

dipenuhi, maka akan menyulitkan masyarakat, terutama dalam pemenuhan  

                                                 
34

Al-Sa‟dī, Qāídah al-ḥājah Tunazzilu Manzilah al-Ḍarūrah wa  

Taṭbīqatuhā fī al-Fiqh al-Aqalliyāt al-Muslimah, h. 46-48. 

35
Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā  

Tafarra’a ‘Anhā, h. 290-291. 
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kebutuhan yang terkait. 

B. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Hukum Pengobatan dengan 

Menggunakan Barang Najis 

Dalam beberapa hadis Nabi mengatakan hanya satu penyakit yang tidak 

ada obatnya, yaitu tua. Sifat seseorang menjadi tua sebenarnya bukanlah penyakit. 

Namun gejala alamiah yang pasti dialami oleh semua manusia. 

Penyebutan Nabi ini tak lebih sebagai penegasan bahwa sesungguhnya 

tidak ada satu penyakit pun yang diturunkan Allah yang tidak ada obatnya. Hanya 

keterbatasan pengetahuan manusia yang terkadang belum bisa menemukan obat 

dari suatu penyakit. Seperti virus corona sebagai penyakit baru yang belum 

ditemukan obatnya. Dan hanya ditemukan pencegahannya berupa vaksin. 

Sebagai orang beriman, semestinya yakin kepada sabda Nabi bahwa 

semua penyakit pasti ada obatnya. Baik obat itu statusnya halal atau haram. Yang 

jelas pasti ada obatnya. Apabila status obat tersebut halal tentu tidak ada soal yang 

perlu dibahas dan dibicarakan. Bisa langsung dikonsumsi. Yang menjadi problem 

bagi umat Islam adalah bilamana obat tersebut statusnya najis atau haram. Apakah 

boleh dipakai atau tidak? 

Para ulama mazhab empat bersepakat akan keharaman berobat dengan 

benda najis dalam keadaan normal (bukan keadaan al-Ḍarūrah). Hanya saja, 

mereka berbeda pendapat terkait hukum berobat dengan benda najis dalam 

keadaan al-Ḍarūrah. Pertama, ulama mazhab Mālikī, ulama mazhab Ḥanbalī, dan 
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mayoritas ulama mazhab Hanafī menegaskan, berobat dengan benda najis 

hukumnya haram. 

Ibnu „Ābidīn dari mazhab Hanafī menuturkan: 

ٖٙللْمَذْىَبَُأنَ وَُلَََيََُوْزَُللت دَلوِيَباِلْمُحَر مَِ
 

Maksudnya: 

 

Pendapat mazhab Hanafī, tidak boleh berobat dengan benda haram. 

 

Sedangkan al-Ḥaṭṭāb dari mazhab Mālikī menyebutkan: 

 

ت  فَاقَُعَلَىَتََْريِْْوَِأمَ اَأَكْلُوَُوَللت دَلوِيَ مْرَِ بِوَِفَِباَطِنَِللَْسَدَِفاَلَِْ وَأمَ اَللت دَلوِيَباِلَْ
َقَ وْلَيْنِ،َ َفِيْوِ َوَغَيْهِِ َللت  وْضِيْحِ َفِ َللْمُصَن فُ َفَحَكَى َللَْسَدِ َظاَىِرِ َفِ وَللن جْسِ

7ٖللْمَشْهُوْرَُمِن ْهُمَاَأنَ وَُلَََيََُوْزَُ
 

Maksudnya: 

 

Adapun memakannya (benda najis), dan berobat dengannya pada tubuh 

bagian dalam, disepakati keharamannya. Sedangkan berobat dengan 

khamar dan benda najis pada tubuh bagian luar, muṣannif menceritakan 

dalam kitab al-Tauḍīḥ dan kitab lainnya, dalam masalah ini ada dua 

pendapat. Pendapat yang masyhur, hal itu tidak boleh. 

 

Senada dengan kedua ulama di atas, Ibnu Qudāmah dari mazhab Hanbalī 

menyebutkan: 

 8ٖوَلَََبِشَيْءٍَفِيْوَِمَُُر مٌََ وْزَُللت دَلوِيَبِحَُر مٍَوَلَََيَََُ
Maksudnya: 

 

Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, atau sesuatu yang 

diharamkan di dalamnya 

                                                 
36

Ibnu „Ābidīn, Rad al-Muḥtār ‘alā al-Mukhtār, Jilid 5 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 

1412H/1992M), h. 226. 

