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BAB 1 

VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF 

FIKIH KONTEMPORER 

 

 

A. Pengertian Vaksin 

erkembangan zaman yang semakin maju berbarengan 

dengan masalah-masalah baru. Tak terkecuali dalam dunia 

Kesehatan yang justru muncul beberapa alternatif dalam 

pengobatan suatu penyakit. Ada yang sifatnya pengobatan dan 

juga ada yang bersifat penobatan preventif. Seperti halnya dalam 

vaksinasi atau pemberian antigen dalam tubuh manusia. 

Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang 

dilemahkan atau toksin mikroorganisme yang telah berubah 

menjadi toksoid yang bercampur dengan unsur lainnya dan bila 

diberikan kepada seseorang maka akan memberikan kekebalan 

pada tubuh terhadap penyakit tertentu.1 Vaksin merupakan 

terobosan mutakhir yang banyak menyelamatkan nyawa manusia. 

 
1Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi,” 2016, 4. 

P 
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Penggunaan vaksin masih terus menuai carut-marut 

diakibatkan adanya penggunaan bahan yang bersumber dari zat 

yang haram atau adanya penggunaan bahan yang haram. 

Sehingga ulama yang erkecimpun dalam Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) menetapkan beberapa hukum vaksin, mulai imunisasi, 

vaksin saat pelaksanaan haji sampai pada vaksin untuk virus 

corona yang mulai muncul di akhir tahun 2019. Sehingga para 

Ulama yang berijtihad tentang hukum vaksinasi.2 

Penetapan suatu hukum yang dilakukan oleh majelis MUI 

dengan sungguh-sungguh untuk menggali kemaslahatan yang 

diakibatkan oleh vaksinasi. Pemberiaan vaksin dengan 

mengutamakan pencegahan (zaddu zariah) menjadikan vaksin 

sebagai bentengan imun untuk terinveksi virus. Meskipun 

beberapa memberikan kelonggaran yang berupa pengecualian 

sesuai dengan keadaan tertentu.3 

Sebab manusia disaat menerapkan syariat Islam berada 

dalam suatu kondisi yang diluar kemampuannya untuk 

menghindari atau menolak, dalam keadaan seperti ini, didalam 

hukum Islam disebut darurat. Maka Islam memberikan solusi 

sesuai dengan keadaan dan kodisi perubahan zaman yang sesuai 

dengan pandangan fikih Saat ini, pengecualiaan ini menjadi hal-

hal yang asalnya diharamkan menjadi boleh atau halal.4 

Sedangkan, vaksinasi atau imunisasi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti pengimunan atau pengebalan terhadap 

penyakit.5 Jadi, imunisasi merupakan suatu upaya atau tahapan 

 
2Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan 

Pengembangan Hukum Islam, terj. Wajidi Syadi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), hlm 47. 

3Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm 114. 

4Husnul Khatiamah, Darurat dan Realisasinya, Jurnal Lisan 

al-Hal,6, (2 Desember 2014), 231, 

5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa. 
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untuk meningkatkan kekebalan pada tubuh terhadap penyakit 

tertentu dengan menyuntikkan vaksin.6 

Kemudian, Corona Virus Disease-19 atau yang biasa disebut 

Covid-19 merupakan virus yang dapat menular kepada orang-

orang sekitar dan akan menimbulkan gejala-gejala tertentu serta 

membutuhkan penanganan khusus untuk menghilangkannya.7 

 

B. Jenis-Jenis Vaksin 

Secara umum, beberapa jenis vaksin adalah sebagai berikut:  

1. Vaksin Mati 

Vaksin mati atau vaksin tidak aktif adalah jenis vaksin yang 

mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan 

suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus 

atau bakteri tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan 

menyebabkan penyakit di dalam tubuh. 

Oleh karena itu, jika disuntikkan maka mendapatkan 

kekebalan terhadap penyakit ketika mendapatkan vaksin jenis ini 

tanpa ada risiko untuk terinfeksi kuman atau virus yang 

terkandung di dalam vaksin tersebut. 

Namun, vaksin mati cenderung menghasilkan respon 

kekebalan tubuh yang lebih lemah, jika dibandingkan vaksin 

hidup. Hal ini membuat pemberian vaksin mati butuh diberikan 

secara berulang atau booster. Contoh vaksin mati adalah vaksin 

polio, vaksin DPT, dan vaksin flu. 

2. Vaksin Hidup 

Virus atau bakteri yang terkandung di dalam vaksin hidup tidak 

dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak 

 
6Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi.” 

7 Annanyo, Makalah Imunilogi” Imunisasi dan Vaksinasi”, 

(http://annanyo22.blogspot.com/2018/08/makalah-imunologi-

imunisasi-dan.html, 2018), diakses tanggal 03 Februari 2021, 

pukul 17.22. 

http://annanyo22.blogspot.com/2018/08/makalah-imunologi-imunisasi-dan.html
http://annanyo22.blogspot.com/2018/08/makalah-imunologi-imunisasi-dan.html
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akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak, 

sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. 

Vaksin hidup ini dapat memberikan kekebalan yang lebih kuat 

dan perlindungan seumur hidup meski hanya diberikan satu atau 

dua kali. Meski demikian, vaksin ini tidak dapat diberikan pada 

orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita 

HIV/AIDS atau orang yang menjalani kemoterapi. 

Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam 

lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu 

yang tidak sesuai akan memengaruhi kualitas vaksin, sehingga 

imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh vaksin hidup adalah 

vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin cacar air, dan vaksin rotavirus. 

3. Vaksin Toksoid 

Ada beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa 

menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi 

untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. 

Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara 

khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu 

merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun 

yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid 

adalah tetanus toxoid dan vaksin difteri. 

4. Vaksin Biosintetik 

Vaksin biosintetik mengandung antigen yang diproduksi secara 

khusus, sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin 

biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat 

terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh 

penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit kronis. 

Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin Hib. 

 

C. Tujuan Vaksin 

Adanya program imunisasi bertujuan untuk memberikan 

kekebalan pada tubuh bayi agar dapat mencegah penyakit 

tertentu. Secara umum tujuan imunisasi sebagai berikut: 
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1. Dengan imunisasi tubuh tidak rentan terserang penyakit. 

2. Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit. 

3. Imunisasi menurunkan angka mordibitas dan mortalitas pada 

balita.  

Adapun manfaat imunisasi antara lain: 

1. Untuk anak mencegah penderitaan yang disebabkan oleh 

penyakit, dan kemungkinan cacat atau kematian. 

2. Untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi 

pengobatan bila anak sakit. Mendorong pembentukan 

keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan 

menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. 

3. Untuk negara memperbaiki tingkat kesehatan menciptakan 

bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan 

pembangunan negara. 

 

D. Dasar Hukum Vaksinasi 

Pada dasanya hukum imunisasi adalah mubah (boleh) dan tidak 

terlarang, karena imunisasi termasuk upaya pencegahan terhadap 

tubuh dari penyakit-penyakit tertentu. Rasulullah shalallahu ‘alaihi 

wassallam telah bersabda: 

ْ هُْْْعَن  دًاْرَضِيَْالُلهْعَن  تُْسَع  دٍْسَمِع  تُْعَامِرَْب نَْسَع  :ْسَمِع 
َ
هَاشِمِْب نِْهَاشِمٍْقَال

رَاتٍْْ عَْتَم  ْتَصَبَحَْسَب  :ْمَن 
ُ
ل مَْيَقُو 

َّ
هِْوَسَل ي 

َ
ىْالُلهْعَل

َّ
ْالِلهْصَل

ُ
ل تُْرَسُو  :ْسَمِع 

ُ
ل يَقُو 

ْسِْ
َ
ْوَلا مَْسُمٌّ يَو 

 
هُْذَلِكَْال ْيَضُرَّ م 

َ
وَةًْل رْ عَج   ح 

Artinya:  

Diriwayatkan dari Hasyim bin Hasyim radhiyallahu ‘anhu, ia 

berkata: Aku mendengar ‘Amir bin Sa‘ad, aku mendengar Sa’ad 

radhiyallahu ‘anhu beliau berkata: Aku telah mendengar 

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa 

yang memakan tujuh butir kurma ajwah, maka ia akan terhindar 

sehari itu dari racun dan sihir”. (HR. Bukhari)  



Fikih Kontemporer: Isu-Isu Terkini Terkait Hukum Islam Kontemporer 

6 |  

Dari Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dibolehkan 

mengambil sebab untuk membatasi diri dari penyakit sebelum 

terjadi. Namun, pembatasan diri ini dengan menggunakan sesuatu 

yang halal. 

Seperti dalam kaidah ushul fikih dikatakan: 

ْ
ُ
رَرُْيُزَال  الضَّ

Artinya:  

“Bahaya itu harus dihilangkan.” 

Maksud dari kaidah di atas adalah menghilangkan bahaya 

hukumnya harus (wajib). Dimana imunisasi ini boleh dilakukan 

dalam Islam walaupun mengandung unsur porcine (babi) dalam 

proses pembuatannya. Sesuatu yang haram tetap haram 

hukumnya dan sesuatu yang halal tetap halal hukumnya tetapi 

haram bisa menjadi halal dan halal bisa menjadi haram 

tergantung illatnya atau situasi dan kondisi yang darurat. 

Contohnya adalah jika seseorang menderita atau ingin 

mencegah campak Rubella dan harus disuntikkan vaksin maka 

hukumnya boleh dilakukan karena fungsi dari imunisasi itu sendiri 

adalah untuk memberikan kekebalan pada tubuh untuk penyakit-

penyakit tertentu. Dimana telah dijelaskan bahwasannya Allah 

tidak menurunkan penyakit jika tidak ada obatnya.  

Vaksin yang digunakan harus benar-benar untuk melakukan 

pengebalan tubuh dan digunakan dalam keadaan darurat serta 

tidak melebihi batas, sebagaimana firman Allah subhanahu wa 

ta’ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 173: 

وَا تَةَْ مَي 
 
ال مُْ

ُ
ك ي 

َ
عَل مَْ ِْْْۖإِنَّمَاْحَرَّ رِْاللهَّ لِغَي  بِهِْ ْ

َّ
هِل

ُ
أ وَمَاْ زِيرِْ ن  خِ

 
ال مَْ ح 

َ
وَل مَْ لدَّ

ْرَحِيمْ  ْغَفُور  َ ْاللهَّ هِْْۚإِنَّ ي 
َ
مَْعَل اْإِث 

َ
اْعَادٍْفَل

َ
رَْبَاغٍْوَل ْغَي  طُرَّ  فَمَنِْاض 

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu 

bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 
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disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa 

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. 

Kemudian dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengenai vaksin terkhusus vaksin Measles dan Rubella (MR). 

Vaksin MR yang ditetapkan menjadi imunisasi wajib dan belum 

memiliki status halal karena menggunakan bahan dari babi 

sebagai bahan dasardalam proses pembuatan vaksin. 

Dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, MUI menyatakan 

vaksin MR hukumnya mubah (dibolehkan) karena kondisi 

keterpaksaan dan belum ditemukan vaksin MR yang halal. Fatwa 

ini melengkapi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 yang sebelumnya 

juga sudah menjelaskan hukum imunisasi. 

Di dalam fikih ada keadaan yang disebut darurat (al-

dharurah). Apabila keadaan ini terjadi (menimpa seseorang), maka 

dia diberi izin untuk melakukan perbuatan haram yang dalam 

keadaan normal tidak boleh dilakukan. Keadaan darurat secara 

umum selalu dikaitkan dengan penyelamatan nyawa. Contoh yang 

sering dikemukakan, dalam keadaan lapar yang amat sangat, yang 

diduga akan mengancam nyawa, seseorang atau sekelompok 

orang boleh memakan makanan haram untuk menghindari 

kematian. 

Dalam kondisi darurat maka diperbolehkan untuk 

menggunakan vaksin walaupan mengandung minyak babi 

sebagaiman yang diungkapkan oleh Syaikh As Sa’di rahimahullah 

beliau berkata dalam bait syairnya, 

طِرَارٍْ ْمَعَْاِض  م  ْمُحرَََّ
َ
 وَْلا

Artinya: 

“Tidak ada yang diharamkan di saat darurat.” 

Hal ini sejalan dengan firman Allahsubhanahu wa ta’ala 

dalam QS. Al-An’am ayat 119: 
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هِْ ي 
َ
ْإِل تُم  طُرِر  اْمَاْاض 

ََّ
ْإِل م 

ُ
ك ي 

َ
مَْعَل ْمَاْحَرََّ م 

ُ
ك
َ
ْل
َ
ل ْفَصََّ  وَقَد 

Artinya: 

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu 

apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa 

kamu memakannya.” 
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BAB 2 

 

BEDAH PLASTIK (OPERASI 

KECANTIKAN) 

 

 

A.  Pengertian Operasi Plastik  

ada saat ini istilah operasi plastik bagi kalangan tertentu 

sudah tidak asing dan aneh lagi, terutama bagi kaum-kaum 

yang berada. Operasi plastik berasal dari dua kata yaitu 

“Operasi” yang artinya pembedahan dan “Plastik” yang berasal 

dari empat bahasa yaitu, Plasein (bahasa kuno), Plastiec (Bahasa 

Belanda), Plasticos (Bahasa Latin), Plastic (Bahasa Inggris), yang 

semua memiliki arti yang sama yaitu” berubah bentuk”, di dalam 

ilmu kedokteran dikenal dengan sebutan “Plastics of surgery 

plastc”.8 

 
8. Nurul Maghifiroh dan Heniyatun. “Kajian Yuridis Operasi 

Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam”, ISSN 2407-9189, The 2nd 

University Coloqulum 2015, hlm 212. 

P 
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Pengertian operasi plastik secara umum adalah perubahan 

bentuk dengan cara melakukan pembedahan, sedangkan 

pengertian operasi palstik menurut ilmu kedokteran adalah 

pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan 

memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke 

tempat yang lain sebagai bahan jaringan yang dioperasi. Jaringan 

yang dimaksud di atas adalah kumpulan sel-sel atau bagian kecil 

dari suatu individu yang sama dan mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu, sedangkan pengertian organ adalah kumpulan jaringan 

yang merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu. 

 

B.  Macam-Macam Operasi Plastik 

Secara garis beras, dari segi fungsinya operasi plastik dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut: 

1. Operasi Hajjah 

Operasi Hajjah adalah operasi plastik yang bertujuan untuk 

menghilangkan atau menutupi cacat bagian atau organ tubuh. 

Cacat tubuh yang biasa di operasi semacam penjelasan di atas di 

bagi menjadi dua yaitu, cacat yang tumbuh dan berasal dari dalam 

tubuh, cacat semacam ini terbagi lagi menjadi dua yaitu: 

a. Cacat bawaan dari lahir, seperti jari-jari yang saling 

menempel; 

b. Cacat yang timbul karena sakit; 

c. Cacat yang muncul dari luar dan disebabkan karena 

kejadian yang menimpa seseorang seperti, kecelakaan atau 

luka terbakar, sayatan di wajah dan kulit melepuh karena 

terbakar;9 dan 

d. Cacat atau luka seperti yang dijelaskan di atas memerlukan 

operasi untuk mengembalikan fungsi atau kondisi organ-

orang yang cacat tersebut. Meskipun tidak sampai dalam 

 
9. Imam Mustofa. “Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih 

Kontekstual” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 110-

111. 
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kondisi darurat, tetapi operasi semcam ini sifatnya hajjah 

yang artinya perlu dilakukan dan mempunyai efek tajmiliyah 

memperindah.10 

2. Operasi Tahsiniyah 

Operasi tahsiniyah adalah operasi plastik dengan tujuan untuk 

memperindah bagian tubuh. Berbeda dengan operasi hajjah. 

Operasi tahsiniyah ini bukan untuk menutupi cacat, akan tetapi 

bertujuan untuk memperindah organ tubuh atau anggota tubuh, 

seperti memancungkan hidung, memperindah bibir, kening, pipi, 

melentikkan bulu mata, menyambung rambut dan lain 

sebagainnya. Operasi tahsiniyah terbagi menjadi dua yaitu operasi 

untuk membentuk dan operasi untuk meremajakan organ tubuh. 

Operasi tahsiniyah ini sering dilakukan karena mugkin orang 

tersebut tidak percaya diri terhadap bentuk tubuhnya sehingga 

melakukan operasi untuk menyempurnakan tubuhnya. Meskipun 

biaya operasi tidak sedikit tetapi banyak yang melakukan operasi 

demi mendapatkan bentuk tubuh yang sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan. 

 

C. Ketentuan-Ketentuan Operasi Plastik Kecantikan 

Pada umumnya rasa ketidakpuasaan, rasa rendah diri atau tidak 

percaya diri adalah alasan untuk mendapatkan perbaikan atau 

koreksi pada daerah wajah yang kurang di senangi. Keinginan 

untuk memperbaiki penampilan atau style memanglah suatu 

watak dasar manusia sepanjang masa, pelaksanaan operasi 

plastik perlulah kita kaji menurut hukum Islam karena selain 

menimbulkan efek positif yaitu memperbaiki dan 

menyempurnakan bentuk tubuh yang cacat agar dapat berfungsi 

normal, sehingga dapat meringankan beban mental yang diderita 

oleh orang yang cacat, selain itu terdapat pula efek negatif dalam 

kehidupan sehari-hari seperti ketergantungan anestasi atau obat 

 
10. Imam Mustofa. “Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih 

Kontekstual” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 110-

111. 
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penenang agar pasien yang sedang melakukan operasi tersebut 

tidak merasakan sakit saat operasi sedang dilaksanakan. Namun 

tindakan ini dapat menimbulkan kerusakan otak, syaraf, lumpuh. 

sementara, penyempitan saluran nafas dan saluran jantung. Dan 

rasa sakit pada saat operasi dilaksanakan juga dirasakan pasien 

pada saat melakukan operasi plastik11. Terdapat kententuan-

ketentuan dalam menjalankan operasi plastik menurut hukum 

Islam. 

1. Operasi Plastik untuk Kecantikan 

Mungkin ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak ada 

ruginya bagi Allah jika kita mempercatik diri dengan melakukan 

operasi plastik, bahkan ada sebuah hadist yang menjelaskan 

bahwa Allah itu mencintai hal-hal yang indah. Jadi tidak ada 

salahnya jika ada orang yang melakukan operasi plastik dengan 

tujuan memperindah atau mempercantik diri kita. Namun kembali 

lagi apakah benar hal ini dibolehkan dalam Islam. 

Allah menyukai hal-hal yang indah dalam Islam juga 

memperbolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri 

selama tidak berlebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. 

Kalau kita fikir secara logika apa ruginya Allah apabila ada yang 

melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik 

diberikan Allah kemudian dilakukan lagi upaya lain agar 

pemberian tersebut menjadi super lebih baik, tentunya Allah pasti 

senang, terlebih Allah menyukai hal yang indah-indah.12 

Islam memperbolehkan kita untuk berhias dan mempercantik 

diri selama hal yang kita lakukan itu tidak berlebihan, sampai 

menjerumus kepada sikap merubah ciptaan Allah Swt. Sebab 

mengubah ciptaan Allah termasuk ajaran sesat atau tidak benar. 