37
Syamsuddīn Abū „Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin „Abdirraḥmān al-Ḥaṭṭāb, 

Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl, Jilid 1 (Cet. III; t.t.: Dār al-Fikr, 1412H/1992M), h. 

394. 

38
Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn „Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin 

Qudāmah, al-Mugnī, Jilid 9 (Al-Qāhirah: Maktabah al-Qāhirah, 1388H/1968M), h. 423. 
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Kedua, ulama mazhab Syāfi‟ī dan sebagian ulama mazhab Hanafī 

menyatakan, berobat dengan benda najis hukumnya boleh, jika tidak ada benda 

suci yang dapat menggantikannya. 

Imam Al-Nawawī dari mazhab Syāfi‟ī menyebutkan: 

 

َيَ قُوْمَُمَقَامَهَا،َفإَِنَْوَجَدَهَُحُر مَتَِ اََيََُوْزَُللت دَلوِيَباِلن جَاسَةَِإِذَلَلََْيََِدَْطاَىِرلً وَإِنَّ 
َفِيَْ َشِفَاءكَُمْ َلََْيََْعَلْ َللل وَ َحَدِيْثُ:َ"إِن  َيَُْمَلُ َوَعَلَيْوِ لَفٍ، َِ َ مَاَللن جَاسَاتَُبِلَ

َقاَلََ َغَي ْرَهُ. َلََْيََِدْ َإِذَل َوَليَْسََحَرلَمًا َغَيْهِِ، َوُجُوْدِ َعِنْدَ َحَرلَمٌ َفَ هُوَ َعَلَيْكُمْ،" حُر مَ
رََ :أَصْحَابُ نَا َغَي ْ َيَ قُوْمُ َلََ ،َيَ عْرِفَُأنَ وُ َباِلط ب  َللْمُتَدَلوِيَعَارفِاً كََانَ َإِذَل َيََُوْزُ اَ وَإِنَّ 

بَ رََبِذَلِكََطبَِيْبٌَمُسْلِمٌَىَذَلَمَقَامَوُ،َأََ َْ 9ٖعَدْلٌََوَْأَ
 

Maksdunya: 

 

Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan 

apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. 

Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram 

hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perbedaan 

pendapat tentang hal ini. Inilah maksud dari hadis“ Sesungguhnya Allah 

tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas 

kalian.” Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat 

alternatif yang tidak mengandung najis, dan tidak haram apabila belum 

menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut 

Mazhab Syāfi‟ī) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis 

apabila orang yang berobat mengetahui ilmu perobatan. Ia mengetahui 

bahwa belum ada obat suci yang dapat menggantikannya, atau berobat – 

dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim yang adil. 

 

Sedangkan Imam „Izzuddīn „Abd al-„Azīz bin „Abd al-Salām dalam kitab 

Qawā’id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām menuturkan: 

                                                 
39

Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarḥ al-Muhażżab, 

Jilid 9 (t.t..: Dār al-Fikr, t.th.), h. 50-51. 
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َ َمَقَامَهَا، َطاَىِرلً َيََِدْ َلَْ َإِذَل َباِلن جَاسَاتِ َللت دَلوِي َللْعَافِيَةَِجَازَ َمَصْلَحَةَ َلَِْن 
 ٓٗ للن جَاسَةkَِلجْتِنَاب مَةَِأَكْمَلَُمِنَْمَصْلَحَةَِوَللس لََ

Maksudnya: 

 

Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda 

suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan 

keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis. 

 

Senada dengan kedua ulama di atas, Ibnu „Ābidīn dari mazhab Ḥanafī 

menuturkan: 

َلَِ َفِيْوَِيََُوْزُ َأنَ  َطبَِيْبٌَمُسْلِمٌ بَ رَهُ َْ َأَ َللِت دَلوِيَإِذَل َوَللْمَيْتَةِ مِ َوَللد  لْعَلِيْلَِشُرْبَُللْبَ وْلِ
ٔٗشِفَاءَهَُولَََْيََِدَْمِنََللْمُبَاحَِمَاَيَ قُوْمَُمَقَامَوَُ

 

Maksudnya: 

 

Orang sakit diperbolehkan meminum air kencing, darah, dan bangkai 

untuk berobat jika ia diberitahu oleh seorang dokter muslim bahwa pada 

benda-benda itu terdapat kesembuhannya, dan ia tidak menemukan benda 

mubah yang menggantikannya. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab empat 

bersepakat akan keharaman berobat dengan benda najis dalam keadaan normal. 

Namun, mereka berbeda pendapat tentang hukum berobat dengan benda najis 

dalam keadaan al-Ḍarūrah. Ulama mazhab Mālikī, ulama mazhab Hanbalī, dan 

mayoritas ulama mazhab Ḥanafī mengharamkannya, sedangkan ulama mazhab 

Syāfi‟ī, dan sebagian ulama mazhab Hanafī membolehkannya. 

                                                 
40

Abū Muḥammad „Izzuddīn „Abd al-„Azīz bin „Abd al-Salām, Qawā’id al-Aḥkām Fī 

Maṣāliḥ al-Anām, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1414H/1991M), h. ٔٗٙ. 

41
Ibnu „Ābidīn, Rad al-Muḥtār ‘alā al-Mukhtār, Jilid 5, h. 357. 
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Seperti dijelaskan oleh Imam al-Nawawī di atas, yang berhak menentukan 

adalah dokter ahli. Bahkan keterangan dalam kitab Tuḥfah al-Muḥtāj Fī Syarḥal-

Minhāj menegaskan kebolehan untuk berpedoman kepada dokter non muslim.
42

 

Keterangan lebih lanjut ada dalam kitab al-Fiqh ’alā al-Mażahib al-

Arba’ah, yang memperbolehkan berpedoman kepada rekomendasi dokter non 

muslim bila tidak ada dokter muslim yang ahli di bidang pengobatan.
43

 

Dengan demikian, boleh menggunakan obat yang statusnya najis atau 

haram selama tidak ditemukan obat yang halal dengan syarat harus ada 

rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa obat tersebut memang satu-

satunya alternatif. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

Aḥmad bin „Alī bin Ḥajar al-Haitamī, Tuḥfah al-Muḥtāj Fī Syarḥal-Minhāj, Jilid 3 

(Bairūt: Dār Iḥyā‟ al-Turāṡ al-„Arabī, 1357H/1983M), h. 182. 

43
„Abdurraḥmān bin Muḥammad „Iwaḍ al-Jazīrī, al-Fiqh ’alā al-Mażahib al-Arba’ah, 

Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1424H/2003M), h. 153. 
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BAB IV 

STUDI FATWA MUI TENTANG AL-ḌARŪRAH DALAM PENGGUNAAN 

VAKSIN ASTRAZENECA 

A. Keputusan Fatwa MUI Berdasarkan Konsep al-Ḍarūrah 

MUI telah resmi menetapkan fatwa dibolehkan menggunakan vaksin 

AstraZeneca untuk vaksinasi Covid-19, fatwa tersebut diserahkan kepada 

pemerintah untuk dijadikan panduan sebagaimana terlampir sebagai berikut:  

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin 

Covid-19 Produk AstraZeneca, 

Pertama: Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: Vaksin Covid-19 Produk 

AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK 

Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. 

Kedua: Ketentuan Hukum 

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam 

tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. 

2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan 

(mubah) karena: 

a. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (al-ḥājah al-syar’iyyah) yang 

menduduki kondisi al-Ḍarūrah al-Syar'iyyah. 

b. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya 

(resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19; 
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c. Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk 

pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan 

kelompok (herd immunity); 

d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan 

e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 

mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. 

3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca sebagaimana    

dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 

2 huruf a, b, c, d dan/atau e hilang. 

4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin Covid-19 yang 

halal dan suci. 

5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang 

dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan 

terbebas dari wabah Covid-19. 

Ketiga: Rekomendasi 

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal 

semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam. 

2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang 

tersertifikasi halal. 

3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan 

agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan 

komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. 
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4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang 

digunakan. 

5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang 

berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan 

dampak yang membahayakan (al-ḍarar). 

6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada 

Allah.
1
 

B. Analisis Fatwa MUI tentang al-Ḍarūrah  Penggunaan Vaksin AstraZeneca 

Kebolehan pemberian vaksin covid-19 produk AstraZeneca di Indonesia 

menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menanggapi masalah ini, 

MUI memberikan keputusan bahwa vaksin covid-19 produk AstraZeneca yang 

digunakan di Indonesia hukumnya haram, karena dalam proses produksinya 

memanfaatkan bahan yang berasal dari babi, akan tetapi dibolehkan karena 

kondisi keterpaksaan (al-Ḍarūrah). Keputusan ini tertuang dalam fatwa MUI 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk 

AstraZeneca. 