Sebagaimana di sebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 119: 

Artinya: “Akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu 

benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan 

 
11. http:///doktersehat.com (diunduh pada tanggal 10 

November 2020). 

12. Masifuk Zuhdi, “Masail Fiqiyah: Kapita Selekta Islam”, 

(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm 58. 

http://doktersehat.com


Kasjim Salenda & Sudirman  

13 |  

setan sebagai pelindung selain Allah, maka sebenarnya ia 

menderita kerugian yang nyata”. 

Allah menciptakan semua makhluk hidup di dunia ini tidaklah 

dalam keadaan yang sempurna. Yang dimaksud dengan ciptaan 

yang tidak sempurna yaitu sebagai contoh orang yang dilahirkan 

dengan hidung yang pesek, wajah yang kurang cantik dan lain 

sebagainya. Dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang tidak 

sempurna tersebut di antaranya ada beberapa manusia yang tidak 

memiliki rasa syukur. Sehingga orang yang tidak memiliki rasa 

syukur tersebut merubah hidungnya agar terlihat mancung. 

Merubah agar terlihat mancung inilah yang tidak diperbolehkan 

dalam agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-

Maidah ayat 87. 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, 

dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas” 

Kita bisa lihat dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa 

melakukan operasi plastik dengan tujuan untuk mempercantik diri 

hukumnya haram. Sebab operasi plastik dengan tujuan untuk 

mempercantik diri termasuk hal-hal yang melampaui batas. 

Menurut pandangan manusia yang melakukan operasi bahwa 

salah satu anggota tubuhnya kurang menarik, sehingga ia pun 

berkeinginan untuk merubah dengan cara melakukan operasi 

tersebut. Padahal apa yang Allah berikan itu masih dirasakan 

kurang menarik memiliki manfaat yang luar biasa, hanya saja ia 

tidak mengetahui dan menyadarinya. Sepatutnya manusia 

haruslah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan.13 

2. Operasi Plastik untuk Pengobatan 

Operasi plastik untuk pengobatan berbeda dengan halnya dengan 

operasi yang bertujuan untuk mempercantik diri, sebab seorang 

yang mengalami cacat akibat luka bakar, kecelakaan, ataupun 

 
13. Yusuf Qardhawi, “Fatwa-Fatwa Kontemporer: Jilid 2” 

(Jakarta: Gema Insani Pres, 1995) hlm. 69. 
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cacat bawaan dari lahir seperti bibir sumbing yang perlu di obati. 

Rasullulah SAW bersabda: 

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw bersabda: “Tidaklah 

Allah menurunkan penyakit melainnkan menurunkan obat 

penyembuh untuknya. (H.R, Bukhari)”14. 

Dan juga hadist yang diriwayatkan imam Tirmidzi: Artinya: 

“Wahai hamba-hamba allah berobatlah kalian, karena 

sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali 

menurunkan pula obatnya.”15 

Dalam Ushul Fikih disebutkan bahwa selama tidak ada dalil 

yang mengkhususkan dalil umum, maka selama itu pula dalil 

umum diamalkan. Hadits di atas dipandang sebagai hadits yang 

umum, dan dapat diamalkan atau dapat disajikan hujjah, karena 

tidak ditemukan adanya dalil yang mengkhususkannya16. 

3. Operasi Plastik dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Kata Operasi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesi berarti 

melakukan pemotongan pada penyakit yang terdapat dibagian 

tubuh17. Operasi plastik atau bedah plastik merupakan salah satu 

ilmu kedokteran yang memiliki tujuan merubah atau memperbaiki 

bagian tubuh manusia. Operasi plastik pada mulanya hadir untuk 

perbaikan, khususnya bagi para Angkatan perang yang terluka 

atau mengalami kerusakan pada bagian wajah. Selain itu 

pengetahuan tentang adanya prosedur mengubah ini pertama kali 

dibawa oleh para ahli bedah Austro Hungaria yang tinggal di 

Hindia-Belanda.  

Setelah itu bergabunglah mereka dengan Korps Medis 

Angkatan Darat (KNIL) setelah perang dunia 1. Mereka memiliki 

banyak pengalaman dalam mengatasi pengobatan atau operasi 

 
14. Hadist Nomor 5246 dalam Program Kutubuttis’ah 

15. Hadist nomor 1961 dalam Program Kutubittis’ah 

16. Bastanul Arifin dan M. Atho Mudzar, “Permasalahan Fikih 

Kontemporer Dalam Keluarga Islam” (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002) Hlm. 18 

17. Nur Kholif Hazim, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” 

(Surabaya: Terbit Terbang, 1994), hlm. 12-126 
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pada korban perang selama beberapa tahun. Sayangnya publikasi 

mengenai operasi plastik di Hindia-Belanda sangatlah minimum, 

namun jejaknya dapat diketahui dengan adanya kedatanganan 

para dokter bedah18. Pada mulanya operasi dilakukan untuk 

membantu atau menolong orang yang sedang mederita penyakit 

tertentu. Namun hal demikian tidaklah seperti apa yang terjadi 

pada sat ini, yang mana operasi yang dilakukan pada saat ini 

dengan tujuan untuk mebuat tubuh yang sehat atau normal 

menjadi tampak sempurna19. 

Lebih jauh dengan adanya operasi plastik setidaknya telah 

menjawab persoalan wanita pada masa ini terutama pada 

masalah kecantikan. M Quraish Shihab menilai bahwa kecantikan 

senantiasa dinisbatkan kepada perempuan20. Contohnya seperti 

orang yang memiliki hidung pesek kemudian ia melakukan operasi 

untuk memancungkan hidung. 

Selain itu, dampak buruk melakukan operasi plastik juga 

menjdi pertimbangan penting untuk melakukannya, bahkan 

ditingkat kecanggihan tekonologi sekalipun. Karena meskipun 

dengan adanya kecanggihan teknologi tidak menjamin 

keberhasilan yang sempurna dalam melakukan operasi, sehingga 

jarang di antara mereka yang melakukan operasi untuk kecantikan 

diri pasien karena akan menyebabkan atau mengakibatkan 

dampak buruk sehingga terjadi pembengkakan21. Karena itu, 

Muhammad Khid Mansur memberikan syarat-syarat kepada orang 

yang ingin melakukan operasi plastik, yaitu sebagai berikut: 

 

 
18. Nur Janti, “Mula Operasi Plastik”, 

http:///historia.id/sains/articles/mula-operasi-plastik-DEeOx, 

(Diakses pada tanggal 12 November 2020) 

19. 12 Muhammad Yusuf, Hlm 234-235 

20. M.Quraish Shihab, “Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, 

dari Nikah sampai Mu’t’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama 

Sampai Bias Baru” (Jakarta: Lentera Hati, 2018), Hlm. 63 

21. Muhammad Khil Mansur, “Pengobatan Wanita dalam 

Pandangan Fikih Islam” (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), 

hlm 138 

http://historia.id/sains/articles/mula-operasi-plastik-DEeOx
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1. Operasi tersebut bersifat kebutuhan. 

2. Operasi dilakukan oleh dokter yang kompeten. 

3. Kuatnya perkiraan untuk keberhasilan pada saat melakukan 

operasi. 

4. Hadirnya operasi ditengah-tengah masyarakat memiliki 

pandangan bahwa tidak semua. 

Orang menganggap pembenaran mengenai kebolehan atau 

tidaknya bolehnya melakukan operasi plastik, terlebih jika 

melakukan operasi dengan tujuan hanya untuk memperindah atau 

mempercantik diri22. Sehingga operasi plastik tidak selalu 

dianggap baik atau menjadi prioritas dikalangan wanita, artinya di 

sini terjadi pro-kontra terhadap operasi plastik. Bagi mereka yang 

memiliki pendapat bahwa operasi diperbolehkan boleh jadi 

mereka berlandaskan pada pendapat bahwasanya operasi plastik 

dilakukan oleh dokter yang kompeten (ahli) yang telah menjenjang 

pendidikan khusus23. Sementara bagi mereka yang memiliki 

pendapat operasi plastik tidak diperbolehkan boleh jadi mereka 

berlandaskan pada pendapat bahwasanya tidak ada jaminan 

keberhasilan operasi plastik, serta cendrung berdampak buruk 

terhadap kesehatan pasien.24 

Cacat yang muncul dari luar dan disebabkan karena kejadian 

yang menimpa seseorang seperti, kecelakaan atau luka terbakar, 

sayatan di wajah dan kulit melepuh karena terbakar. Cacat atau 

luka seperti yang dijelaskan di atas memerlukan operasi untuk 

mengembalikan fungsi atau kondisi organ-orang yang cacat 

tersebut. Meskipun tidak sampai dalam kondisi darurat, tetapi 

 
22. Ahmad Muhammad Jamal, “Problematika Muslimah di Era 

Globalisasi” (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 223 

23. Sumiardi Harap dan Bob Bachsinar, “Bedah minor” 

(Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992) hlm.180 

24. “Lihat Perdebatan Pro-Kontra atas kebolehan operasi 

plastic, dalam Yusuf Al-Qardhawi, Al- Bahi Alkhuli: Al-Mar’ah bayna 

Al-Bayt wa Al-Mujtama” (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 

105-127 
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operasi semcam ini sifatnya hajjah yang artinya perlu dilakukan 

dan mempunyai efek tajmiliyah (memperindah). 
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BAB 3 

 

BANK ASI DAN BANK SPERMA 

 

 

A. Bank ASI  

ir Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang terbaik bagi 

bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami 

dalam tubuh si ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah 

disiapkan lebih dahulu, sehingga begitu anak itu lahir, air susu Ibu 

telah siap untuk dimanfaatkan. 

Tidak ada alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI 

selama bertujuan untuk kemaslahatan umat dan tujuan 

didirikannya Bank ASI merupakan tujuan yang sangat baik dan 

mulia serta didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan 

kepada semua kaum yang lemah.25 

Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi asi bisa 

menjadi pendonor asi. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau 

wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh 

 
25Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi 

Hukum Islam Masa Kini, Cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 120.  

A 
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bakteri. Kesulitan para ibu memberikan asi untuk anaknya 

menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu 

didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang 

sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa 

memberikan asi pada anaknya. 

Bank ASI adalah suatu sarana untuk mengumpulkan asi, 

untuk diberikan kepada anak-anak yang baru lahir karena 

kurangnya asi dari ibunya. Adanya bank asi bagus untuk para ibu-

ibu yang tidak menghasilkan asi untuk bayinya, bank asi ini 

alternative yang baik, dan ini harusnya tetap didirikan untuk 

kemashlatan umat. 26 

Yusuf Qardhawi membolehkan adanya Bank ASI karena beliau 

tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank asi 

selama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Bank ASI merupakan 

tujuan yang sangat baik dan mulia serta didukung oleh Islam 

untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah. Lebih-

lebih apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur 

yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.27 

Dalam pandangan Islam Misalkan di antara wanita yang rela 

menyerahkan susunya pada bank ASI, maka air susu itu sama 

dengan darah yang di sumbangkan untuk kemaslahatan umat. 

karena darah yang di berikan boleh di donorkan untuk siapa saja, 

maka air susupun begitu sebaliknya. Hukumnya berbeda kalau 

darah itu najis sedangkan air susu itu tidak najis.28 

Maka dihalalkan bagi orang yang ingin anaknya di berikan 

susu dari orang lain dan berikanlah upahnya maka segala 

sesuatunya akan terlihat baik. Maka buat orang yang ingin 

memberikan air susu karena ingin menolong maka hal itu di 

perbolehkannya. Banyak yang tidak setuju dengan diadakannya 

bank asi dikarenakan takutnya status kemahraman pada bayi 

 
26Kedokteran Kontemporer and Dalam Perspektif Islam, 

Kedokteran Kontemporer 20 Kasus Dalam Perspektif Islam, n.d. 

27Kontemporer and Islam. 

28Kontemporer and Islam. 
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yang meminum ASI dari bank ASI, karena tidak diketahui asal mula 

air susu itu. 

Yusuf Qardhawi sependapat dengan fatwa Ibnu Hazam yang 

mengatakan bahwa “Sifat penyusuan yang mengharamkan 

(perkawinan) hanyalah yang menyusui dengan cara langsung 

meminum ASI dari wanita yang menyusui. Sedangkan orang yang 

diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan wadah 

atau suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak 

mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanan 

sepanjang masa.”29 

Para ulama berbeda pendapat, ulama yang membolehkan 

bahwa yang menyebabkan kemahraman adalah jika dia menyusu 

langsung dari sumbernya dan haram dilakukannya pernikahan 

terhadap saudara sesusuan. Hal tersbut telah disebutkan dalam 

firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 22 -23.  

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”(22) “Diharamkan atas kamu 

(mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu 

yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu 

isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” 

(23). 

 
29 Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid II, 564. 
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Pada dasarnya hukum dari adanya bank ASI Yusuf Qardhawi 

membolehkan adanya bank ASI karena beliau tidak menjumpai 

alasan untuk melarang diadakannya bank ASI selama bertujuan 

untuk kemaslahatan umat. Sedangkan menurut dari beberapa 

pakar tetap berpendirian bahwasanya ASI ini tidak diperbolehkan 

karena ditakutkannya ada percampuran nasab. Namun pada 

intinya sudah dijelaskan bahwasanya yang menyebabkan 

percampuran nasab ialah ketika bayi langsung meminum susu 

dari sumbernya.  

Bank ASI muncul karena tumbuhnya kesadaran di kalangan 

masyarakat akan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang bayi, serta 

banyaknya kaum ibu yang tidak bisa memberikan ASInya secara 

normal pada bayinya. Bank ASI merupakan tempat penampungan 

ASI yang kemudian ditistribusikan kepada kalangan-kalangan yang 

membutuhkan ASI  untuk bayinya. Pemanfaatan air susu dari bank 

ASI, adalah dalam keaadan terpaksa. Sebab, selagi ibu si bayi itu 

masih mungkin menyusukan anaknya, maka itulah yang terbaik. 

 

B. Bank Sperma  

Bank sperma adalah tempat penyimpanan dan mengawetkan 

sperma untuk kepentingan penelitian, ilmu kepentingan dan untuk 

membantu kepentingan setiap individu yang ingin memperoleh 

keturunan. Bank sperma adalah pengambilan sperma dari donor 

sperma lalu dibekukan dan disimpan untuk mempertahankan 

sperma agar tetap bertahan sampai pada waktunya. Sedangkan 

Jangka waktu penyimpanan sperma sampai 6 bulan lebih, Bank 

sperma bukan hanya berasal dari para pendonor-pendonor saja, 

bahkan ada juga sperma dari seorang suami dikarenakan 

spermanya sedikit atau bahkan terganggu.30 

Bank sperma ini haram hukumnya melalui proses yang tidak 

jelas (bukan mahramnya). Para ulama sepakat untuk menetapkan 

status hukum bank sperma sebagai sesuatu yang haram berdasar 

 
30Kamus Bahasa Indonesia Online, sperma, 

http://kamusbahasaindonesia.org/ sperma/mirip, (Diakses pada 

tanggal 13 Juni 2014). 



Fikih Kontemporer: Isu-Isu Terkini Terkait Hukum Islam Kontemporer 

22 |  

pada penganalogian dengan hubungan kelamin antara lawan jenis 

di luar pernikahan yang sah (zina).  

Bank Sperma didirikan untuk memenuhi keperluan orang 

yang menginginkan anak, akan tetapi dengan berbagai sebab, 

salah satunya adalah sperma suami tidak mungkin membuahi sel 

telur (ovum), dengan demikain atas kesepakatan suami isteri, 

dicarikan donor sperma yang terdapat di Bank Sperma sebagai 

jalan keluar hal tersebut.31 

Untuk itu, maka IPTEK membuka pula kemungkinan untuk 

‘menyimpan’ sperma-sperma orang-orang seperti yang disebutkan 

di atas, sehingga membuka pula kemungkinan untuk pasangan 

suami isteri memperoleh keturunan/anak dengan ciri-ciri yang 

diinginkannya. Bank sperma kini memungkinkan untuk 

menyimpan sperma manusia dalam keadaan tetap subur sampai 

lebih dari 10 tahun, bahkan mungkin pada tahun-tahun berikutnya 

sperma akan dapat disimpan untuk selama-lamanya sesuai 

dengan perkembangan IPTEK. 

Jual beli sperma melalui bank sperma menurut Hukum Islam 

adalah haram karena pembeli yaitu perempuan yang memasukkan 

sperma yang dibelinya dari bank sperma ke dalam alat kelaminnya 

agar bisa hamil dengan inseminasi buatan yaitu suatu cara 

memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan yang sah.  

Oleh karena itu, menggunakan sperma bukan melalui atau 

melakukan hubungan seks dalam suatu ikatan perkawinan 

disebut zina dan didalam Islam terdapat beberapa yang 

dibenarkan oleh syariat untuk dijadikan barang jual beli seperti 

dalam syarat sahnya perjanjian jual beli yang salah satunya adalah 

benda- benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli 

haruslah memenuhi persyaratan yaitu adalah dapat dimanfaatkan 

karena barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, 

karena sperma manusia bukanlah barang maka tidak boleh 

 
31M Ali Hasan, Masail Fiqhiayah Al-Haditsah, (Jakarta; PT Raja 

Grafindo Persada, 1998), hlm. 164  
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menjualnya. Mengingat sperma tersebut bukan barang jadi tidak 

dibolehkan. 32 

Teknik inseminasi buatan dari bank sperma menurut hukum 

Islam adalah boleh jika dilakukan dengan sperma dan ovum suami 

istri, baik dengan cara mengambil sperma suami yang disuntikkan 

ke dalam vagina istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan 

diluar rahim, kemudian buahnya (vertilezed ovum) ditanam 

didalam rahim istri, ini dibolehkan asal keadaan suami istri 

tersebut benar- benar memerlukannya tapi teknik inseminasi 

buatan yang melibatkan pihak ketiga hukumnya haram karena 

alasan syariat tentang haramnya keterlibatan (benih atau rahim) 

pihak ketiga tersebut merujuk kepada maksud larangan berbuat 

zina dan teknik inseminasi buatan lebih disebabkan.33 

Keberadaan bank sperma pada dasarnya menjadi kebutuhan 

bagi mereka yang berkebutuhan khusus, misalnya untuk 

menyambung generasi, dengan catatan dalam kondisi tertentu, 

sebagaimana tujuannya untuk menjaga manusia dari 

kemusnahan. Keberadaan bank sperma sebagai bentuk 

representasi kemajuan bioteknologi tidak seharusnya dibenturkan 

dengan nilai-nilai agama, karena keberadaan bank sperma sendiri 

mengandung tidak bebas dari nilai (not freevalues), maka agama 

dan sains bisa bekerja sama untuk membawa manusia pada 

konsepsi kehidupan yang lebih baik dimana keberadaan 

pengetahuan dikuatkan dengan moralitas agama.34 

Lalu bagaimana status dari anak dari bank sperma, banyak 

sekali yang merasa hal ini perlu diwaspadai dan perlu 

dipertanyakan? Lalu bagaimana kita sebagai orang yang mau 

mengambil sperma dari bank sperma Status anak inseminasi 

buatan dengan donor sperma, donor ovum ataupun keduanya 

menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama 

 
32Hubungan Bank, “ISLAM,” n.d. 
33Bank. 
34James Hokkie Mario.” Analisis Yuridis tentang Upaya Kehamilan 

Diluar Cara AlamiahJames Hokkie Mariso, “Analisis Yuridis Tentang 

Upaya Kehamilan Diluar Cara Alamiah,” Journal of Chemical Information 

and Modeling 53, no. 9 (2018): 1689–99. 
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dengan anak hasil prostitusi atau hubungan zina. Namun, jika 

dilihat dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, 

maka anak hasil inseminasi buatan dengan donor dapat 

dipandang sebagai anak yang sah karena dalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 35 

Hukum waris erat hubungannya dengan nasab. Apabila nasab 

seseorang tidak jelas maka akan sulit pula masalah warisnya. 

Nasab anak yang terlahir dengan inseminasi buatan dengan 

sperma suaminya maka anak tersebut dinisbatkan kepada 

suaminya. Anak yang terlahir dengan sperma donor nasabnya 

dihubungkan kepada ibu yang melahirkannya. 

Pada inseminasi buatan dengan sperma sendiri tidak 

menimbulkan masalah dalam hukum waris. Hukum warisnya 

diperlakukan seperti anak yang terlahir alamiah, yaitu melalui 

sebab persetubuhan ayah-ibunya. Apabila ayahnya meninggal 

maka anak itu juga berhak menerima warisan. 

Inseminasi sperma donor, yang menimbulkan permasalahan 

dalam hukum waris dimana anak yang disangka anaknya ternyata 

bukan anaknya. Nasabnya tidak dihubungkan kepada suami dari 

ibu yang melahirkan, padahal kunci persoalan waris terletak pada 

nasab. Oleh karena hubungan nasab antara anak dengan suami 

dari istri yang melahirkan tidak ada maka antara keduanya tidak 

saling mewaris 

Beberapa penjelasan di atas kehadiran bank sperma tidak 

dibenarkan dalam hukum islam karena banyak madhorotnya 

(bahayanya). Ketidakbolehan pada langkah yang pertama yang 

dilakukan bank sperma dalam mengambil sperma dari para 

pendonor dengan cara onani. Kedua, percampuran sperma dan 

ovum antara seorang laki dan perempuan (bukan suami istri) 

dengan persetubuhan atau percampuran dengan inseminasi 

 
35 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 

17. 
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buatan dihukumi zina. Ketiga demi menjaga hubungan nasab agar 

tidak ada percampuran nasab karena akan mempersulit dalam 

hukum waris. 
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BAB 4 

 

PERKAWINAN BEDA AGAMA 
 

 

 

A. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum 

Islam 

erkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan 

oleh 2 orang (pria dan wanita) dan memiliki kepercayaan 

yang berbeda.  Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada 

perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan 

itu. 

Ketentuan dalam Pasal tersebut berarti bahwa perkawinan 

hanya dapat dilaksanakan jika kedua mempelai memiliki satu 

agama, agama yang sama. Jika keduanya memiliki agama yang 

berbeda, maka ada beberapa cara yang biasanya ditempuh 

pasangan beda agama yang akan menikah yaitu: 

P 
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1. Meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu agar dapat 

melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi 

cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres 

Nomor 12 Tahun 1983. 

2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing 

agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut 

hukum agama suami dan akan disusul perkawinan menurut 

hukum agama istri.  

3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum dengan memilih 

salah satu agama dari kedua mempelai. 

4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis 

tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyiasati susahnya 

pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia.  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, baik dalam 

Pasal-Pasal maupun penjelasannya serta peraturan 

pelaksanaannya, tidak ada ketentuan yag mengatur secara tegas 

mengenai perkawinan berbeda agama. Akan tetapi apabila melihat 

pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu, mengindikasikan 

bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing 

agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat 

pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat 

yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan demikian, apakah 

suatu perkawinan dilarang atau tidak, di samping tergantung pada 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-

masing.  

Ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara 2 

orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dari ketentuan ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan 

beda agama. Namun secara implisit bagi orang Islam terdapat 

suatu larangan sebagaimana yang ditentukan dalam agama Islam.  
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Dalam hukum Islam perkawinan beda agama dilarang, hal ini 

terdapat dalam al-Qur’an yang merupakan sumber dari hukum 

Islam. Larangan perkawinan beda agama tersebut tertulis dalam 

QS. al-Baqarah ayat 221: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-

wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita 

budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang 

musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. Berdasarkan ayat 

tersebut jelas bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram. 

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

pada Pasal 40 dan 44, yang menyatakan bahwa seorang wanita 

Muslim tidak diperbolehkan (haram) untuk dinikahi dengan pria 

non-Muslim dan demikian pula seorang pria Muslim tidak diizinkan 

menikahi seorang wanita bukan Islam. 

Dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan 

nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek 

administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya, kedua ayat 

dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat 1 dan 2 

berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan 

bagi persayaratan sahnya suatu perkawinan.  

Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah 

berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi kalau belum dicatatkan 

pada kantor pemerintah yang berwenang (baik Kantor Urusan 

Agama/KUA untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan 

Sipil/KCS untuk yang diluar Islam), maka perkawinan tersebut 

belum diakui sah oleh negara. Dalam berbagai kasus, sahnya 

suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui 

buku nikah yang diperoleh dari KUA dan KCS. Hal ini tentu saja 

menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang beragam bagi 

pasangan yang berbeda agama seperti misalnya anak-anak yang 

lahir tidak akan dianggap sebagai keturunan yang sah dan suami-
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istri pun mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan 

yang timbul dari perkawinan tersebut.  

Problem lain yang muncul dari sahnya sebuah perkawinan 

harus dicatatkan adalah bahwa pencatatan tersebut hanya 

berlaku bagi agama-agama yang diakui oleh negara sebagaimana 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 

dimana agama-agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima 

yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Di 

luar itu, hak sipilnya tidak diakui negara. 

 

B. Perkawinan Beda Agama menurut Pendapat Ulama 

Perkawinan beda agama ini sering menjadi hal sepele dikalangan 

masyarakat dengan dasar toleransi beragama. Dengan ini kita 

akan melihat bagaimana pandangan para Ulama terhadap 

perkawinan beda agama yang sering terjadi dikalangan 

masyarakat. Bagaimana jika ada suatu kasus dimana kedua 

mempelai (laki-laki dan perempuan) yang ingin menikah memiliki 

agama yang berbeda kemudian di antara keduanya memilih salah 

satu agama yaitu agama Islam mengikuti agama mempelai pria 

(muallaf). Dan ketika sudah menikah sang istri ingin kembali pada 

agama sebelumnya (murtad) atas dorongan dari orang tuanya. Apa 

yang harus dilakukan oleh sang suami yang masih berkeinginan 

untuk mempertahankan rumah tangganya? 

Jika hal tersebut terjadi ya kembali lagi kepada istrinya, 

apakah dia memilih tetap mempertahankan rumah tangganya 

dengan tetap muallaf atau mengikuti kemauan orang tuanya untuk 

kembali pada agama sebelumnya. 

Dan jika sang istri mau kembali ke agamanya, lepaskan saja 

(bercerai), karena bahwasannya tidaklah benar seorang Muslim 

menikahi wanita musyrik (orang-orang yang menyekutukan Allah 

subhanahu wa ta’ala). Kemudian jika karena atas dasar cinta sang 

sumai dibutakan dan tetap ingin melanjutkan rumahtangganya 

sedang istrinya murtad, maka Islam sang suami patut 

dipertanyakan. Sebab jika sang suami mengimani Allah dan Rasul-

Nya maka ia paham benar bagaimana ketentuan agama. 
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Pertama, apabila perkawinan antar agama terjadi antara 

wanita Muslimah dan laki-laki non-Muslim, baik calon suami 

termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti 

Yahudi dan Nasrani yang disebut ahl al-kitab, maupun pemeluk 

agama.  Maka para ulama sepakat hukumnya haram dan tidak 

sah berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala dalam QS. Al-

Baqarah ayat 221.  

Di antara pertimbangan haram mutlaknya wanita Muslimah 

menikahi laki-laki non-Muslim adalah:  

1. Tidak ada ayat lain yang dapat dipahami sebagai 

pengecualian, seperti surat al-maidah yang mengecualikan 

wanita Ahli Kitab. 

2. Dalam islam, nasab/garis keturunan itu mengacu pada 

pria/suami. Akan menjadi masalah psikologis-sosiologis jika 

ayah non-Muslim mempunyai anak perempuan Islam, karena 

dia tidak berhak menjadi wali untuk anak perempuannya 

(walau secara fikih hal ini dapat di atasi dengan wali hakim). 

3. Dalam rumah tangga Islam, suami itu ditetapkan sebagai 

pemimpin bagi seluruh anggota keluarganya (istri dan anak-

anak), sedang pemimpin itu harus ditaati. Bagaimana jadinya 

jika sang pemimpin selalu melakukan atau mengarahkan 

kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, pasti 

buruklah akibatnya. Sekedar contoh kecil, bagaimana kalau 

sang pemimipin ini (suami/ayah) selalu mengkomsumsi 

daging babi dan untuk itu dia selalu minta disiapkan, tentu 

amatmerepotkan istri atau anak-anak mereka. 

4. Sampai sekarang tak seorang ulama pun (termasuk ibnu Jarir 

at-Thabari dan Syaikh Muhammad Abduh) yang berpendapat, 

bahwa yang dimaksud pria musyrik itu hanyalah yang berasal 

dari bangsa arab saja, karena memang tidak cukup 

qarinah/indikator untuk dapat dipahami demikian.  

Di antara hikmah diharamkannya perkawinan ini adalah 

dikhawatirkan wanita Islam kehilangan kebebasan beragama dan 

lemah pendiriannya sehingga dapat mudah terseret untuk murtad 

mengikuti agama suaminya. Begitu juga anak keturunannya yang 
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lahir dari perkawinannya, dikhawatirkan akan mengikuti agama 

bapaknya, karena otoritasnya melebihi ibunya.   

Kedua, apabila perkawinan antar agama terjadi antara laki-

laki muslim dengan perempuan musyrik, para ulama juga sepakat 

hukumnya haram dan tidak sah bedasarkan dalil di atas. Namun 

para ulama berbeda pendapat mengenai kategori musyrikah, 

Syech Muhammad Rasyid Ridha dengan menukil pendapat 

Muhammad Abduh dalam Tafsir al Manar (VI/187) bahwa wanita 

musyrikah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dari 

kalangan bangsa Arab karena tidak memilki kitab suci saat Al-

Qur’an turun. Menurut Kitab Rowaa’iul Bayyan tafsir Ayyah Arkam 

juz 1 halaman 282 karya As Syech Muhammad Ali As Shobuni, 

orang musyrik ialah orang-orang yang telah berani menyekutukan 

Allah subhanahu wa ta’ala dengan mahluk-Nya (penyembah 

patung, berhala atau semacamnya).   

Sementara menurut jumhur ulama’ fikih (mayoitas fuqaha’) 

bahwa yang dimaksud musyrikah tersebut adalah semua wanita 

kafir selain Yahudi dan Nasrani baik dari bangsa Arab maupun 

non-Arab (‘ajam). Menurut pendapat ini bahwa semua wanita yang 

bukan Islam dan bukan pula Yahudi dan Kristen tidak boleh 

dinikahi oleh pria Muslim, apapun agama dan kepercayaannya, 

seperti wanita dari umat Budha, Hindu, Kong Hu Chu, karena 

dikategorikan sebagai musyrikah yang haram untuk dinikahi.   

Ketiga, apabila perkawinan terjadi antara laki-laki Muslim dan 

perempuan ahl al-kitab, maka terdapat beberapa pendapat 

dikalangan ulama, sebagian ulama termsuk dari kalangan sahabat 

Umar, Umar bin Khattab melarang perkawinan antara pria Muslim 

dengan perempuan ahl al-kitab, alasannya, karena Allah secara 

umum telah mengharamkan laki-laki Muslim menikahi perempuan 

musyrikah. Bagi pria Islam, QS. al-Maidah ayat 5 menyatakan 

bahwa diperbolehkan laki-laki Muslim menikah dengan 

perempuan bukan Islam asal saja perempuan itu ahl al-kitab. 

Pria Islam yang ingin menikah dengan wanita yang beragama 

Yahudi dan Kristen, yaitu wanita-wanita yang berpegang teguh 

kepada Kitab Suci Taurat dan Kitab Suci Injil dapat diperkenankan 

atau tidak dilarang asal pihak laki-laki Islam itu kuat imannya dan 
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rajin ibadahnya, baik moral dan mempunyai wibawa dalam rumah 

tangga, dapat membina rumah tangga serta mendidik isterinya 

sehingga lambat laun bisa menerima agama Islam dan 

menjalankannya secara baik.  

Sementara menurut kalangan Jumhur Ulama, dibolehkan 

perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-

kitab, argumen mereka adalah penjelasan spesifik yang terdapat 

dalam Q.S. al-Maidah ayat 5. Menurut Sayyid Sabiq, meskipun 

pada dasarnya tidak ada halangan bagi pria muslim untuk 

menikahi perempuan ahl al-kitab, namun tetap menjadi sesuatu 

yang makruh sehingga lebih baik dan dianjurkan untuk 

ditinggalkan bila tidak ada alasan syar’i yang menjadi dispensasi 

untuk melakukannya.  

Di antara hikmah yang dikemukakan oleh para ulama yang 

membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita Kristen dan 

Yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama 

agama wahyu. Maka, kalau seorang wanita Kristen/Yahudi 

menikah dengan pria Muslim yang baik, taat dan kuat imannya, 

dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri wanita itu 

masuk Islam.  

Karena itu, cukup bijaksana dan suatu ketetapan yang arif 

bahwa agama Islam pada dasarnya melarang perkawinan antara 

Muslim/Muslimah dengan bukan penganut Islam, kecuali dalam 

kondisi tertentu yang ditolelir syari’at, pria muslim yang kualitas 

dan kadar imannya cukup mantap, diperkenankan kawin dengan 

wanita ahlul kitab yang akidah dan praktik ibadahnya tidak 

menyimpang jauh dari Islam atau yang bukan dari kalangan aktivis 

fanatik agma ahlul kitab dengan disertai tujuan, misi, dan usaha 

serius untuk membawa pasangannya kepada Islam. Fakta-fakta 

menunjukkan sebagaimana dikemukakan oleh ali ahmad al-jurjawi 

dalam hikmah altasyri’ wa falsafatuhu bahwa wanita-wanita Barat 

dan Timur yang kawin dengan pria muslim yang baik dan taat pada 

ajaran agamanya, pada akhirnya dapat terbuka hatinya dan atas 

kesadaran sendiri masuk Islam.  

Sejumlah ulama Indonesia untuk melarang pernikahan antara 

orang Islam dan bukan Islam. Pernikahan beda agama dalam 
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pandangan mereka adalah haram. Per tanggal 1 Juni 1980, MUI 

Pusat mengeluarkan fatwa tentang haramnya pernikahan 

tersebut. Banyak ulama yang khawatir, seorang istri yang Islam 

akan tunduk dan ikut agama si suami yang bukan Islam. Sebagian 

ulama di Indonesia mewaspadai kemungkinan tendensi politis dari 

kalangan non-Islam untuk menaklukkan umat Islam melalui 

pernikahan beda agama.  

Dalam konteks perkawinan beda agama ini majelis ulama 

indonesia (MUI) pada tahun 1985, telah mengeluarkan fatwa, 

sebagai fenomena semakin meningkatnya jumlah pasangan yang 

melakukan perkawinan antar agama dalam fatwanya secara jelas 

memuat 2 pernyataan:  

1. Seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk 

dinikahkan dengan seorang laki-laki bukan Islam. 

2. Seorang laki-laki muslim tidak diizinkan menikahi seorang 

perempuan bukan Islam. 

Keluarnya fatwa di atas bermaksud untuk mencegah umat 

Islam agar tidak melakukan perbuatan yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan mereka beralih agama menjadi Kristen. Selain itu, 

setiap penyebutan ahl al-kitab oleh umat Islam Indonesia otomatis 

yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Dengan demikian, 

dapat diambil suatu pemahaman bahwa pendapat yang melarang 

umat Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk kawin dengan 

orang-orang non-Muslim, bahkan juga dengan ahl al-kitab, 

sesungguhnya didorong oleh kekhawatiran terhadap kompetisi 

antar agama. 
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BAB 5 

 

REKAYASA REPRODUKSI (BAYI 

TABUNG) 
 

 

 

A. Pengertian Bayi Tabung 

nseminasi buatan atau kerap kali disebut dengan bayi tabung 

merupakan terjemahan dari Artificial Insemination. Dalam 

Bahasa Arab disebut dengan altalqihal-shina’iy, dalam bahasa 

Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, 

pembuahan buatan, atau penghamilan buatan.36 

Assisted Reproductive Technology atau yang populer dengan 

teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang 

reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran 

disebut In Vitro Fertilization (IVF). In Vitro berasal dari bahasa Latin 

yang berarti di dalam sedangkan Fertilization adalah bahasa 

Inggris yang memiliki arti pembuahan. Jadi bayi tabung adalah 

 
36 Abdul, dkk, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista 

,2006), hlm.  

I 
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suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan 

mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi 

pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri (semacam 

mangkuk kaca berukuran kecil) khusus yang hal ini dilakukan oleh 

petugas medis.  

Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan 

kaca (seolah seperti tabung), akhirnya masyarakat mengenalnya 

sebagai pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu 

teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur (ovum) di 

luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses 

ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan 

pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Awal 

berkembangnya teknik ini bermula dari ditemukannya teknik 

pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila 

dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen 

pada temperatur -321 derajat fahrenheit.  

Pada mulanya program ini bertujuan untuk menolong 

pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan 

secara alamiah disebabkan tuba falopi istrinya mengalami 

kerusakan permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan 

dimana kemudian program ini.  

Diterapkan pada yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya 

yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh 

keturunan. Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara 

sel sperma suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya 

merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel 

sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut kemudian 

akanmembuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami.37 

 

 

 

 
37 Abd Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam 

antara Fakta dan Realita, hlm. 159. 
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B. Proses Bayi Tabung 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bayi tabung merupakan 

pilihan terakhir bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan 

namun sampai saat ini belum juga mendapatkan kehamilan. 

Berikut adalah beberapa proses bayi tabung (IVF) In Vitro 

Fertilization; 

1. Perjuangan Sperma Menembus Sel Telur Untuk mendapatkan 

kehamilan, satu sel sperma harus bersaing dengan sel 

sperma yang lain. Sel Sperma yang kemudian berhasil untuk 

menerobos sel telur merupakan sel sperma dengan kualitas 

terbaik saat itu. Jadi merupakan perjuangan yang besar ya 

bagi sperma untuk menembus sel telur. 

2. Perkembangan Sel Telur Selama masa subur, wanita akan 

melepaskan satu atau dua sel telur. Sel telur tersebut akan 

berjalan melewati saluran telur dan kemudian bertemu 

dengan sel sperma pada kehamilan yang normal. 