Pada proses kajian vaksin AstraZeneca ini, LPPOM MUI menugaskan dua 

orang Lead Auditor Bidang Obat dan Vaksin dengan bidang keahlian Bioprocess 

Engineering dan Industrial Microbiology untuk melakukan  audit di BPOM dalam 

rangka mengkaji bahan dan proses pembuatan vaksin AstraZeneca. Proses ini 

dilakukan melalui dokumen dossier vaksin AstraZeneca yang dikirimkan oleh 

                                                 
1
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan 

Vaksin Covid-19 Produk ASTRAZENECA https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-

hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-AstraZeneca/ , diakses tanggal 27 April 2021. 

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
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WHO ke  BPOM. Data ini dikirim WHO karena pengadaan vaksin ini melalui 

jalur multilateral. 

Hasil dari proses kajian vaksin AstraZeneca tersebut, LPPOM MUI 

menemukan hasil sebagai berikut: 

1. Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan 

inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan 

media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan  inokulum bibit 

vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media 

steril, proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin, formulasi 

vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian 

ke dalam ampul. 

2. Terdapat penggunaan bahan asal babi : 

a.  Pada tahap penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi 

berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan 

untuk memisahkan sel inang dari microcarrier-nya.  

b...Pada penyiapan bibit vaksin rekombinan (Research Virus Seed) hingga 

siap digunakan untuk produksi (tahap master seed dan working 

seed)   terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu 

komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E.coli 

dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 

nCov-19.
2
 

                                                 

2
Halal MUI, Penjelasan LPPOM MUI terkait Penggunaan Tripsin Babi dalam Vaksin 

AstraZeneca, https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait 

penggunaan-tripsin-babi-dalam-vaksin-AstraZeneca (22 Maret 2021). 

https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait%20penggunaan-tripsin-babi-dalam-vaksin-astrazeneca%20(22
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait%20penggunaan-tripsin-babi-dalam-vaksin-astrazeneca%20(22
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Dari laporan di atas, maka sudah dapat dipastikan vaksin covid-19 produk 

AstraZeneca mengandung unsur babi. Dalam Islam babi termasuk hewan yang 

dihukumi haram, maka diharamkan mengkonsumsi makanan atau obat-obatan 

yang mengandung atau berasal dari babi, sebagaimana yang tertulis dalam al-

Qur‟an: 

  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ َ...َََ 
Terjemahnya: 
 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah”
3
 

 

Menurut Dāud al-Ẓāhirī seperti yang dijelaskan dalam Tafsīr al- 

Māwardī, bahwa yang diharamkan hanya dagingnya, sebab secara literal al- 

Qur‟an menggunakan kata “laḥm al-khinzīr” (daging babi). Ini artinya, al-Qur‟an  

mengisyaratkan selain daging babi tidak dihukumi haram. Namun pendapatnya  

berbeda dengan mayoritas ulama yang menegaskan bahwa hewan babi baik  

berupa dagingnya ataupun selainnya yang masih termasuk bagian darinya  

hukumnya najis. Sebab munurut jumhur ulama, disebut dagingnya saja bukan  

berati selain dagingnya menjadi halal.
4
 Oleh karena itu haram hukumnya  

menggunakan atau mengkonsumsi babi dalam bentuk apapun baik berupa 

dagingnya ataupun zat (bagian) dari babi. 

Dalam hadis Nabi saw. dari sahabat Abū al-Dardā‟, juga dijelaskan 

larangan berobat menggunakan barang haram 

                                                 
3
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107. 

4
Abū al-Ḥasan „Alī bin Muḥammad bin Muḥammad al-Māwardī, Tafsīr al-Māwardī, Jilid 

1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, t.th.), h. 222. 
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َ دَُبْنَُعُبَادَةََللْوَلسِطِيُّ ثَ نَاَمَُُم  بَ رَناََإِسِْعَِيلَُبْنَُعَي اشٍَحَد  َْ ثَ نَاَيزَيِدَُبْنَُىَارُونََأَ حَد 
رْدَلءَِ َأَبَِللد  َعَنْ رْدَلءِ َللد  َأمُ  َعَنْ َللَْْنْصَاريِ  َأَبَِعِمْرَلنَ َعَنْ َمُسْلِمٍ َبْنِ َثَ عْلَبَةَ عَنْ