3. Injeksi Dalam IVF, dokter akan mengumpulkan sel telur 

sebanyak-banyaknya. Dokter kemudian memilih sel telur 

terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini pasien 

disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel 

telur. Perangsangan berlangsung 5-6 minggu sampai sel telur 

dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Proses injeksi ini 

dapat mengakibatkan adanya efek samping. 

4. Pelepasan Sel telur Setelah hormon penambah jumlah 

produksi sel telur bekerja maka sel telur siap untuk 

dikumpulkan. Dokter bedah menggunakan laparoskop untuk 

memindahkan sel-sel telur tersebut untuk digunakan pada 

proses bayi tabung (IVF) berikutnya. 

5. Sperma beku Sebelumnya suami akan menitipkan sperma 

kepada laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti 

saat ovulasi. Sperma yang dibekukan disimpan dalam 

nitrogen cair yang dicairkan secara hati-hati oleh para tenaga 

medis. 

6. Menciptakan Embrio Pada sel sperma dan sel telur yang 

terbukti sehat, akan sangat mudah bagi dokter untuk 

menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Namun bila 
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sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk 

membuahi sel telur, maka akan dilakukan ICSI. 

7. Embrio Berumur 2 hari Setelah sel telur dipertemukan dengan 

sel sperma, akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi 

(disebut dengan nama embrio). Embrio ini kemudian akan 

membelah seiring dengan waktu. Embrio ini memiliki 4 sel, 

yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar. 

8. Pemindahan Embrio Dokter kemudian memilih 3 embrio 

terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem 

reproduksi si pasien 

9. Implanted fetus Setelah embrio memiliki 4–8 sel, embrio akan 

dipindahkan kedalam rahim wanita dan kemudian menempel 

pada rahim. Selanjutnya embrio tumbuh dan berkembang 

seperti layaknya kehamilan biasa sehingga kehadiran bakal 

janin dapat dideteksi melalui pemeriksaan USG.38 

 

C. Hukum Syari’at tentang Bayi Tabung 

Berdasarkan pembahasan sebelumya adapun kaidah-kaidah 

syari’ah yang dapat dijadikan sumber hukum dalam proses bayi 

tabung oleh majelis ulamaIndonesia yaitu:39 

1. Hukum-Hukum yang Bersifat Umum: 

a. Dalam kondisi bagaimanapun, seorang wanita Muslimah 

tidak diperbolehkan membuka aurat dihadapan orang yang 

tidak halal berhubungan badan dengannya, kecuali untuk 

tujuan yangdiperbolehkan syariat. 

b. Keinginan wanita untuk sembuh dari suatu penyakit yang 

dideritanya atau ketidaknormalan (abnormal) pada 

tubuhnya yang menyebabkannya merasa terganggu, 

dianggap sebagai sebuah tujuan yang dibenarkan syari’at. 

Untuk tujuan pengobatan seperti ini, wanita tersebut boleh. 

 
38http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-

islam-terhadap bayi.html, (diakses pada tanggal 19 Mei 2015) 

39 Majlis al-Majma’ul-Fiqh al-Islami.Sumber: 

https://almanhaj.or.id/2689-bayi tabung.html. Diakses tanggal 15 

Juli 2017. 

http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-islam-terhadap
http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-islam-terhadap
https://almanhaj.or.id/2689-bayi%20tabung.html
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membuka auratnya kepada selain suaminya. Tentunya hal 

ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Ketika membuka aurat seorang wanita dihadapan selain 

orang yang halal berhubungan badan dengannya 

hukumnya mubah (diperbolehkan) untuk sebuah tujuan 

yang syar`i, maka wajib yang melakukan pengobatan itu 

adalah dokter perempuan Muslimah jika memungkinkan. 

Kalau tidak ada, maka dokter perempuan yang bukan 

muslimah. Kalau tidak ada, baru dokter laki-laki Muslim 

dan kalau tidak ada, baru menggunakan tenaga dokter 

laki-laki yang bukan muslim. Saat proses pengobatan, 

tidak diperbolehkan berkhalwat (berdua-duaan) antara 

dokter laki-laki dengan sang pasien wanita; ia harus 

didampingi oleh suami pasien atau wanita lain. 

2. Hukum Inseminasi Buatan 

a. Keinginan seorang wanita yang sudah berkeluarga yang 

tidak bisa hamil dan keinginan sang suami untuk 

mendapatkan anak dianggap sebagai sebuah tujuan yang 

dibenarkan syari’at. Tujuan ini bisa dijadikan alasan untuk 

melakukan pengobatan (jika terkendala-pent) dengan cara-

cara inseminasi buatan yang dibenarkan syari’at. 

b. Cara (inseminasi buatan yang) pertama (yaitu sperma 

diambilkan dari seorang lelaki yang sudah berkeluarga lalu 

diinjeksikan ke dalam Rahim sang istri yang dijelaskan 

pada saat menguraikan cara pembuahan yang terjadi di 

dalam rahim) merupakan cara yang diperbolehkan 

menurut syari’at dengan tetap memperhatikan ketentuan-

ketentuan umum yang disebutkan di atas. Ini dilakukan 

setelah dipastikan bahwa sang istri memerlukan proses ini 

supaya bisa hamil. 

c. Cara ketiga (kedua benih, sperma dan sel telur diambil dari 

pasangan suami istri; kemudian proses pembuahannya 

dilakukan pada tabung. Setelah terjadi pembuahan, sel 

telur yang sudah dibuahi itu dimasukkan ke rahim wanita 

pemilik sel telur tadi), awalnya cara ini merupakan cara 
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yang bisa diterima menurut tinjauan syari’at. Namun cara 

ini tidak bisa lepas sama sekali dari berbagai hal yang bisa 

menimbulkan keraguraguan. Maka sebaiknya cara ini tidak 

ditempuh kecuali ketika sangat terpaksa sekali serta 

ketentuan-ketentuan umum yang di atas sudah terpenuhi. 

d. Pada dua cara yang diperbolehkan ini, majelis Majma’ul 

Fiqh al Islâmi menetapkan bahwa nasab si anak 

dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan 

sel telur, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak-hak 

lainnya sebagaimana pada penetapan nasab. Ketika 

nasab ditetapkan pada pasangan suami istri, maka hak 

waris serta hak-hak lainnya juga ditetapkan antara si anak 

dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengannya. 

e. Sedangkan cara-cara inseminasi buatan lainnya dalam 

proses pembuahan di dalam dan di luar rahim yang telah 

dijelaskan di depan; merupakan cara-cara yang 

diharamkan dalam syari’at Islam, tidak ada alasan untuk 

memperbolehkan salah satunya. Karena kedua benih, 

sperma dan sel telur dalam proses tersebut tidak berasal 

dari satu pasangan suam istri. Atau karena wanita yang 

menyatakan kesediaannya untuk mengandung janin 

tersebut adalah wanita ajnabiyah (orang lain). Demikian 

keputusan ini, dan dengan memperhatikan berbagai 

kemungkinan yang terjadi pada inseminasi buatan secara 

umum, termasuk pada dua cara yang diperbolehkan 

secara syar’i di atas; seperti kemungkinan terjadinya 

penyampuran sperma atau sel telur yang sudah dibuahi 

pada tabung, terutama ketika inseminasi buatan ini sudah 

banyak dilakukan dan tersebar luar, maka majelis 

Majma’ul Fiqh al Islâmi memberikan nasehat kepada 

orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan agama 

mereka untuk tidak melakukan cara-cara ini. Kecuali 

ketika sangat terpaksa disertai dengan extra hati-hati dan 
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kewaspadaan yang tinggi agar jangan sampai terjadi 

percampuran sperma atau sel telur yang sudah dibuahi.40 

 

D. Konsep Maslahah Mursalah Terkait Bayi Tabung 

Bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. 

Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination 

berasal dari kata latin “inseminatus” artinya pemasukan atau 

penyimpanan.41 Bayi tabung dikenal juga dengan istilah 

pembuahan in vitro atau dalam bahasa inggris dikenal sebagai in 

vitro fertilitation ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur 

(ovum) di luar tubuh wanita tanpa melalui senggama (sexual 

intercourse).42 

Bayi Tabung merupakan salah satu metode untuk mengatasi 

masalah kesuburan dalam sebuah rumah tangga ketika metode 

lainnya tidak berhasil. Bayi tabung sekarang sudah marak terjadi 

sedangkan kedudukan dalam Islam itu tidak ada karena bayi 

tabung tidak diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis atau nash, sehingga 

digunakan metode ijtihad salah satunya maslahah mursalah.  

Maslahah mursalah menurut bahasa berarti “mencapai 

kemaslahatan” dan menurut istilah yaitu: “maslahah mursalah 

ialah maslahah yang tidak disyari’atkan hukum oleh syari’at untuk 

menwujudkannya dan tidak ada dalil syara yang menganggapnya 

atau mengabaikannya”. Jadi maslahah mursalah adalah sesuatu 

kejadian yang syara’ atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan 

tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar syara menetapkan 

 
40http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-

islam-terhadap bayi.html 

41 Shapiuddin Shidiq, Fikih Kontemporer (Edisi I; Cet I; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 110. 

42 Setiawan, Etika Kebidanan dan Etika Kesehatan (Cet. I; 

Jakarta: CV. Trans Info Media, 

2010), hlm.125 

http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-islam-terhadap
http://auhafiqah.blogspot.com/2013/05/pandangan-islam-terhadap
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satu hukum, tetapi ada pula sesuatu yang munasabah untuk 

kemaslahatan dan kebaikan umum.43 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa bayi tabung dibolehkan karena memberi manfaat yang 

besar. Tetapi ada beberapa ketentuan melarang misalnya bayi 

tabung dengan menggunakan sperma donor. 

 

E. Status Anak Bayi Tabung menurut Islam 

Status anak hasil inseminasi dengan donor sperma atau ovum 

menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama 

dengan anak hasil prostitusi. UU Perkawinan pasal 42 No.1/1974: 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah.” maka memberikan pengertian 

bahwa bayi tabung dengan bantuan donor dapat dipandang sah 

karena ia terlahir dari perkawinan yang sah. Tetapi inseminasi 

buatan dengan sperma atau ovum donor tidak di izinkan karena 

tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Pasal 

dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana 

peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu 

yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 

(sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan 

antara dua orang karena agama melarangnya, dan lain-lain. 

Lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan 

dengan donor sperma dan/atau ovum, karena tidak sesuai dengan 

konstitusi dan hukum yang berlaku. Asumsi Menteri Kesehatan 

bahwa masyarakat Indonesia termasuk kalangan agama nantinya 

bisa menerima bayi tabung seperti halnya KB. Namun harus 

diingat bahwa kalangan agama bisa menerima KB karena 

pemerintah tidak memaksakan alat/cara KB yang bertentangan 

dengan agama. Contohnya: Sterilisasi, Abortus. Oleh karena itu 

 
43 Beni Ahmad, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2009), hlm. 109. 
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pemerintah diharapkan mengizinkan praktek bayi tabung yang 

tidak bertentangan dengan agama.44 

 

F. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung 

1. Perspektif Hukum Islam 

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan tentang hukum Islam 

terhadap inseminasi buatan dengan sperma ataupun ovum dari 

pasangan suami isteri, dari sistem donor, maupun inseminasi 

buatan dengan sistem sewa rahim, maka berikut ini penulis akan 

kemukakan tentang kedudukan anak dari hasil inseminasi buatan 

dalam hukum waris Islam.45 

2. Anak yang Berasal dari Sperma Suami 

Islam telah menetapkan hukum bahwa anak yang dilahirkan 

melalui inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum 

dari pasangan suami isteri sendiri, kemudian embrionya 

ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah sebagai anak yang 

sah dan dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara 

alami. Dikatakan sah oleh karena anak itu lahir dari pasangan 

suami isteri yang sah menurut agama, karena sperma dan ovum 

yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri.46 

Sebagaimana Husein Yusuf mengemukakan bahwa: “Bayi 

tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami istri 

yang diproses dalam tabung, setelah terjadinya pembuahan 

kemudian disarangkan dalam rahim istrinya sampai saat terjadi 

kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan 

keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu 

mempunyai kedudukan yang sah menurut syari’at Islam”.47Hal ini 

 
44 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer-Jilid 3 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 660. 

45 Mardani, 2013, Kumpulan tentang Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 14. 

46 Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1993), hlm. 90. 

47 Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum, h. 38. 
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juga telah difatwakan oleh Syekh Syaltut, bahwa mana manakala 

penghamilan itu dengan benih sperma suami untuk pembuahan 

isterinya, maka yang demikian itu menurut Syekh Syaltut masih 

dibenarkan dan anak yang dilahirkannya merupakan anak yang 

sah dari pasangan tersebut.48 

Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk 

mewaris dari orang tuanya (pewaris). Dan bagian yang harus 

diterimanya adalah tidak sama antaraahli waris laki-laki dan dan 

perempuan. Laki-laki mendapat dua bagian, dan ahli waris 

perempuan mendapat satu bagian. Hal ini telah sesuai dengan 

nash dalam Q.S. an-Nisa’/4: 11. 

Artinya: “Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (yaitu) bahagian 

seorang anak laki-laki sama dengan bagahian dua orang anak 

perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 

jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang 

saja, Maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

dan untuk kedua ibu-bapa, bagian masing-masingnya seperenam 

dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal mempunyai 

anak) jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, 

Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau 

(dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 

yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 

Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.49  

Adanya perbedaan bagian antara laki-laki dengan perempuan 

adalah disebabkan karena: 

 
48 Abd Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam 

Antara Fakta dan Realita 

(Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm.163. 

49 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

PT. Sinergi Pustaka Indonesia 
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a. Anak laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada 

isterinya 

b. Anak laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada orang 

tuanya. Dan jika yang menjadi ahli waris hanya anak 

perempuan 2 orang atau lebih, maka ia mendapat bagian 2/3 

dari apa yang ditinggalkan oleh bapaknya, sedangkan jika 

anak perempuan hanya seorang, maka ia mendapat ½ dari 

warisan. 

 

 

G. Perbedaan Pendapat Alim Ulama Mengenai Bayi Tabung 

Adapun pendapat para ahli mengenai bayi tabung adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendapat Yang Membolehkan 

a. Zakaria Ahmad al-Bari 

Inseminasi buatan itu boleh menurut syara’, jika dilakukan 

dengan sperma suami yang demikian masih dibenarkan oleh 

hukum dan syariat yang diikuti oleh masyarakat yang 

beradab. Tindakan tersebut diperbolehkan dan tidak 

menimbulkan noda atau dosa. Disamping itu tindakan 

demikian dapat dijadikan cara untuk mendapatkan anak 

yang sah menurut syara’ yang jelas ibu dan bapaknya.50 

b. Syekh Mahmud Syalthout (mantan rektor universitas Al-

Azhar) 

Menurut hukum syara’ apabila bayi tabung itu dengan air 

mani suaminya sendiri maka hal itu sudah sesuai dengan 

hukum dan dibenarkan oleh syara’ dan dipandang sebagai 

cara untuk menjalankan anak yang sah. Tetapi apabila bayi 

tabung itu berasal dari sperma lelaki lain yang tidak ada 

hubungan perkawinan, beliau mengatakan bahwa 

inseminasi tersebut dalam pandangan syari’at Islam adalah 

 
50 Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer-Jilid 3, 

Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 660 
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perbuatan munkar dan dosa besar perbuatan itu setara 

dengan zina dan akibatnyapun sama. 

2. Pendapat Yang Tidak Membenarkan 

a. Lembaga Fiqh Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam), 

mengadakan sidang di Amman pada tahun 1986 untuk 

membahas beberapa tekhnik inseminasi buatan atau bayi 

tabung, dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma 

ataupun ovum donor. 

 

b. Syekh Mahroj Salama (Ulama Al-Azhar) 

Ulama yang satu ini berpendapat bahwa tidak boleh sama 

sekali dari suami sendiri maupun dari pihak isteri, karena 

agama telah meletakkan asas bagi suatu perkawinan untuk 

menjaga keturunan. Cara yang dilakukan seperti itu akan 

mengakibatkan terjadinya suatu penyimpangan. 

c. Syaikh Nashiruddin Al-Albani. 

Syaikh Nashiruddin Al-Albani sebagai tokoh ahli sunnah wal 

jamaah berpendapat lain, beliau berpendapat sebagai berikut: 

“Tidak boleh, karena proses pengambilan mani (sel telur 

wanita) tersebut berkonsekuensi minimalnya sang dokter 

(laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat aurat 

wanita lain (bukan istri sendiri) hukumnya adalah haram 

menurut pandangan syariat, sehingga tidak boleh dilakukan 

kecuali dalam keadaan darurat.51 

 

 

 

 

 

 
51 http://sellynovianty.blogspot.com/2013/06/makalah-

tinjauan-hukum-islam-tentang.html, (diakses pada tanggal19 Mei 

2015) 
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BAB 6 

 

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH 

 

 

 

A. Pengetian Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

ransplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu 

tempat ke tempat lain (seperti menutup luka yang tidak 

berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain. 

Transplantasi merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh, 

karena penyembuhan/pengobatan dengan prosedur medis biasa 

tidak ada harapan kesembuhan. 

Transplantasi organ pertama kali dilakukan oleh Prof. Dr. 

Christian Bernard seorang dokter spesialis dari Afrika Selatan yang 

dikenal lewat eksperimennya. Sampai saat ini, transplantasi organ 

tubuh yang banyak dibicarakan dikalangan ilmuwan dan 

agamawan/rohaniwan adalah mengenai tiga macam organ tubuh, 

yaitu mata, ginjal dan jangtung. Hal ini dapat dimaklumi, karena 

dari segi struktur anatomis manusia, ketiga organ tubuh tersebut 

sangatlah vital bagi kehidupan manusia. 

 

T 
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B. Dasar Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

Apabila transplantasi mata, ginjal dan jantung dari donor dalam 

keadaan hidup sehat, Islam tidak membenarkan, karena: 

1. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 195: 

Artinya: “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan,” 

Ayat ini mengingatkan manusia agar tidak gegabah berbuat 

sesuatu yang berakibat fatal pada dirinya, sekalipun mempunyai 

tujuan kemanusiaan yang luhur. 

2. Dalam surah al-Maidah juga disebutkan bahwa: 

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi 

bani israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang 

manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau 

bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka 

seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 

Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, 

Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia 

semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 

Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 

yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu, 

sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan 

dimuka bumi”. 

3. Kaidah Hukum Islam: 

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada 

meraih kemaslahatan”. 

Misalnya, menolong orang dengan cara mengorbankan dirinya 

sendiri yang bisa berakibat fatal bagi dirinya, tidak dibolehkan oleh 

Islam. 

 

C. Penyebab Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

Transplantasi merupakan usaha untuk menggantikan organ tubuh 

yang mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ 
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tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang bila 

diobati dengan prosedur medis biasa maka harapan untuk 

penderita bertahan hidup tidak ada lagi. 

Ada dua komponen penting yang mendasari tindakan 

transplantasi, yaitu: 

1. Eksplantasi 

Usaha mengambil jaringan atau organ manusia yang hidup atau 

yang sudah meninggal. 

2. Implantasi 

Usaha mendapatkan jaringan atau organ tubuh tersebut 

kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh oranglain. 

 

D. Tipe Donor Organ Tubuh Manusia 

1. Donor dalam keadaan hidup sehat 

2. Donor dalam keadaan koma 

3. Donor dalam keadaan meninggal 

 

E. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh 

Pencangkokan (transplantasi) organ tubuh adalah termasuk 

bidang kedokteran yang mengalami perkembangan demikian 

cepat. Pengcangkokan organ ini meliputi pencangkokan seluruh 

atau sebagian organ tubuh manusia. 

 

F. Tata Cara Pelaksanaan Transplantasi Organ Tubuh Manusia 

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang 

terkait dengannya: 

1. Donor 

2. Resipien 

3. Tim Ahli 



Kasjim Salenda & Sudirman  

49 |  

G. Hukum Transplantasi Organ dari Non-Muslim 

Mencangkok (transplantasi) organ dari tubuh seorang non-muslim 

kepada tubuh seorang muslim pada dasarnya tidak terlarang. 
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BAB 7 

 

ALAT KONTRASEPSI DALAM 

PANDANGAN FIKIH KONTEMPORER 
 

 

A. Pengertian Keluarga Berencana 

B adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut 

kamus Besar Bahasa Indonesia maksud dari KB ini adalah 

“Adanya Gerakan dengan cara membatasi kelahiran demi 

membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera”. Dengan kata lain 

KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pengaturan atau 

penanggulangan kelahiran bisa dilakukan dengan penggunaan 

alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, KB Susuk dan 

sebagainya. Program KB dirumuskan sebagai upaya peningkatan 

keperdulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan 

K 
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keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan 

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.52 

Keluarga berencana (KB) ini sebagai usaha yang dilakukan 

bertujuan mengurangi angka kelahiran sehingga tidak 

menimbulkan kerugian baik itu terhdap sang ibu, bayi, suami dan 

bahkan lingkungan keluarga baik masyarakat tentunya, 

terkhususnya KB ini bertujuan untuk mencegah adanya 

pertembuhan dan perkembangan dari adanya pembuahan oleh sel 

sperma dan sel telur dalam berhubungan intim antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang telah halal.53 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 

2009 BAB I Pasal1 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan 

berbagai pengertian: 

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran 

anak, jarak maanusia ideal melahirkan, mengatur kehamilan 

melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak 

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.  

Melihat pengertian di atas penulis berpandangan bahwa 

program KB ini semata-ata bertujuan untuk mengatur dan 

memberikaan perlindungan arena pada dasarnya setiap 

masyarakat membutuhkan hidup yang sehat dan terjaga 

ketahananan tubuhnya baik secara jassmani maupun rohani. 

Pengertian Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang 

dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar 

keluargadengan masyarakat dan lingkungannya. 

 
52Mukhoyyaroh Mukhoyyaroh, “KB Susuk Dalam Perspektif 

Islam,” Jurnal Online Studi Al-Qur’an, 2017, 

https://doi.org/10.21009/jsq.013.2.06. 

53Mukhoyyaroh. 
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Selain undang-undang yang mendefinisikan tentang program 

KB, Hanafi Hartanto (1994: 08) menjelaskan pengertian Keluarga 

Berencana (KB) sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia 

mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan 

hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, demi 

untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan 

kesejahteraan bangsa umumnya.54 

Di sebagian Negara-negara barat telah mempergunakan KB 

yang diterjemahkan yaitu Family Planning yang penerapannya 

mencakup dua metode yaitu: 

1. Planning parenthood 

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan kepada tanggung 

jawab orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga 

yang aman dan tentram meskipun tidak dengan jalan 

membatasi anggota keluarga. Dalam bahasa arab metode ini 

diterjemahkan sebagai ِتنَْظِيْمُالنَّسْلِِ (mengatur keturunan). 

2. Birth control (mengontrol kelahiran) 

Pada metode dilaksanakan penekanan jumlah anak atau 

menjarangkan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi 

suami istri. Dalam bahasa arab metode ini identik dengan 

 Dalam prakteknya, lain hal di .(membatasi keturunan) تحَْدِيْداُلنَّسْلِِ

sejumlah negara Barat dibolehkan dengan cara pengguguran 

kandungan (abortus dan menstrual regulation), pemandulan 

(infertilitas) dan pembujangan. Hal ini tentunya penulis tidak 

setuju karena dalam al-Qur’an Allah memerintahkan unuk 

memiliki keturunan, memperbanyak jumlah manusia didunia 

dan bukankan tindakan abortus ini merupakan tindakan 

merubah ciptaan dan berakibat fatal terhadap organ reoroduksi 

 
54 Siti Soleha, Studi Tentang Dampak ProgramKeluarga Berencana 

DiDesa Bangun Mulya 

Kabupaten Penajam Paser Utara, eJournal Ilmu Pemerintahan, 

Volume4,Nomor1,2016, hlm 41- 

42 (www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) dalam 

(www.ejournal.eprints.ums.ac.id) diakses 17 desember 2020 

http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/
http://www.ejournal.eprints.ums.ac.id/
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serta menyebabkan penurunan populasi di dunia jika hal 

tersebut dilaksanakan oleh setiap orang. 

Kontrasepsi hadir dalam berbagai metode dan efektifitas. 

Meskipun berbeda tetapi tujuannya satu mencegah kehamilan 

yang tidak diinginkan. 

Dalam buku Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi 

Perempuan Modul Pelatihan Muballigh dan Muballighat terdapat 

macam-macam alat kontrasepsi yang biasa digunakan, yaitu: 

a) Pantang Berkala 

Merupakan cara pencegahan kehamilan dengan tidak 

melakukan senggama pada saat istri dalam masa subur. Masa 

subur adalah masa keluarnya sel telur yaitu 12-18 hari sebelum 

haid yang akan datang. Istri harus mempunyai siklus haid yang 

teratur. Amati siklus haid selama 8 bulan kemudian catat siklus 

terpendek dan terpanjang. Masa subur dimulai pada hari ke ... 

(siklus terpendek-18) sampai hari ke ... (siklus terpanjang-12) 

setelah hari pertama haid. Jika masa ini perlu bersenggama 

dianjurkan untuk menggunakan kondom atau tissu. 

b) Kondom 

Adalah sarung karet tipis yang dipakai oleh laki-laki saat 

bersenggama. 

c) Pil KB 

Pil harus diminum setiap hari dan dimulai pada hari pertama 

haid. Sebelum pemakaian harus diperiksa dahulu oleh dokter 

atau bidan. 

d) Suntikan KB 

Adalah cairan yang mengandung zat yang dapat mencegah 

kehamilan selama jangka waktu tertentu (1-3 bulan) 

e) Susuk KB/AKDR 

Susuk atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terdiri dari 1 

atau 6 kapsul kecil yang berisi zat yang dapat mencegah 

kehamilan. 
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f) IUD/SPIRAL/AKDR 

Spiral/AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) adalah alat yang 

terbuat dari plastik yang kadang dililit oleh tembaga dan 

dimasukkan ke dalam rahim oleh bidan atau dokter yang 

terlatih. Sebaiknya dipasang setelah haid atau 40 hari setelah 

melahirkan. 

g) Tubektomi, Adalah suatu cara mencegah kehamilan dengan 

tindakan operasipada saluran telur. 

h) Vasektomi, Adalah tindakan operasi kecil untuk menutup 

saluran sperma pada laki-laki. 

i) Alat Kontrasepsi Azl yang juga pernah dilakukan pada zaman 

Rasulullah, sel sperma yang tidak sampai kepada sel telur, 

metode ini merupakan cara klasik tanpa memerlukan alat 

bantu. 

 

B. Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam 

Dalam al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk 

yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB di 

antaranya ialah Surat an-Nisa’ ayat 9: 

Artinya: “Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh 

sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. 

Selain ayat di atas masih banyak ayat yang berisi petunjuk 

tentang pelaksanaan KB di antaranya ialah surat al-Qashas: 77, al-

Baqarah: 233, Lukman: 14, al-Ahkaf: 15, al-Anfal: 53, dan at-

Thalaq: 7. Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam KB antara lain, 

menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, 

memperhitungkan biaya hidup brumah tangga.55 Penulis menilai 

 
55Ikhwani Ratna and Hidayati Nasrah, “PEMAKAIAN ALAT 

KONTRASEPSI PADA WANITA MUSLIMAH MELALUI TINGKAT 

PEMAHAMAN AGAMA ISLAM,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama 
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bahwa memang hal tersebut patutu untuk dipertimbangkan. Surat 

al-Baqarah (2) ayat 233: 

وَْ تُْٱِ۞ْ لِدََٰ وََٰ
 
نَْْْل ضِع  دَهُنَّْْْيُر 

ََٰ
ل و 
َ
ي نِْْْأ

َ
ل ْْْحَو 

َ
امِل

َ
ْْك يُتِمَّ نْ

َ
أ رَادَْ

َ
أ ْ لِمَن  ي نِْْۖ

ضَاعَةَْٱِ ىْْْْۚلرَّ
َ
ودِْٱِْْوَعَل

ُ
ل مَو 

 
هُۥْْل

َ
قُهُنَّْْْل وَتُهُنَّْْْرِز  رُوفِْٱِبِْْْوكَِس  مَع 

 
اْْْْۚل

َ
ْْل

فُْ
َّ
ْْْتُكَل س  اْْنَف 

َّ
عَهَاْْْإِل اْْْْۚوُس 

َ
ٌْْۢتُضَآرَّْْْل لِدَة  دِهَاْْْوََٰ

َ
اْْبِوَل

َ
ودْ ْْوَل

ُ
ل هُۥْْمَو 

َّ
ْۦْْل دِهِ

َ
ْْْۚبِوَل

ى
َ
وَارِثِْٱِْوَعَل

 
هُمَاْوَتَشَاوُرٍْْمِْْل ن  اْعَنْتَرَاضٍْمَِّ

ً
رَادَاْفِصَال

َ
ْأ لِكَْْۗفَإِن  ْذََٰ

ُ
ل ث 

جُنَاحَْْ اْ
َ
فَل ْ م 

ُ
دَك

ََٰ
ل و 
َ
أ ْ
۟
ضِعُوٓا تَر  تَس  نْ

َ
أ ْ م  رَدتُّ

َ
أ ْ وَإِن  هِمَاْْۗ ي 

َ
عَل جُنَاحَْ اْ

َ
فَل

بِْ تُمْ ءَاتَي  آْ مَّ تُمْ م 
َّ
سَل إِذَاْ ْ م 

ُ
ك ي 

َ
رُوفِْٱِعَل مَع 

 
ْٱِوَْْْْۗل

۟
َْٱِْْتَّقُوا ْٱِوَْْْللهَّ نَّ

َ
أ ْ
۟
مُوٓا

َ
ل ع 

َْٱِ ونَْْْبِمَاْْللهَّ
ُ
مَل  بَصِيرْ ْتَع 

Artinya: “Para ibu kendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyesuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkanmenurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 

keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan”.56 

 
Dan Jender, 2018, 

https://doi.org/10.24014/marwah.v17i1.5691. 

56 Tafsirweb.com diakses pada 08 desember 2020  
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Melihat hal demikian jika seandainya program KB ini tidak 

diindahkan maka bisa mempertaruhkan hidup berumah tangga, 

baik anak yang seharusnya memerlukan perawatann , dan ibu 

yang membutuhkan nafkah secara batiniah maupun lahiriah dan 

Ayah tentunya sebgai pemimpin rumah tangga wajib mengemban 

tugas dalam hal pemeliharaan dan pemberian nafkah, orang tua 

wajib memberikan pendidikan kepada anaknya dan istri harus 

diberi nafkah untuk menjadikan hal tersebut senantiasa 

terpelihara maka sang ayah harus memiliki semngat dan kondisi 

kesehatan yang baik. 

Dalam sebuah Hadits Nabi dijelaskan sebagai berikut: 

 )عليهْمتفق(إنكتدرورثكأغنياءخيرمنأنتدرهمعالةلتكففونالناس

Artinya: “Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli 

warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan 

mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.” 

Berdasarkan Hadits tersebut, suami istri mempertimbangkan 

tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan 

sampai anak-anak mereka menjadi.57 

Dalam al-Qur’an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang 

diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal 

berikut: 

1. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah (Qs. Al-Baqarah: 195). 

Artinya: “Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam 

kerusakan”. 

2. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan 

penghidupan hal ini sesuai dengan hadits Nabi: 

Artinya: “Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran”.  

 
57Ratna and Nasrah, “PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI PADA 

WANITA MUSLIMAH MELALUI TINGKAT PEMAHAMAN AGAMA 

ISLAM.” 
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3. cMenghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila 

jarakkelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadits Nabi: 

Artinya: “Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan 

orang lain.58 

C. Metode atau Alat Hukum Penggunaannya Kontrasepsi 

Ada 5 persoalan yang terkait dnegan penggunaan alat kontrasepsi, 

yaitu: 

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (man’u al-haml) 

atau menggugurkan kehamilan (isqat al-haml) 

2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan semntara 

atau bersifat pemandulan permanen (ta’qim) 

3. Pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat 

kontrasepsi tersebut (hal ini berkaitan dengan di atas, sudah 

menjadi keseakatan ulama dalam forum-forum keislaman, baik 

pada tingkat nasional maupun internasional) (ijma’al-majami) 

4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya 

5. Bahan uang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi 

tersebut 

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut islam adalah yang 

cara kerjanya mencegah kehamilan (man’u al-haml), bersifat 

sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang 

bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang 

auratnya atau boleh orang lain tetapi dalam keadaan darurat. 

Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari 

bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang 

membahayakan (mudharat) bagi kesehatan. 

Alat atau metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah 

memenuhi kriteriakriteria tersebut di atas, oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa keluarga berencana secara substansional 

 
58 Drs. Musthafa Kamal, Fikih Islam (Yogyakarta: Citra Karsa 

Mandiri, 2002), hlm.293. dalam www.ejournal.eprints.ums.ac.id) 

diakses 17 desember 2020 

http://www.ejournal.eprints.ums.ac.id/
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tidak bertentangan dengan ajaran islam bahkan merupakan salah 

satu bentuk implementasi semangat ajaran islam dalam rangka 

mewujudkan sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga 

yang tangguh, mawadah, sakinah dan penuh rahmah.59 

 

D. Pandangan Ulama dan DPA, MUI terkait Penggunaan Alat 

Kontrasepsi KB 

Pada umumnya ulama sepakat bahwa metode KB dengan tidak 

melakukan tindakan khusus dapat dibenarkan menurut ajaran 

hukum islam, namun terhadap berbagai metode lain yang 

digunakan sebagai kontrasepsi yang dijelaskan pada bagian 

sebelumnya ini terdapat perbedaan analisis dan pendapat 

meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa 

penggunaan kontrasepsi dibolehkan selama tidak merusak 

sumber sel telur dan sel spermatozoa dengan merubah struktur 

anatomis organ reproduksi. Kesimpulan ini didasarkan atas 

pendapat Syed Abu Bakar, Imam Ramli dan Imam Al-Gazali.60 

Di samping itu terdapat juga pandangan dari seorang Ulama 

Fikih beliau dikenal sebagai pemikir yang dengan keistmewaan 

dan keunikan yang kemudian melahirkan suatu ijtihad 

bahwasanya program KB diperbolehkan dengan dasar 

sebagaimana praktek “azl” yang pernah ada pada zaman 

Rassulullah Saw. Hal ini tentunya merupakan pertimbangan yang 

semta-mata tujuannya untuk memelihara kesehatan keluarga, 

menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan serta 

menjaga keselamatan agama.61 yang mana aspek-aspek  

 
59 Koes irianto, 2014, Pelayanan Keluarga Berencana Dua 

anak cukup, Alfabeta: Bandung, hal.70-71 dalam 

www.ejournal.eprints.ums.ac.id) diakses 17 desember 2020 
60 Hardisman, 2014, Pengantar Kesehatan Reproduksi Seksologi 

dan Embriologi dalam kajian ilmu kedokteran dan Al-Qur’an, 

Yogyakarta: gosyen publishing, hal.81 dalam 

www.ejournal.eprints.ums.ac.id) diakses 17 desember 2020 

61https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=

http://digilib.uinsuka.ac.id/23323/1/12350066_BABI_IV-atau-

V_DAFTAR 

http://www.ejournal.eprints.ums.ac.id/
http://www.ejournal.eprints.ums.ac.id/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/23323/1/12350066_BABI_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj9PLRncvuAhU04nMBHd4CACsQFjAEegQIGxAB&usg=AOvVaw1wdDaeRtH_vHXTGdfNXfYp
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/23323/1/12350066_BABI_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj9PLRncvuAhU04nMBHd4CACsQFjAEegQIGxAB&usg=AOvVaw1wdDaeRtH_vHXTGdfNXfYp
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/23323/1/12350066_BABI_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj9PLRncvuAhU04nMBHd4CACsQFjAEegQIGxAB&usg=AOvVaw1wdDaeRtH_vHXTGdfNXfYp
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terssebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga 

yang sejahtera sebagaimana dalam Q.S An-Nisa (4): 9  dimana 

makna ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia harus 

lebih memperrhatikan kesejahteraan keturunan, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam gangguan atau penyakit akibat dari 

tidak dilakukannya program KB. 

Mengacu terhadap hal demikian, disimpulkan bahwa hal 

tersebut telah diperbolehkan dalam masa kepemimpinan 

rasulullah maka sudah pasti bahwa diyakini memberikan manfaat 

dan sekaaligus menjagaa kesehatan baik reproduksi dan 

keutuhan keluarga sehingga sebuah keluarga akan terasa aman 

dan tentram penulis mencoba untuk membayangkan jika 

seandaianya tidak diindahkan hal demikian, tentunya ini 

merupakan bentuk kekerasan atau diskriminasi terhadap kaum 

perempun, kenapaa karena mereka yang banyak memperoleh 

dampaknya sedangkan dalam al-Qur’an menegaskan bahwasanya 

“gaulilah istrimu dengan cara yang baik dan jangan 

menyulitkanya”.  

Hal ini tentunya menegaskan urgensi kesehatan dan 

ketahanan isteri perempuan dan membutuhkan perlakuan yang 

baik karena perempuan sebagai seorang isteri bukan budak 

ataupun sebagai pemuas nafsu ia merupakan pasangan hidup 

laki-laki baik suka maupun duka baik. Tidak hanya itu, hal tersebut 

bisa ‘mempengaruhi kehidupan berumah tangga misalnya 

pendapatan ekonomi yang terbatas dan pengeluaran yang lebih 

besar, oleh karena itu dampaknya bisa berimbas juga pada suami, 

istri dan anak-anaknya semakin besar pengeluaran maka otomatis 

sang ayah sebagai pencari nafkah akan bekerja melebihi 

kapasitas biasanya hal ini tentu mempengaruhi kesehatan sang 

ayah, dan pada akhirnya anak yang mungkin tidak bisa bersekolah 

dakarenakan sumbr ekonomi yang rendah. 