َوَسَل مََ َعَلَيْوِ َصَل ىَللل وُ َللل وِ َرَسُولُ َقاَلَ َللَقاَلَ َوَجَعَلََإِن  وَلءَ، َوَللد  لءَ َللد  َأنَْ زَلَ ل وَ
 ٘لِكُل َدَلءٍَدَوَلءًَفَ تَدَلوَوْلَوَلَََتَدَلوَوْلَبَِرلَمٍَ)رولهَأبوَدلود(

Artinya: 

Muhammad bin „Ubādah al-Wāsiṭī meriwayatkan kepada kami, Yazīd bin 

Hārūn meriwayatkan kepada kami, Ismaīl bin „Ayyāsy dari Ṡa‟labah bin 

Muslim dari Abū „Imrān al-Anṣārī dari Ummu al-Dardā‟ dari Abū al-

Dardā‟ ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:  “Allah telah menurunkan 

penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit , maka 

berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram” (HR. Abū 

Dāud) 

 

Syariat Islam penuh dengan asas keadilan, rahmat, hikmah dan  

kemaslahatan manusia dalam segala aspek. Inilah yang menjadi pijakan dan bahan  

pertimbangan MUI dalam memberikan fatwa khususnya berkenaan dengan  

hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca. Hasil istinbāṭ MUI 

menetapkan kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, di 

mana kandungan dalam vaksin tersebut mengandung barang haram yaitu berasal 

dari babi, sebab dalam kondisi al-Ḍarūrah. 

Untuk menganalisis Fatwa MUI tersebut menggunakan konsep al-

Ḍarūrah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apakah kebutuhan untuk 

vaksinasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak 

diinginkan dapat dianggap sebagai kebutuhan al-Ḍarūrah atau tidak?. Sehingga 

jika dikategorikan al-Ḍarūrah, maka hukumnya diperbolehkan menggunakan 

vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, yang sebagian bahannya berasal dari babi. 

                                                 
5
Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy‟ab bin Isḥāq, Sunan Abī Dāud, Jilid 4 (Bairūt: al-

Maktabah al-„Aṣriyyah, t.th.), h. 7.  
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Dari konsep al-Ḍarūrah, fatwa MUI penggunaan vaksin Covid-19 produk 

AstraZeneca dengan alasan kebutuhan mendesak (al-ḥājah al-syar’iyyah) yang 

menempati posisi al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah, dapat dikategorikan al-Ḍarūrah 

untuk pengobatan, vaksin Covid-19 produk AstraZeneca itu juga sesuai dengan 

ḍawābiṭ al-Ḍarūrah yaitu:     

Pertama, Al-Ḍarūrah benar-benar terjadi seketika, tidak menunggu adanya al-

Ḍarūrah secara disengaja. 

  Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 

8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan 2021 

yang menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia 

membutuhkan intervensi yang adekuat (adequate), sejak Maret 2020 sampai hari 

ini tercatat 37.547 orang meningal (pada bulan Februari-Maret 2021 rerata kasus 

kematian adalah 210 orang meninggal per hari). Untuk itu vaksinasi menjadi 

pilihan untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-

19.
6 Dengan adanya kekhawatiran terjangkitnya penyakit Covid-19 yang 

berbahaya, iu sendiri sudah termasuk kategori al-Ḍarūrah. Al-Ḍarūrah menurut 

Wahbah al-Zuḥalī tidak disyaratkan bahwa seseorang harus yakin bahwa akan 

mengalami kematian atau kebinasaan, melainkan cukup dengan adanya dugaan 

kuat akan terjadinya kemudaratan atau sesuatu yang tidak baik terhadap jiwanya 

atau hartanya. 

 

 

                                                 
6
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan 

Vaksin Covid-19 Produk ASTRAZENECA https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-

hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-AstraZeneca/ , diakses tanggal 27 April 2021. 

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
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Kedua, tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan. 

Laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang disampaikan 

kepada Komisi Fatwa MUI yang antara lain menyatakan bahwa penyiapan bibit 

vaksin rekombinan (Research Virus Seed) hingga siap digunakan untuk produksi 

(tahap master seed dan working seed). Organisme rekombinan disiapkan dengan 

menyelipkan replication-deficient   chimpanzee adenovirus (ChAdOx1) kepada 

Chromosome bakteri E.coli. Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi 

sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan 

E.coli dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 

nCov-19.
7
 

Dari laporan di atas, maka sudah dapat dipastikan Vaksin Covid-19 

produk AstraZeneca mengandung unsur babi. Dalam Islam babi termasuk hewan 

yang dihukumi haram, maka diharamkan mengkonsumsi makanan atau obat-

obatan yang mengandung atau berasal dari babi. Tetapi keharaman ini 

dikecualikan pada kondisi al-Ḍarūrah sebagaimana dalam kaidah-kaidah yang 

diterangkan sebelumnya. Dan dibolehkan menggunakan yang haram meskipun 

yang halal tersedia dalam keadaan al-Ḍarūrah, jika yang halal dan suci tidak 

mencukupi untuk pelaksanaan vaksin Covid-19 guna mewujudkan kekebalan 

kelompok (herd immunity). 

Ketiga, berdasarkan keterangan ahli yang dapat dipercaya bahwa tidak ada obat 

selain yang diharamkan. 

                                                 

7
Halal MUI, Penjelasan LPPOM MUI terkait Penggunaan Tripsin Babi dalam Vaksin 

AstraZeneca, https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait 

penggunaan-tripsin-babi-dalam-vaksin-AstraZeneca (22 Maret 2021). 

https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait%20penggunaan-tripsin-babi-dalam-vaksin-astrazeneca%20(22
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait%20penggunaan-tripsin-babi-dalam-vaksin-astrazeneca%20(22
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Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 

8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan 2021 

yang menyatakan bahwa: 

a. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan intervensi yang 

adekuat (adequate), sejak Maret 2020 sampai hari ini tercatat 37.547 orang 

meningal (pada bulan Februari-Maret 2021 rerata kasus kematian adalah 210 

orang meninggal per hari). Untuk itu vaksinasi menjadi pilihan untuk 

mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi Covid-19. 

b. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh lama daya tahan tubuh yang 

dihasilkan, efikasi vaksin, kecepatan vaksin diberikan kepada sasaran, 

terjadinya mutasi virus, dan seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Sementara 

akses mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di tingkat 

global. 

c. Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk mencapai target herd 

immunity di tahun 2021, pemerintah berupaya mengamankan akses terhadap 

426,8 juta dosis vaksin Covid-19. Dan salah satunya adalah komitmen kerja 

sama antara PT. Bio Farma dan Sinovac, namun vaksin yang diproduksi 

sampai akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta dosis (28,7 % dari rencana 

kebutuhan vaksin yang dibutuhkan). 

d.  Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 lainnya adalah 

dengan mendatangkan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca pada tahun 2021 

sejumlah 113 juta dosis (33% dari rencana penyedian tahun 2021) dan pada 

tahun 2022 sejumlah 160,8 juta dosis (37% dari kebutuhan nasional). 
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e. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerja sama dengan 

pemerintah seperti Pzifer, Novavac, Sinopharm,dan Moderna, masih belum 

memberikan kepastian suply dan Saat ini vaksin tersebut sedang dalam 

evaluasi aspek efikasi,mutu, dan keamanan di BPOM. 

Penjelasan Direktur Utama PT. Biofarma dalam rapat Komisi Fatwa MUI 

tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis PT. Bio farma (Persero) 

sebagai partner Sinovac Life Science (sebagai produseen Vaksin Covid-19 yang 

sudah tersertifikasi halal) yang menyatakan bahwa: 

a.  Kapasitas produksi Bulk Covid-19 di Sinovac sejumlah 600 juta dosis secara 

keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi Sinovac baru dapat tersebut, 

sampai dengan saat ini menyanggupi suplai RTF Bulk ke Bio Farma sejumlah 

140 juta dosis secara bertahap, sementara kebutuhan vaksin nasional untuk 

mewujudkan herd immunity sebanyak 426 juta dosis. 

b.  Dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses produksi di Bio 

Farma, dengan dikurangi untuk proses pengujian QC dan hal lainnya, maka 

diperkirakan netto dapat tersedia sejumlah 122,5 juta dosis. Jumlah 122,5 juta 

dosis ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk 

melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara merata bagi masyarakat Indonesia. 

Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dalam 

rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan 

bahwa BPOM telah melakukan proses evaluasi keamanan AstraZeneca dan 

menyatakan Vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca telah memenuhi standar 

keamanan, karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan dan pada 
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masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pada 22 Februari 2021 

dan BPOM memberikan jaminan keamanan (safety), mutu (quality), serta 

kemanjuran (efficacy) vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah 

satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi tayib. 

Hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on Immunization 

(1TAGI) terkait situasi vaksinasi Covid-19 saat ini, di antaranya: 

a. Di tingkat global, terjadi persaingan ketat dalam memperoleh dosis vaksin 

Covid-19. Kebutuhan global pada tahun 2021 sebesar 5,4 miliar dosis, 

sementara kapasitas produksi global hanya mencapai 1,8 miliar dosis (sampai 

dengan Juni 2021). Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif 

negara/kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga suply vaksin ke 

negara-negara di tingkat global menjadi berkurang. 

b. Vaksinasi Covid-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat sebagai berikut: 

1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan 

mengurangi transmisi terhadap penularan penyakit Covid-19. 

2) Jangka panjang: a) untuk mengendalikan pandemi dengan SARS-CoV-2 

ditinjau dari sisi epidemiologi; b) menemukan skala memantau perkembangan 

infeksi virus prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan vaksin 

Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek yang diimunisasi untuk 

menghasilkan herd immunity yang dapat mengontrol pandemi; c) pemberian 

imunisasi Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia. 
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c.  Infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk herd immunity, maka 

menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman atau berpotensi menjadi ancaman 

terhadap laju penularan wabah Covid-19.
8
 

Penjelasan-penjelasan di atas yang bersumber dari Kementrian Kesehatan,  

BPOM RI, PT. Biofarma, dan ITAGI sudah bisa dinilai memenuhi syarat 

kreadibilitas dan kompetensi dalam memberikan penjelasan terkait urgensi  

serta signifikansi vaksinasi Covid-19 di Indonesia demi mewujudkan kesehatan 

warga Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan pengunaan 

vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca untuk imunisasi ini sudah memenuhi  

kriteria al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah, juga mempertimbangkan bahaya yang akan 

timbul jika tidak dilakukan vaksinasi, mengingat belum mencukupi vaksin yang 

suci dan halal. Serta belum ditemukan alternative cara lain yang efektif untuk 

melakukan pencegahan penyakit Covid-19. 

Pada penjelasan di atas telah dijelaskan terkait beberapa hal yang 

membuatkan suatu keadaan menempati posisi al-Ḍarūrah. Namun pertanyaannya 

apakah aspek-aspek kebolehan penggunaan vaksin AstraZeneca dikarenakan 

kondisi al-Ḍarūrah sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli 

fikih? 

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun pemerintah pada Minggu 

(26/5/2021), terdapat 5.034 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. 

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 

1.791.221 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 

                                                 
8
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan 

Vaksin Covid-19 Produk ASTRAZENECA https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-

hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-AstraZeneca/ , diakses tanggal 27 April 2021. 

https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/
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2020.
9
 Data juga menyebutkan bahwa rata-rata korban meninggal adalah 210 

orang perhari. Berdasarkan data tersebut maka tepat jika dikatakan bahwa kondisi 

pandemi Covid-19 ini merupakan kondisi al-Ḍarūrah. Jika kita menilik ulang 

pada pembahasan sebelumnya, yaitu pendapat al-Zuḥailī terkait macam-macam 

kondisi al-Ḍarūrah, maka kondisi ini memenuhi beberapa kriteria al-Ḍarūrah, 

yaitu: 

1) Darurat makanan dan kesehatan. Penggunaan vaksin haram AstraZeneca 

yang mengandung unsur babi ini dapat dikatergorikan ke dalam penggunaan 

secara al-Ḍarūrah karena memiliki tujuan untuk penyembuhan dan 

pencegahan tersebar luasnya bencana pandemi. 

2) Al-’Usr wa ‘umūm al-Balwā (sulitnya menghindari bencana yang merata). 

Meratanya bencana Covid-19 ini sulit untuk dihindari jika tidak diatasi 

dengan vaksinasi. Kekhawatiran semakin tersebarnya vaksin ini menjadikan 

Vaksin AstraZeneca dibolehkan dalam penggunaannya. 

3) Al-Maraḍ (penyakit), di mana jelas bahwa virus covid-19 ini mampu 

menyebabkan penyakit yang levelnya mematikan, sehingga 

pengkonsumsian/penggunaan vaksin ini diperbolehkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka keputusan DSN-MUI 

membolehkankan pengggunaan vaksin AstraZeneca ini sudah tepat secara syariat. 