 
PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj9PLRncvuAhU04nMBHd4CACsQFjAE

egQIGxAB&usg=AOvVaw1wdDaeRtH_vHXTGdfNXfYp diakses pada 

2 Februari 2021 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/23323/1/12350066_BABI_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj9PLRncvuAhU04nMBHd4CACsQFjAEegQIGxAB&usg=AOvVaw1wdDaeRtH_vHXTGdfNXfYp
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/23323/1/12350066_BABI_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf&ved=2ahUKEwj9PLRncvuAhU04nMBHd4CACsQFjAEegQIGxAB&usg=AOvVaw1wdDaeRtH_vHXTGdfNXfYp
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Untuk mengupayakan agar jalannya program Keluarga 

Berencana (KB) dapat diterima oleh masyarakat secara luas, 

terutama dikalangan umat Islam, maka pemerintah melalui 

Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan 

musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 

26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu 

keputusan yang menegaskan bahwa program Keluarga Berencana 

(KB) itu hukumnya mubah menurut syari’at Islam dan umat Islam 

boleh melaksanakannya.  
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BAB 8 

 

JIHAD 

(BOM BUNUH DIRI, TERORISME, DAN 

BUGHAT) 
 

 

A. Pengertian Jihad 

anyak anggapan bahwa ketika membahas mengenai jihad 

yang terlintas di dalam pikiran sebagian adalah perang. Hal 

ini tidak bisa disalahkan karena jika dilihat di dalam buku 

“The religion of Islam”, FA Klein menjelaskan bahwa jihad adalah 

perang melawan orang kafir yang mana tujuannya untuk memaksa 

mereka memeluk agama Islam, dan jika mereka menolak ajaran 

Islam maka binasakan mereka, karena memenangkan Islam dan 

menyiarkannya dianggap sebagai tugas suci umat Islam.62 

 
62 Nurrohman, Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme 

Dan Terorisme, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010), 

http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasat/article/view/1

812 hlm. 10 

B 

http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasat/article/view/1812
http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasat/article/view/1812
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Menurut Ibnu Hajar rahimahullah jihad adalah mencurahkan 

semua tenaga dan kemampuan dalam memerangi orang kafir. 

Kemudian Al-Kasani Rahimahullah berpendapat bahwa jihad 

dalam hukum syara’ diartikan sebagai mencurahkan semua 

tenaga, potensi yang dimiliki dalam menyebarkan agama Allah, 

baik menggunakan lisan, jiwa maupun harta yang dimiliki yang 

mana tujuannya untuk menyebarkan agama Allah. Dan menurut Al-

Durrul Mukhtar jihad adalah usaha mengajak orang-orang untuk 

memeluk agama Allah dan memerangi orang kafir.63 

Berdasarkan pengertian di atas, maka asumsi sebagian orang 

selalu berpikir bahwa jihad adalah perang, padahal jihad tidak 

hanya selalu diartikan dengan perang melawan orang kafir, seperti 

yang dipaparkan oleh Imam Roghib bahwa jihad itu dibagi menjadi 

tiga macam yaitu; Pertama, memerangi musuh yang terlihat. 

Kedua, memerangi setan. Ketiga, memerangi hawa nafsu. Jadi 

jihad tidak selalu diartikan sebagai perang. 

Secara etimologi jihad berasal dari kata jahd atau juhd, yang 

berarti usaha, tenaga dan atau kekuatan. Kata jihad dan 

mujahada bisa juga diartikan sebagai berjuang sekuat tenaga 

untuk menangkis serangan musuh. Sedangkan secara terminologi 

jihad diartikan sebagai berjuang, berusaha dengan sungguh-

sungguh dan melakukan yang tebaik untuk menegakkan agama 

Allah dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah dan 

digariskan oleh Allah SWT.64 

 

 

 
63 Abdul Munip, Buku Jihad Terjemahan Dari Bahasa Arab 

Dan Potensi Radikalisme Beragama Di Lembaga Pendidikan (UIN 

Sunan Kalijaga Yongyakarta, 2018), 

http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendikia/article/view/1

080 h. 182-183 

64 Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dinul Islam) dalam 

Nurrohman, Pesantren Sebagai Penangkal Radikalisme Dan 

Terorisme, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010), 

http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasat/article/view/1

812 h. 10 

http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendikia/article/view/1080
http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/cendikia/article/view/1080
http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasat/article/view/1812
http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/dirasat/article/view/1812


Kasjim Salenda & Sudirman  

63 |  

1. Bom bunuh diri 

Bom bunuh diri, merupakan suatu aksi pemberontakan dengan 

cara meledakkan bom dalam suatu tempat beserta dengan dirinya 

sendiri. Biasanya pelaku bom bunuh diri mencari tempat-tempat 

keramaian untuk melakukan aksinya. Alasan orang-orang 

melakukan bom bunuh diri biasanya disebabkan keinginan untuk 

dianggap sebagai pahlawan atau penyatuan jati diri dengan 

kelompoknya. Dari penelitan yang dilakukan oleh Universitas 

Oxford, Harvey Whitehouse alasan penyatuan diri menjadi 

dorongan besar bagi para pelaku bom bunuh diri melakukan 

aksinya.65 

2. Terorisme 

Terorisme merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah. terorisme 

merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang mana 

tujuannya untuk membangkitkan perasaan teror sehingga 

membuat masyarakat takut. Terorisme menjadi momok 

menakutkan di dalam kehidupan masyarakat karena memakan 

korban yang begitu banyak bahkan warga sipil juga bisa menjadi 

korban. Terorisme diyakini sebagai salah satu bentuk strategi dari 

kelompok politik lemah melawan politik yang kuat dan 

berkuasa.66 

Menurut Jainuri, terorisme muncul sebagai bentuk 

perlawanan atas ketidakadilan, penindasan dan fitnah yang 

dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok 

masyarakat lainnya. Pada dasarnya terorisme menjadi 

konsekuensi atas suatu perubahan. Maksutnya bahwa dalam 

perubahan yang dilakukan ada golongan yang setuju atas suatu 

 
65 Yoyo Hambali, Hukum Bom Bunuh Diri Menurut Islam 

Radikal dan Islam Moderat, (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan 

Syariah, 2010), https://doi.org/10.33558/masalah.v1i1.1200  

hlm. 30 

66 Sukawarsini Djelantik, Ph. D, Terorisme Tinjauan Psiko-

Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional, 

(Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 4 

https://doi.org/10.33558/masalah.v1i1.1200
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perubahan dan pula yang tidak setuju. Golongan yang tidak setuju 

ini biasanya jumlahnya tidak begitu banyak sehingga untuk 

menyampaikan pendapatnya tidaklah mudah. Sehingga mereka 

menggunakan jalur kekerasan dalam hal ini melakukan tindakan 

terorisme sebagai bentuk penolakan atas perubahan.67 

3. Buqhat  

Secara etimologi bughat berasal dari kata bagha dimana dalam 

kamus Lisan al-Arab bagha berarti perbuatan jinayah (jahat). 

Bunghat juga bisa diartikan sebagai bentuk pemberontakan. 

Sedangkan secara terminologi, bughat menurut beberapa ulama 

kontenporer, seperti yang disampaikan ole el-Fadl bahwa buqhat 

adalah tindakan menentang atau melawan otoritas penguasa. 

Kemudian, menurut Sadia Tabassum buqhat berarti sebuah 

bentuk pemberontakan yang berusaha menggulingkan kekuasaan 

melalui jalur kekerasan.68 

 

B. Pandangan Fikih Kontemporer  

Banyak orang salah mengartikan istilah jihad, dimana jihad selalu 

dikaitkan dengan perang atau hal-hal yang berbau kekerasan. 

Padahal seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa jihad itu 

tidak selalu tentang perang, menahan hawa nafsu juga termasuk 

jihad. Seperti yang banyak diketahui bahwa Islam selalu dikaitkan 

dengan aksi terorisme, hal ini dikarenakan Islam dipandang 

sebagai agama yang disebarkan melalui perang, pada hal perang 

adalah jalan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah dalam 

menyebarkan agam Islam. Karena Islam datang sebagai rahmat 

 
67 Zulfi Mubarak, Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian 

Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan, (UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2012), 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1633

/1770 h. 249 

68 El-Fadl, Rebellion and Violence in Islamic Law, dalam Fajrul 

Islam Atsta’uri, Konsep Buqhat Dalam Pemikiran Imam Al-

Mawardi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 

http://digilib.uinsby.ac.id/36100/ hlm. 27 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1633/1770
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1633/1770
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bagi alam semesta. Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Anbiyaa’ ayat 

107: 

مِينَْْْ
َ
ل لعََٰۡ ِ

َّ
اْرَحۡمَةْٗل

َّ
كَْإِل رۡسَلۡنََٰ

َ
ْوَمَآْأ

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 

Islam datang sebagai rahmat untuk alam semesta jadi tentu 

saja anggapan yang menyatakan Islam agama yang keras 

merupakan anggapan yang salah. Lalu bagaimana sebenarnya 

Islam memandang jihad ini. Dalam Islam tindakan yang berbau 

kekerasan sangat dilarang, apalagi sampai mengancam banyak 

nyawa dan mengakibatkan kerusakan, bahkan Allah SWT 

mengecam hal tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam Q.S Al-Maidah 

ayat 33: 

ْْ
 
ؤُا ذِينَْٱِإِنَّمَاْجَزََٰٓ

َّ
ارِبُونَْْْل َْٱِْْيُحَ هُۥْْللهَّ

َ
رۡضِْٱِْْفِيْْْوَيسَعَۡونَْْْۡوَرَسُول

َ
ْْفَسَادًاْْلأۡ

ن
َ
ْْْأ

 
وٓا
ُ
ل وْْۡيُقَتَّ

َ
ْْْأ

 
بُوٓا

َّ
ْْْيُصَل

َ
ْْأ

 
وْۡيُنفَوۡا

َ
فٍْأ

ََٰ
نْۡخِل هُمْمَِّ

ُ
رجُۡل

َ
يدِۡيهِمْۡوَأ

َ
عَْأ وْۡتُقَطَّ

رۡضِْۚٱِمِنَْ
َ
لِكَْْلۡأ هُمْۡذََٰ

َ
نۡيَاْۖٱِْفِيْخِزيْۡٞل هُمْۡلدُّ

َ
ْْْلأۡٓخِرَةِْٱِْفِيْوَل ْْْْعَظِيمْ ْعَذَاب 

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka 

bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan 

dan kaki mereka yang bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 

(tempat kediamanya) yang demikian (sebagai) suatu penghinaan 

untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan 

yang besar.” 

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Allah akan menghukum 

orang-orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Dan 

sperti yang diketahui bahwa baik itu bom bunuh diri, terorisme dan 

bughat semua adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan di 
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muka bumi, bahkan menjadi teror di dalam masyarakat sehingga 

membuat masyarakat tidak nyaman dan ketakutan.69 

Kemudian, jika kita berbicara mengenai bom bunuh diri tentu 

saja kita tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan pelakunya, 

namun yang diketahui bahwa pelaku bom bunuh diri kebanyakan 

siswa SMA atau lulusan SMA, atau kalangan remaja yang sedang 

semangat-semangatnya mencoba sesuatu yang baru, sehingga 

sangat mudah bagi mereka untuk didoktrin oleh orang-orang yang 

tidak bertanggungjawab. 

Namun dalam menetapkan hukum bom bunuh diri ulama 

kontenporer berbeda pendapat, ada yang mengharamkan dan ada 

pula yang membolehkan. Ulama kontenporer yang mengharamkan 

tindakan ini karena dianggap sebagai tindakan membinasakan 

manusia. dan hal ini diharamkan dalam Islam sesuai firman Allah 

dalam Q.S al-Baqarah ayat 195: 

ْْ سَبِيلِ فِيْ ْ
 
نفِقُوا

َ
ِْٱِوَأ اْْللهَّ

َ
ْْْوَل

 
مْْۡتُلقُۡوا

ُ
يدِۡيك

َ
ىْْْبِأ

َ
ةِْٱِْْإِل

َ
ك
ُ
حْْۡلتَّهۡل

َ
ْۚوَأ

 
ْإِنَّْْْسِنُوٓا

َْٱِ ْْللهَّ بُّ ْْْْلۡمُحۡسِنِينَْٱِْيُحِ
Artinya: “Dan belanjakalanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

jangan lah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

Selain itu alasan lainnya ulama kontenporer mengharamkan 

bom bunuh diri, karena Tindakan bunuh diri tentu saja tidak 

dibenarkan di dalam Islam, dalam kaidah magasi al syari’ah ada 

yang disebut hifdz al-Nafs atau memelihara nyawa, artinya umat 

Islam dilarang untuk melakukan tindakan bunuh diri karena ini 

merupakan tindakan yang tidak memelihara jiwa. Rasulullah SAW 

 
69 Saidurrahman, Fiqh Jihad dan Terorisme: Perspektif Tokoh 

Ormas Islam Sumatera Utara, (IAIN Sumatera Utara, 2012), 

http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/31 hlm. 
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juga membenci perbuatan bunuh diri. Hal ini bisa dilihat dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., beliau bersabda: 

Artinya: “Rasulullah SAW. Bersabda: “Barang siapa yang bunuh diri 

dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan dipegangnya 

untuk menikam perutnya di neraka jahanam. Hal itu akan 

berlangsung terus selamanya. Barang siapa yang minum racun 

sampai mati, maka ia akan meminumnya pelan-pelan di neraka 

jahanam selama-lamanya. Barang siapa yang menjatuhkan diri 

dari gunung untuk bunuh diri, maka ia akan jatuh di neraka 

jahanam selama-lamanya.” (Shahih Muslim No. 158).70 

Hadis di atas jelas bahwa Rasulullah SAW melarang orang 

untuk bunuh diri, walaupun alasannya untuk mati sahid, karena 

pada dasarnya yang dimaksud dengan mati syahid adalah orang 

yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang 

diperintahkan oleh Allah SWT, bukan dengan jalan bunuh diri. Allah 

SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29: 

ْْ يُّهَا
َ
أ ذِينَْٱِيََٰٓ

َّ
بِْءَاْْل مْ

ُ
بَيۡنَك مْ

ُ
ك
َ
ل مۡوََٰ

َ
أ ْ
 
وٓا
ُ
ل
ُ
تَأۡك اْ

َ
ل ْ
 
طِلِْٱِمَنُوا آْْْلبََٰۡ

َّ
نْْإِل

َ
ونَْْْأ

ُ
ْْتَك

رَةًْ َٰ ْْعَنْتِجَ مْْۡۚتَرَاض 
ُ
نك اْمَِّ

َ
ْْْوَل

 
وٓا
ُ
مْْۡۚتَقتُۡل

ُ
نفُسَك

َ
َْٱِْإِنَّْْأ انَْْللهَّ

َ
مْۡك

ُ
ْْْْرَحِيمٗاْْبِك

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 

antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” 

Ulama kontemporer yang mengharamkan bom bunuh diri di 

antaranya; Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syaikh Salih 

bin Fauzan al-Fauzan, al-Syaikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri, 

 
70 Abu Zakariyah Yahya bin Syarf bin Mariy Al Nawawi 

sebagaimana dikutip oleh Adynata, “Jihad Bunuh Diri Menurut 

Hadis Nabi SAW”, dalam Jurnal Ushuluddin Vol. XX, No. 2 Tahun 

2013, dalam Nia Ervyani, Hukum Bom Bunuh Diri, (STAIN Jurai 

Siwo Metro, 2016), 

http://www.academia.edu/donwload/51101619/HUKUM_BOM_B

UNUH_DIRI.docx hlm. 6 
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Muhammad bin Salih Al-Usaymin dan Ulama Saudi Arabia atau 

Majelis Ulama Senior (Hai’ah Kibra al-‘Ulma).71 

Sedangkan ulama kontemporer yang membolehkan bom 

bunuh diri menggunakan dasar argument bahwa, bom bunuh diri 

merupakan bentuk jihad dan akan dikategorikan mati syahid bagi 

pelakunya, dengan menggunakan ayat-ayat tentang jihad salah 

satunya dalam Q.S. at-Taubah ayat 111: 

ْْ َْٱِ۞إِنَّ ْٱِْْللهَّ نفُسَهُمْْۡلۡمُؤمِۡنِينَْٱِْْمِنَْْْشتَۡرَىَٰ
َ
هُمْْأ

َ
ل مۡوََٰ

َ
نَّْْْوَأ

َ
هُمُْْْبِأ

َ
ةَْۚٱِْْل ْْلۡجَنَّ

ونَْ
ُ
تِل ِْٱِْْسَبِيلِْْْفِيْْْيُقََٰ ونَْْْللهَّ

ُ
ونَْْْۖفَيَقتُۡل

ُ
يهِْْْۡوَعۡدًاْْوَيُقتَۡل

َ
اْْْعَل

ةِْٱِْْفِيْْْحَقَّٗ وۡرَىَٰ ْْلتَّ

يلِْٱِوَْ وۡفَىَْْْٰوَمَنْْۡلقُۡرءَۡانِْۚٱِوَْْْلإِۡنجِ
َ
ْۦْْأ ِْۚٱنَْْمِْْْبِعَهدِۡهِ ْٱِفَْْْللهَّ

 
مُْْْسۡتَبشِۡرُوا

ُ
ْْبِبَيعِۡك

ذِيٱِ
َّ
ْۚۦْْبَايَعتُۡمْل لِكَْْبِهِ ْْْْلعَۡظِيمُْٱِْْلفَۡوۡزُْٱِْهُوَْْوَذََٰ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang 

mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk 

mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka 

membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari 

Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Quran dan siapakah yang lebih 

menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah 

dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah 

kemenangan yang besar.” 

Menurut Nawaf Hayl, ayat di atas menunjukkan bahwa agar 

bisa masuk surga harus mengorbankan nyawa, dan hal ini bisa 

dilakukan melalui jalan bom bunuh diri. Karena bagi seorang 

Mujahid hanya ada dua kemungkinan pulang dengan selamat atau 

 
71 Majelis Ulama Senior (Hai’ah Kibarul ‘Ulama) diketahui 

oleh Abdul-Azeez bin Abdullah bin Muhammad ‘Aal ash-Shaykh 

dengan anggota: Salih bin Muhammad al-Lahaidaan, Abdullah bin 

Sulaiman al-Muni, Abdullah bin Abdurahman al-Ghudayan, Dr. 

Salih bin Saalih al-Fauzaan Hasan bin Ja’far al-‘Atami, dll. Nia 

Ervyani, Hukum Bom Bunuh Diri, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 

http://www.academia.edu/donwload/51101619/HUKUM_BOM_B

UNUH_DIRI.docx hlm. 10 
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mati di Medan perang, dan pelaku bom bunuh diri kemungkinanya 

hanya mati.72 

Menurut ulama kontemporer jihad dan terorisme tidaklah 

sama, karena terorisme adalah kegiatan yang menimbulkan 

banyak kerusakan, bahkan dari berbagai aspek serta sifatnya jihad 

bersifat bathil karena melanggar larangan Allah SWT. Para fuqaha 

menganggap terorisme sebagai tindakan kriminal karena 

membunuh banyak orang termasuk masyarakat sipil, dan banyak 

menimbulkan kemudharatan, padahal Allah melarang umat Islam 

melampaui batas, sesuai firmannya dalam Q.S al-Baqarah ayat 

19073 

ْْ سَبِيلِ فِيْ ْ
 
وا
ُ
تِل ِْٱِوَقََٰ ذِينَْٱِْْللهَّ

َّ
مْْۡل

ُ
ونكَ

ُ
تِل اْْْيُقََٰ

َ
ْْْۚوَل

 
َْٱِْْإِنَّْْْتَعتَۡدُوٓا اْْللهَّ

َ
ْْْل بُّ ْْيُحِ

ْْْْلۡمُعتَۡدِينَْٱِ
Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang 

memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, 

karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.” 

Lalu bagaimana hukum buqhat dalam Islam? di dalam al-

Qur’an dijelaskan agar manusia taat kepada pemimpin, namun 

jika pemimpin tersebut mengarah kepada kemaksiatan tidak boleh 

diikuti. Hal sudah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa ayat 59: 

يُّهَاْْ
َ
أ ذِينَْٱِيََٰٓ

َّ
ْْل

 
ْْءَامَنُوٓا

 
طِيعُوا

َ
َْٱِْأ ْْللهَّ

 
طِيعُوا

َ
ْٱِْْوَأ

َ
سُول لِيْْلرَّ و 

ُ
مۡرِْٱِْوَأ

َ
مْْْۡۖلأۡ

ُ
ْْْمِنك

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.” 

 
72 Nawaf Hayl al-Tikruy sebagaimana dikutip oleh Imam 

Mustofa dalam Ijtihad Kontenporer Menuju Fikih Konekstual, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 131 

73 M. Saleh Mathar, Jihad Dan Terorisme Kajian Fikih 

Kontenporer, (STAIN Datokarama, 2009), 

https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/125  h. 

122 
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Dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa kita diperintahkan 

untuk mengikuti dan taat kepada pemimpin, hal ini tentu 

bertentangan dengan tujuan bughat yang berkeinginan 

menggulingkan kekuasaan pemerintah, jadi hukumnya jelas 

haram dan tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW juga menyinggung 

mengenai bughat ini di dalam hadisnya, yang artinya: “Dari Ibn 

Abbas r.a Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang merasa 

benci terhadap pemimpinnya maka bersabarlah terhadapnya, 

apabila memisahkan diri dari jama’ah (penguasa yang direstui 

rakyat), maka orang tersebut bila mati, matinya tergolong mati 

dalam keadaan jahiliyyah.” 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Dari A’fazah ibn 

Suraihin; Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendatangi 

kalian dalam keadaan kalian telah berkumpul atau bersatu dalam 

satu kepemimpinan kemudian dia ingin memecahkan persatuan 

kalian atau ingin memecahkan belah jamaah kalian, maka 

perangilah atau bunuhlah orang tersebut.”74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Imam Maulana, Sanksi Bughat Dan Makar: Menurut 

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2015), 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30124 

h. 35 
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BAB 9 

 

BUNGA BANK KONVENSIONAL 

DAN BANK SYARIAH 
 

 

A. Pengertian Perbankan  

erbankan ialah istilah lembaga keuangan dan berfungsi 

sebagai mediator antara pemilik modal atau investor. 

Dengan penggunaan keuangan atau pihak yang 

membutuhkan keuangan. Yang dikenal dengan nasabah atau 

peminjam. Perbankan nasional di indonesia terbagi menjadi dua 

yaitu lembaga yang berprinsip syariah dan sistem konvensional 

atau non syariah.75 

O. P Simorangkir mengemukakan bahwa bank merupakan 

salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit dan jasa-jasa lainya yang berkaitan dengan 

 
75 Hamzah, “Keuangan Islam Prinsip Oprasional Lembaga 

Keuangan” (Yogyakarta: Jivaloka Mahacipta, 2019), hlm. 59 

P 



Fikih Kontemporer: Isu-Isu Terkini Terkait Hukum Islam Kontemporer 

72 |  

keuangan.76 Pengertian perbankan menurut undang-undang No. 

10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 

Tahun 1992 tentang perbankan.77 Perbankan adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 78 

  Bank konvensional yaitu bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan 

menggunakan cara dan proses yang konvensional seperti 

pemberian dan pengenaan imbalan berupa bunga.79 Sedangkan 

sebagai lembaga perbankan nasional, perbankan syariah di 

Indonesia mengacu pada undang-undang No. 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha 

syariah. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.80 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah 

merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara 

dan proses yang berdasarkan nilai islam (syariah) dengan kata lain 

bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan  yang tidak 

mengandung unsur riba (bunga).  

 

 

 
76 O. P Simorangkir, “Seluk Beluk Komersial” (Jakarta: 

Perbanas, 1998) hal. 10 

77 Sentosa Sembiring, “Hukum Perbankan” (Bandung: 

Mandar Maju, 2012), hlm. 13 

78 Rahmadi Usman, “Aspek-Aspek Hukum Perbankan di 

Indonesia” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 06 

79 Santosa. Dkk. “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” 

(Jakarta: Salemba Empat, 2006) hlm.153 

80 Hamzah, “Keuangan Islam Prinsip Operasional Lembaga 

Keuangan” (Yogyakarta: Jivaloka Mahacipta, 2019) hlm. 90 
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B. Pengertian Bunga dan Riba 

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk 

penggunaan modal.81 Jumlah tersebut misalnya dinyatakan 

dengan satu tingkat atau presentase modal berkaitan dengan itu 

dan biasa di namakan suku bunga modal.82 Adapun kata riba 

secara etimologi diambil dari bahasa arab yakni ziyadah yang 

bermakna tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik.83 Secara 

istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara batil.84 Lebih lanjut riba dalam al-Qur’an diartikan 

sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 

transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh 

syariah. Penyeimbang atau pengganti yakni transaksi bisnis seperti 

jual beli, sewa menyewa atau bagi hasil. 

Jika dilihat dari definisi bunga dan riba pada pembahasan di 

atas pada hakikatnya adalah sama, sama-sama bermakna 

tambahan uang (harga).85 Sedangkan perbedaan bunga dan riba 

terletak pada penggunaanya. Jika riba sistemnya menggandakan 

uang cenderung untuk keperluan atau kepentingan pribadi. 

Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat 

dan keuntungannya dibagi hasil, kerja sama oleh anggotanya 

(nasabah).86 

 
81 Abdurrahman Kasdi, “Analisis Bunga Bank dalam 

Pandangan Fikih”. Iqtishadia vol. 6 No. 2, 2013. 

82 Hasan M. Ali, “Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga 

Keuangan” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 

83 Baal, Baki. Dkk, “Al-Mawrid” (Beirut: Ar-Lim il Al-Malayin, 

cet 4.  

84 Abdul Ghofur, “Perbankan Syariah di Indonesia” 

(Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2018) hal.12 

85 Nurhadi, “Bunga Bank Antara Halal dan Haram” (Nur El-

Islam, vol 4. No 2, Oktober 2020 

86 M. Nur Hasyim, “Apa perbedaan dan persamaan riba 

dengan bunga bank”,. 

https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_per

amaan_riba_dengan_bunga_bank.doc diakses pada 30 November 

2020 

https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_peramaan_riba_dengan_bunga_bank.doc
https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_peramaan_riba_dengan_bunga_bank.doc
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Perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan ‘illat 

hukum tentang riba ada yang memakai ‘illat ziyadah (tambahan) 

dan ada ulama yang lain menggunakan ‘illat dzulm 

(kemudharatan).87 Riba sangat diharamkan dalam fikih islam dan 

menurut Rasulullah Saw sebagai salah satu perkara yang 

membinasakan dan salah satu perkara yang membinasakan dan 

termasuk kedalam kelompok dosa besar. Adapun dasar dari 

pelarangan riba terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 

275: 

بَاْ مَْالرَِّ عَْوَحَرَّ
بَي 
 
ْال ُ ْاللهَّ

َّ
حَل

َ
 وَأ

Artinya: “Dan Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. (QS. al-Baqarah: 275)88 

Secara singkat dapat dikatan bahwa bunga bank berapapun 

jumlahnya adalah haram ditinjau dari hukum islam.89 Dan 

merupakan perbuatan dosa yang tergolong berat. 

 

C. Perbedaan Bunga Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil 

pada Bank Syariah 

Bank konvensional memberikan keuntungan bagi nasabahnya 

yang menempatkan dananya berupa bunga bank sementara bank 

syariah tidak mengenal konsep bunga berbunga yang dianggap 

riba. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil bagi 

nasabahnya90 yang seringkali disebut sebagai biaya sewa modal, 

 
87 Muslihun Muslim, “Fikih Ekonomi”, (Mataram: LKIM, 2015) 

hal. 145 lihat di Anita Rahmawati Op. Cit. hlm. 7 

88 Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 275 

89 Abdul Ghofur, “Perbankan Syaiah Di Indonesia”, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2018). hlm. 16 

90https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.co

m/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-

konvensional-vs-bagi-hasil-

banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZ

https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.com/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-konvensional-vs-bagi-hasil-banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZX30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI2K
https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.com/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-konvensional-vs-bagi-hasil-banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZX30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI2K
https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.com/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-konvensional-vs-bagi-hasil-banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZX30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI2K
https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.com/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-konvensional-vs-bagi-hasil-banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZX30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI2K
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karena bank syariah menerapkan sistem mudharabah didalamnya. 

Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa 

memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya 

keuntungan yang dapat pada sistem bagi hasil akan berubah 

mengikuti hasil usaha pihak yang mendapat bantuan dana. 

Dengan demikian baik investor maupun penerima akan memiliki 

keuntungan yang adil.91 Secara garis besar perbedaan bunga dan 

bagi hasil adalah sebagai berikut 

1. Bunga:  

a. Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan 

mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian 

dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu 

mendapat keuntungan. 

b. Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan 

presentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang di 

pinjamkan. 

c. Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha 

peminjam sedang meningkat atau menurun. 

d. Sistem bunga tidak adil karena tidak terkait dengan usaha si 

peminjam. 

e. Eksistensi bunga diragukan oleh agama. 

2. Bagi Hasil: 

a. Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati, 

antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad 

dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau 

kerugian. 

b. Besarnya bagi hasil dihitung berasarkan nisbah yang 

diperjanjiankan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan 

atau keuntungan yang diperoleh. 

 
X30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI

2K diakses pada tanggal 30 november 2020 

91 Ismali, “Perbankan Syariah”, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016) hlm. 18 

https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.com/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-konvensional-vs-bagi-hasil-banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZX30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI2K
https://www.google.co.id/url?q=https://money.kompas.com/read/2020/08/16/080600526/perbedaan-bunga-bank-konvensional-vs-bagi-hasil-banksyariah%3Fpage%3Dall&sa=U&ved=2ahUKEwiI1tTHn6XtAhVZX30KHbXQB0oQFjACeQIBhAB&usg=AOvVaw11wYVvsGijKJVxQ_EutI2K
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c. Jumlah bagi hasil yang dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan dan atau keuntungan. 

d. Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan 

hasil usaha. 

e. Agama tidak melarang atau meragukan tentang sitem bagi 

hasil.92 

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga 

lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan 

pribadi,93 sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial 

yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil, sistem ini 

lebih mengacu pada pemenuhan kemaslahatan umat manusia.94 

Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna 

tambahan (mengambil kelebihan). Perbedaannya kalo sistem riba 

sistemnya menggandakan uang cenderung untuk keperluan 

pribadi dan tidak sah menurut hukum islam, seperti rentenir 

(memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank sistemnya 

untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian 

keununga tersebut dibagi hasil (bagi hasil kerjasama/musyarakah, 

oleh anggotanya (nasabah)dan sah menurut hukum (legal). Hukum 

bunga bank disamakan dengan riba.95 

 

 
92 rs. Ismali, “Perbankan Syariah”, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016) hlm. 19 

93 Heri Sudarsono, “Bank an Lembaga Keuangan Syariah”, 

deskripsi dan ilustrasi. hlm. 2o 

94 Dariana, “Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem 

Bunga” (Bank konvensional) dan bagi hasil tabungan (bank 

syariah). Diakses pada tanggal  

95https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/id/

publications/314731/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-

bunga-bank-konvensional-dan-bagi-

hasil&sa=U&ved=2ahUKEwi5KHNtqrtAhXk63MBHdfXA2IQFjAEegQ

ICRAB&usg=AOvVaw1-QrfPwjOUOe6oOvUfHnfO diakses pada 30 

nonember 2020 

https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/id/publications/314731/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-hasil&sa=U&ved=2ahUKEwi5KHNtqrtAhXk63MBHdfXA2IQFjAEegQICRAB&usg=AOvVaw1-QrfPwjOUOe6oOvUfHnfO
https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/id/publications/314731/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-hasil&sa=U&ved=2ahUKEwi5KHNtqrtAhXk63MBHdfXA2IQFjAEegQICRAB&usg=AOvVaw1-QrfPwjOUOe6oOvUfHnfO
https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/id/publications/314731/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-hasil&sa=U&ved=2ahUKEwi5KHNtqrtAhXk63MBHdfXA2IQFjAEegQICRAB&usg=AOvVaw1-QrfPwjOUOe6oOvUfHnfO
https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/id/publications/314731/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-hasil&sa=U&ved=2ahUKEwi5KHNtqrtAhXk63MBHdfXA2IQFjAEegQICRAB&usg=AOvVaw1-QrfPwjOUOe6oOvUfHnfO
https://www.google.co.id/url?q=https://www.neliti.com/id/publications/314731/analisis-perbandingan-perhitungan-sistem-bunga-bank-konvensional-dan-bagi-hasil&sa=U&ved=2ahUKEwi5KHNtqrtAhXk63MBHdfXA2IQFjAEegQICRAB&usg=AOvVaw1-QrfPwjOUOe6oOvUfHnfO
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D. Kesimpulan 

Perbankan ialah istilah lembaga keuangan dan berfungsi sebagai 

mediator antara pemilik modal atau investor. Dengan penggunaan 

keuangan atau pihak yang membutuhkan keuangan. Yang dikenal 

dengan nasabah atau peminjam. Perbankan di indonesia 

mengenal 2 sistem yaitu bank konvensional dan bank syariah. 

Keduanya, memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda-beda 

terkait pengelolaan keuangan nasabah. Sistem bunga pada bank 

konvensional sering kali dikategorikan sebagai riba yaitu 

pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus di 

bayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain 

pinjaman pokok. 
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BAB 10 

 

POLIGAMI DAN MONOGAMI 
 

 

 

A. Pengertian Poligami dan Monogami  

ecara etimologis (lughawi) kata poligami berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: poli atau 

polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos 

yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti 

perkawinan yang banyak. Secara terminology, istilah poligami 

merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki 

atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang 

bersamaan.  

Maksudnya adalah, jika yang memiliki pasangan lebih dari 

satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, 

sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang 

isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam 

bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk 

perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan 

dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang 

S 



Kasjim Salenda & Sudirman  

79 |  

hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam 

satu waktu.96 

 

B. Asas-Asas Monogami dan Poligami  

1. Asas Monogami Terbuka  

Menurut pasal 3(1) UU No. 1-1974 dikatakan bahwa Pada asasnya 

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami. Dengan demikian UU no. 1-1974 menganut asas perkawin 

yang monogami. Kaidah pasal 3(1) tersebut agak mirip dengan 

bunvi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang mengatakan bahwa, 

'Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan 

mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang 

perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya'. 97 

Perbedaannya terletak pada pasal 3(2) UU no. I-1974 yang 

menyatakan bahwa 'Pengadilan dapat memberi izin kepada 

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan'. Dengan adanya 

pasal ini maka berarti UU no. 1-1974 menganut asas monogami 

terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan 

terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau 

poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan 

hakim. 98 

Oleh karena sebagaimana pasal 3(2) UU no. 1-1974 

menyatakan di dalam penjelasannya bahwa 'Pengadilan dalam 

memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut 

 
96 Agus Hermanto ‘’ ISLAM, POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN 

KAUM PEREMPUAN ‘’ diakses 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/downlo

ad/326/182  pada 01 Desember 2020 

97UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan 

bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang 

isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. 

98 Hilman Hadikusuma ‘’Hukum Perkawinan Indonesia’’ 

(Bandung: CV Mandar Maju, 2007) hlm. 32-34. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/326/182
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/download/326/182
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pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah 

ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami 

mengizinkan adanya poligami. Menurut Hazairin pasal 3 UU no. 1-

1974 ini merupakan bagi umat Islam di Indonesia sebagai contoh 

pembaharuan tafsir, di mana peraturan perundang-undangan yang 

setingkat derajatnya' yang ditetapkan kemudian menghapuskan 

ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-

undangan sederajat yang mendahuluinya'.99 Tafsir lamu kata 

Hazairin, sebagaimana yang berlaku dalam praktek berdasarkan 

ajaran fikh mazhab Syafe'i tidak menunjukkan poligami kepada 

pengawasan hakim,...' (Hazairin, 1975: 13-6). Dalam hal seorang 

suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada se orang suami 

yang akan beristeri lebih dari seorang apabila beralasan sebagai 

berikut no. 9-1975): perhatikan pasal 4 (1-2) UU no. 1-1974; pasal 

41 PP no. 9-1975): 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan,  

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 100 

Seorang suami yang mempunyai istri masih hidup, tetapi 

ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 

misalnya tidak dapat mendampingi dan melayani suami dengan 

baik, mengatur rumah tangga dengan baik, mengurus dan 

mendidik anak-anaknya dengan baik, termasuk tidak menjaga 

kehormatan dirinya dari maksiat (suka berzina, pemabuk, penjudi 

dan sebagainya). Begitu pula jika istri cacat badannya, misalnya 

 
99UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan 

bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami 

untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.” 

100 Nur Kholis, Jumaiyah dan Wahidullah ‘’ Poligami dan 

Ketidakadilan Gender Dalam Undang Undang Perkawinan Di 

Indonesia’’ diakses  htts//:ahkam.2017.27.2.1971.pdf  01 

Desember 2020  
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lumpuh tak berdaya, lemah saraf atau berpenyakit yang sulit 

disembuhkan, seperti hilang akal, gila, batuk kering (TBC) 

menahun, lepra dan lainnya., dan apalagi jika istri tidak dapat 

membuahkan keturunan anak. Dengan alasan-alasan demikian, 

suami dapat beristri lebih dari seorang wanita dengan mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada pengadilan (bisa dilihat pada 

pasal 4 (1) UU no. 1-1974 dan pasal 40 PP no. 9-1975). 101 

Tetapi dengan alasan-alasan tersebut tadi bagi si pemohon 

belum cukup dapat diterima oleh pengadilan, oleh karena 

pengadilan masih akan memeriksa sebagai berikut:  

a) Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan 

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan 

sidang pengadilan;  

b) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin 

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan mem- 

perhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan 

suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; 

atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat 

keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; 

c) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan 

atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 

untuk itu.  

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal di atas, 

Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang 

bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh 

Hakim selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pas. 

42 PP no. 9-1975). Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup 

alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang wanita, 

maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk 

beristeri lebih dari seorang (pas. 43 PP 9-1975).  