                                                 
9
https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/17002921/update-26-mei-tambah-5034-

total-kasus-covid-19-di-indonesia-1791221 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Al-Ḍarūrah mempunyai banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para 

pakar hukum Islam, tetapi definisi-definisi tersebut hampir sama maknanya. 

Di antaranya bahwa al-Ḍarūrah adalah ketakutan seseorang pada bahaya 

yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak 

makan. Ada juga yang mengatakan  bahwa al-Ḍarūrah ialah sampainya 

seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu 

yang dilarang maka ia akan binasa atau mendekati kebinasaan. Definisi 

yang dikemukakan Wahbah al-Zuḥailī mencakup semua jenis kemudaratan, 

yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan makanan dan pengobatan, 

melakukan suatu perbuatan di bawah tekanan atau paksaan, 

mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya.  

  Vaksin AstraZeneca adalah vaksin hasil pengembangan perusahaan 

AstraZeneca dengan University of Oxford, Inggris. Vaksin ini mengandung 

virus yang telah dilemahkan untuk mengajari tubuh menghasilkan protein 

yang akan memicu respons sistem imun. Dari situ, tubuh dapat membuat 

antibodi untuk melawan infeksi virus Covid-19 yang masuk ke tubuh di 

kemudian hari. Agar efektif, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin. 

2. Bahwa al-Ḍarūrah yang dimaksud dalam penggunaan vaksin AstraZeneca 

adalah ada kondisi kebutuhan yang mendesak (al-ḥājah al-syar’iyyah) yang 

menempati kondisi al-Ḍarūrah, di mana ada keterangan dari para ahli yang 



ٔٓ7 

 

 

berkompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak 

segera dilakukan vaksinasi Covid-19, sementara ketersediaan Covid-19 

tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Ini sejalan dengan 

kaidah fikih “al-Ḥājah al-‘āmmah wa al-khāssah tanzīlu manzilah  al-

Ḍarūrah”, maksudnya kebutuhan umum dan khusus menempati posisi al-

Ḍarūrah, dan terkait tripsin babi dalam kandungan vaksin AstraZeneca  para 

ulama telah menjelaskan bahwa dalam pengobatan boleh menggunakan 

bahan najis/haram selama tidak ada bahan suci dan halal yang dapat 

menggantikannya, sesuai dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa 

dalam keadaan al-Ḍarūrah boleh menggunakan yang haram, kemudian 

kaidah selanjutnya mengatakan penggunaan yang haram dalam kondisi al-

Ḍarūrah sesuai dengan kadarnya. 

3. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca 

dengan alasan kebutuhan mendesak yang menempati posisi al-Ḍarūrah, 

dapat dikategorikan al-Ḍarūrah untuk pengobatan, vaksin Covid-19 produk 

AstraZeneca itu juga sesuai dengan ḍawābiṭ al-Ḍarūrah yaitu: Pertama, Al-

Ḍarūrah benar-benar terjadi seketika, tidak menunggu adanya al-Ḍarūrah 

secara disengaja. Kedua, tidak ada solusi lain kecuali melanggar larangan. 

Ketiga, berdasarkan keterangan ahli yang dapat dipercaya bahwa tidak ada 

obat selain yang diharamkan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dapat diimplikasikan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya fatwa MUI nomor 14 tahun 2021 tentang hukum 

penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, secara langsung 

memberikan pengaruh serta menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat 

dalam memberikan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca. 

2. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI betujuan demi 

kemaslahatan umat manusia khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. 

Namun perlu adanya kejelasan hukum mengenai penggunaan vaksin 

Covid-19 produk AstraZeneca, sehingga masyarakat tidak ragu dan 

mempersoalkan kehalalan vaksin tersebut, serta perlunya upaya 

pemerintah untuk menemukan vaksin yang halal, sehingga tidak ada pro 

kontra yang terjadi di masyarakat. Selain hal tersebut antara Kementerian 

Kesehatan dan MUI harus bersinergi dalam mensosialisasikan program 

Imunisasi vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, secara masif untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat yakin 

dan percaya, dan peningkatan di semua lini dengan memanfaatkan peran 

tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

3. Bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti 

berikutnya yang berhubungan dengan fatwa MUI tentang penggunaan 

vaksin Covid-19 produk AstraZeneca. semoga peneliti berikutnya dapat 

mengembangkan pada bidang-bidang yang lain. 
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