 
101 UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 
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Tentang diperlukannya adanya persetujuan dari isteri-isteri 

untuk memperkenankan suaminya kawin lagi dengan wanita lain, 

apabila ternyata isteri/isteri-isteri yang akan diminta persetujuan 

tidak mungkin memberikan persetujuannya, dikarenakan misalnya 

sakit keras, gila, dsbnya, atau karena isteri/isteri-isteri itu tidak 

dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar 

lagi dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau 

karena sebab-sebab lain yang perlu dinilai oleh Hakim, maka 

persetujuan isteri/isteri-isteri itu tidak diperlukan bagi suami yang 

akan kawin lagi itu (pasal 5(2) UU no. 1-1974). 102 

2. Poligami dalam Hukum Agama  

Hukum agama yang mengatur tentang poligami adalah Hukum 

Islam dan juga Hukum Hindu, sedangkan Hukum Kristen/Katolik 

dan Budha Indonesia tidak memperkenankan poligami. Hal mana 

tidak berarti larangan poligami sudah benar-benar ditaati anggota 

masya- rakat, walaupun sifatnya tidak resmi. Hingga sekarang 

masih terdengar istilah 'isteri piaraan', 'baku piara', 'nepa piara', 

'manggih al isteri simpanan', 'hidup bersama', kesemuanya bersifat 

poligami bagi orang yang sudah beristeri, terlepas dari sah atau 

tidak sahnya perkawinan mereka. 103 

Menurut hukum Islam, poligami di atur dalam al-Qur'an surah 

an-Nisaa' ayat 3 (Q.IV:3) artinya: “Dan jika kamu takut tidak dapat 

berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu 

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.  

 
102 Atik Wartini ‘’ POLIGAMI: DARI FIQH HINGGA PERUNDANG-

UNDANGAN ‘’ diakses dari 

https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/29/

22 pada 02 Desember 2020 

103 Suhardin Ali Holimombo ‘’ Pro Kontra Poligami Dalam 

Upaya Mencari Solusi di Kalangan Masyarakat ‘’ diakses dari 

file:///C:/Users/acer/Downloads/Pro_Kontra_Poligami_Dalam_Up

aya_Mencari%20(1).pdf pada 02 Desember 2020  

https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/29/22
https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/download/29/22
file:///C:/Users/acer/Downloads/Pro_Kontra_Poligami_Dalam_Upaya_Mencari%20(1).pdf
file:///C:/Users/acer/Downloads/Pro_Kontra_Poligami_Dalam_Upaya_Mencari%20(1).pdf
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Firman Allah di atas jelas menunjukkan bahwa umat Islam 

boleh kawin sampai dengan empat isteri dalam waktu yang 

bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud 

dengan kata dapat berlaku adil, adalah dapat memenuhi 

kebutuhan isteri dan anak- anaknya, sandang pangan, tempat 

kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anak, budi pekerti dan agama mereka; tidak menimbulkan 

kericuhan keluarga terus menerus, dsbnya. Jika tidak sanggup 

berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja. Jadi Islam 

membolehkan manusia beristeri sampai empat orang, boleh 

berpoligami, tetapi poligami yang tertutup atau terbatas.  

Oleh karena penerapan ayat tersebut sejak Rasul Alloh tidak 

ada lagi, dan nampaknya para ulama tidak mengawasi 

pelaksanaannya dengan baik, malahan ada yang melanggarnya di 

masa lampau, maka terjadilah apa yang dikatakan Hazairin, 'orang 

bebas melakukan poligami menurut maunya saja sampai dengan 

empat orang isteri, sedangkan perlakuan suami yang tidak adil 

diserahkan kepada pihak isteri untuk menyelesaikannya secara 

damai atau mengadukannya kepada hakim (Qadi), seperti tidak 

adil dalam giliran berkumpul, sampai-sampai lebih dari satu bulan 

tidak dikunjungi oleh si suami, hdak adil dalam urusan nafkah 

hidup hari-harian bagi si isteri dan anak-anak, tidak adil dalam 

perlakuan seperti memukul isteri sampai meninggalkan bekas 

berupa cidera badan, luka, pendarahan di bawah kulit dan 

sebagainya (Hazairin 1975:13).104 

 

C. Poligami dan Monogami menurut Perundang-Undangan 

Alasan poligami pada dasarnya seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari 

seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin 

(Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar 

pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam 

 
104 Hilman Hadikusuma ‘’Hukum Perkawinan Indonesia’’ 

(Bandung: CV Mandar Maju, 2007) hal. 37-39. 
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Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam 

Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan105 

Syarat-syarat poligami berada pada pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang 

suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang ini harus dipenuhi syarat-syaratsebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri 

c. dan anak-anak mereka; 

d. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi 

pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari 

istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena 

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim 

Pengadilan Agama.106 

 

 
105 Ibid, hal. 32-33. 

106 Daminikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat di 

Indonesia, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015), h.17. 
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D. Poligami dan Monogami dalam Fiqh Kontemporer 

Dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari 

satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat 

wanita saja. Dasar hukum poligami yaitu terletak dalam surat An-

Nisa` ayat 3:  

ْْ فِي ْ
 
تُقۡسِطُوا اْ

َّ
ل
َ
أ خِفتُۡمْۡ فَْٱِوَإِنْۡ ْ مَىَٰ نَْْٱِلۡيَتََٰ مَِّ مْ

ُ
ك
َ
ل طَابَْ مَاْ ْ

 
نكِحُوا

تْْۡٱِ
َ
ك
َ
وْۡمَاْمَل

َ
حِدَةًْأ ْفَوََٰ

 
وا
ُ
اْتَعدِۡل

َّ
ل
َ
عَْۖفَإِنْۡخِفتُۡمْۡأ ثَْوَرُبََٰ

ََٰ
ْوَثُل سَاءِْٓمَثۡنَىَٰ ِ

لنَّ

ْ
 
وا
ُ
اْتَعُول

َّ
ل
َ
أ دۡنىََْٰٓ

َ
لِكَْأ مْۚۡذََٰ

ُ
نُك يۡمََٰ

َ
 ٣ْْأ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 107 

Yang dimaksud berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam 

meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang 

bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan 

syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, 

dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum nabi 

Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat 

orang saja. Menjadi jelaslah ketika adil lebih ditekankan pada hal-

hal yang sifatnya dhahir tidak pada masalah cinta dan kasih 

sayang maka posisi poligami dalam Islam berspirit bukan nafsu 

melainkan rasa belas kasihan dan pertolongan. Sebagaimana 

Allah menerangkan masalah cinta kepada para isteri, yaitu surah 

an-nisa’ (4): 129. 108 

 
107 al-Qur’an surah An-nisa ayat 3 

108 Muhammad Ali al-Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, jilid ke-

1, (Bairut: Daral-Fikr, tt.), hlm. 426. 
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di 

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”109 

Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak akan 

mampu untuk berlaku adil dalam masalah cinta dan kasih saying 

yang berhubungan dengan hati. Spirit laki-laki yang beristeri lebih 

dari satu yang berlandakan cinta akan menuai hasil yang tidak 

menggembirakan. Pernikahan yang bertujuan sakinah, mawadah, 

wa rahmah tidak mungkin tercapai jika isteri sudah dalam posisi 

tidak menuai cinta dan kasih sayang. Perempuan mudah goyah 

yang kemudian diibaratkan seperti muallaqah (terkatung-katung) 

dia merasa bahwa dirinya tidak mempunyai status, dikatakan 

mempunyai suami tetapi pada kenyataannya suami tidak 

memperhatikannya, dikatakan menjanda tapi kenyataanya dia 

belum tertalak oleh suami. Menjadi tertutuplah tujuan pernikahan 

yang menginginkan sakinah, mawadah, warahmah. 

Poligami yang dilatar belakangi ta’aquli yaitu berupa alasan 

cinta maka tidak bisa dibenarkan, berbeda dengan poligami yang 

bermuatan ta’abuddi yaitu berniat untuk menolong tanpa adanya 

tendensi yang lain maka poligami berposisi sebagai suatu hal yang 

spesial. Oleh karena itulah pada era sekarang sangat minim sekali 

poligami untuk menduduki posisi yang spesial dimana peran 

wanita tidak bisa dinomor duakan, kebanyakan wanita banyak 

yang mandiri tanpa sokongan dari suami, segi keamanan juga 

sangat menjamin, belum lagi banyak masyarakat yang sudah 

melek hukum sehingga perilaku poligami tidak lagi dipandang 

sebagai solusi malah sebagai “sensasi” yang sering menjadi 

omongan masyarakat. Untuk itulah pada era sekarang poligami 

sulit untuk direalisasikan untuk kalangan umum. Alasan 

kemandulan seorang isteri bisa diselesaikan dengan mengadopsi 

anak dari kalangan miskin/yatim-piatu, benyaknya jumlah 

 
109 Al-quran surah An-nisa ayat 4 
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perempuan dibanding laki-laki dipertanyakan mengenai 

perbandingan wanita subur dengan monopouse. Berbeda ketika 

posisi poligami itu ada di daerah yang terkena bencana, maka 

spirit kemanusiaan dan tolong menolong mejadi sangat terbuka 

untuk menjadi alasan berpoligami. 
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BAB 11 

 

NIKAH BY PHONE 
 

 

 

A. Pengertian Pernikahan 

i sini tidak hanya dibahas tentang apa itu nikah by 

handphone? Akan tetapi mesti kita ketahui terlebih dahulu 

pengertian dari pernikahan itu sendiri, baik dari prepektif 

penulis! Menurut bahasa! Dan juga menurut Istilah. 

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang 

dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud 

meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma 

hukum dan norma sosial. 

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu (nakaha, yankihu, 

nikaahun) nikaahun merupakan masdar atau kata asal dari kata 

kerja nakaha yang artinya berkumpul atau bersetubuh. Dan 

menurut bahasa nikah adalah menggabungkan, mengumpulkan, 

menyatukan. Sedangkan menurut istilah berarti ijab Qobul yang 

artinya akad nikah yang mengharuskan perbuhungan sepasang 

D 
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manusia yang di lafadzkan atau ucapkan oleh kata-kata yang 

ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan. 

Dari ketiga pengertian nikah yang telah diuraikan di atas 

dapat kita simpulkan bahwasannya nikah adalah bertemunya dua 

jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang 

menjadi akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah dan menikah berarti “adh-

dhammu wattadaakhul” yang artinya bertindih dan memasukkan. 

Nikah by handphone adalah pernikahan yang dilakukan pada 

satu waktu akan tetapi tidak pada satu tempat. Olehnya akad 

nikah dilakukan  dengan melalui berbagai macam aplikasi yang 

telah dirancang bisa dapat bertatap muka, yakni di antaranya 

aplikasi zoom, WhatsApp dan aplikasi canggih lainnya. 

Sebelumnya telah dijelaskan di atas bahwasannya untuk 

melakukan akad nikah harus berada pada satu waktu dan tempat 

karena akan ada hadirnya dua orang saksi secara langsung 

betatap muka. Akan tetapi,  Pernikahan by handphone ini ada 

pada era globalisasi dengan tantangan zamannya.  

Pada tahun 2019 hadirlah wabah virus corona dengan 

singkatannya wabah Covid -19 dengan hal ini menyisahkan 

pertanyaan. Apakah pernikahan by handphone hukumnya sah 

atau tidak? Berikutnya bisa kita baca pada halaman berikutnya 

penulis akan membahas tentang dalil maupun hadis tentang 

pernikahan, rukun dan syarat nikah, ijtihad ulama dan tentang 

persaksian dan pembahasan lainnya.  

 

B. Dalil dan Hadits tentang Pernikahan 

1. Hadis Riwayat Imam Al-Baihaqi 

Imam Al-Baihaqi dalam haditsnya menjelaskan bahwa Nabi 

Muhammad SAW. bersabda “ ketika seseorang hamba 

menikah. Berarti ia telah menyempurnakan setengaj 

agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah 

sisanya”. 
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2. Abdullah Ibnu Mas’ud RA. 

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Rodiyallahu ‘anhu berkata, 

Rasullah SAW., bersabda pada kami “wahai generasi muda, 

barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga 

hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan 

pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 

mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat 

mengendalikanmu”. 

Rasulullah SAW. bersabda “barangsiapa yang tidak menikah 

maka ia bukan ummatku”. 

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya maknanya adalah 

anjuran yang sangat unutk menikah, dan menjelaskan 

bahwasannya di dalam syari’at Islam tidak mengenal dengan 

istilah membujang. Oleh karenanya menikah adalah suatu 

kewajiban. 

Hadits ini dikeluarkan pada zaman Rasullah, pada saat itu 

ada seorang seseorang sahabat yang diancam oleh Rasulullah 

shallallahu ‘alahi wasallam beliau adalah orang yang merasa 

hidup membujang lebih Allah cintai dan lebih bisa mendekatkan 

diri kepada Allah, orang seperti inilah yang Nabi sabdakan bukan 

golonganku karena beliau si fulan menyelisihi jalan Rasulullah. 

Berbeda dengan kisah St. Rabiatul Adawiyah beliau adalah ahli 

ibadah, seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan 

kecintaannya terhadap Allah, beliau sangat taat beribadah 

sehingga tidak ada niat untuk menikah lebih untuk berzuhud 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. zaman sekarang untuk 

menjadi pribadi St. Rabiatul Adawiah tidak gampang, karena 

setelah sejarah beliau tidak ada yang bisa sepertinya. 

 

C. Rukun dan Syarat Nikah 

Terdapat beberapa problem yang menjadi perdebatan para ulama 

yakni: 

1. Dalam hal validitas persaksian dalam tugasnya mengkonfirmasi 

apakah benar yang dua pihak yang berakad adalah dua pihak 
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yang berhak dan sama-sama dimaksudkan oleh kedua pihak 

sejak awal atau tidak. 

2. kontroversi pemaknaan ittiḥād al-majlis seperti yang telah 

disingguh sebelumnya yang dalam hal ini juga menyangkut 

tentang pengucapan ijab dan kabul. 

Rukun nikah dan syarat-syaratnya menurut empat Mazhab: 

1. Mazhab Hanafi 

Rukun nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga yaitu: 

a. Shighat (akad) 

b. Dua pihak yang berakad 

c. Saksi 

Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syaratnya. 

2. Mazhab Maliki 

Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada lima: 

a. Wali dari wanita  

b. Mahar 

c. Mempelai laki-laki tidak sedang ihram 

d. Mempelai wanita tidak sedang ihram dan tidak sedang 

dalam ibadah 

e. Ijab dan qabul 

Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut Mazhab ini 

3. Mazhab Syafi’i 

Di dalam Mazhab Syafi’i adalah mayoritas muslim Indonesia, 

rukun pernikahan terdiri dari lima yaitu: 

a. Mempelai laki-laki 

b. Mempelai perempuan  

c. Wali 

d. Dua orang saksi 
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e. Ijab dan qabul 

4. Mazhab Hanbali 

Menurut Mazhab Hanbali, pernikahan ada empat syarat yakni: 

tertentu suami istri, kemauan sendiri, dan rela, wali, dan saksi.  

Di samping rukun juga terdapat syarat syah pernikahan. 

Beberapa syarat nikah yang berlaku secara umum dalam hukum 

Islam adalah: 

1. Kedua mempelai laki-laki dan wanita bukan mahram 

Mempelai pria adalah calon suami yang tidak terpaksa 

memenuhi persyaratan dan mempelai wanita tidak termasuk 

dalam golongan kategori wanita yang haram dinikahi. 

2. Kerelaan kedua mempelai 

Rasulullah SAW, bersabda yang artinya. “wanita yang pisah 

dengan suaminya  karena meninggal atau cerai tidak 

dinikahkan sebelum mendapatkan persetujuan darinya. Dan 

gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujunnya baik 

dengan perkataan atau diam. Para sahabat bertanya, wahai 

Rasulullah! Bagaimana persetujuannya? Beliau menjawab “dia 

diam (perempuan)” hal ini sudah dianggap setuju.” (HR. Al-

Bukhari) 

3. Ada wali 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya. “tidak ada pernikahan 

kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad dan Abu Daud.) Dalam hadis 

lain disebutkan yang artinya “perempuan mana saja yang 

menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.” 

4. Aa saksi 

Rasulullah SAW bersabda yang artinya. “tidak sah 

pernikahan kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang 

saksi.” (HR. At-Thabrani Al-Jami.) 

Para Ulama berbeda-beda dalam memformulasikan rukun 

dan syarat pernikahan. tetapi mereka bersepakat bahwa inti dari 

acara prosesi akad nikah adalah pada saat ikrar ijab dan qobul. 
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Pada saat yang sakral itu terdapat penyerahan hak secara 

sukarela antara wali (menurut mazhab shāfi’i) dengan mempelai 

lelaki. 

 

D. Tentang Ittihad Majelis dan Ijab dan Qabul 

Para ulama telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah itu 

harus dilaksanakan dalam satu majelis, baik itu dari wali maupun 

yang mewakili calon suami atau yang mewakilinya dan kedua 

orang saksi semuanya yang terlibat dalam pelaksanaan ijab dan 

qobul. Adapun beberapa pendapat terdapat dari dua mazhab 

ulama, yakni Mazhab Hanafi dan Syafi’i. 

1. Mazhab Hanafi 

Bahwasannya Mazhab Hanafi memaknai satu majelis adalah 

satu waktu dimana ketika ijab telah usai dilafadzkan maka 

harus segera ditanggapi dengan pembacaan qobul. Oleh 

karena itu Mazhab Hanafi sepakatmeskipun posisi atau tempat 

dua orang yang berakad atau kedua mempelai tidak berada 

pada satu tempat akan tetapi ijab dan kabul dilaksanakan 

dalam satu waktu maka akad dinyatakan telah sah.  

2. Mazhab Syafi’i 

Bahwasannya Mazhab Syafi’i memaknai satu majelis adalah 

antara ijab dan kabul masih dalam situasi yang menurut 

keadaan lazimnya dianggap masih satu waktu dan tempat, 

pandangan Mazhab syafi’i telah menetapkan bahwa untuk 

melakukan akad nikah harus pada satu waktu dan tempat, hal 

ini dinyatakan akad nikah telah sah. 

 

E. Tentang Persaksian Menurut Ulama Mazhab 

Saksi itu wajib hadir pada waktu akad nikah, yang tidak dihadiri 

saksi maka nikahnya tidak sah. Saksi dalam pernikahan 

merupakan hal yang sangat penting, mengapa? Karena suara 

saksi perlu didengar. Alasannya agar saksi dapat memberikan 
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kesaksian kepada penggugat mengenai hal yang diketahuinya. 

Sama halnya dengan seorang hakim ia juga perlu memperhatikan 

waktu yang tepat untuk mengadili. Bahkan saksi di tuntut 

kehadirannya dalam majlis akad suatu pernikahan. begitu 

pentingnya saksi ini sehingga jumhur ulama menempatkannya 

sebagai rukun dalam pernikahan. tetapi permasalahan saksi ini 

sebagian para ulama saling berselisih dalam perbedaan pendapat 

mengenai boleh tidaknya menghadirkan suara saksi antara pihak 

tergugat dan yang menggugat. 

1. Imam Malik 

Imam Malik berpendapat. Beliau mengatakan bahwa 

perkawinan tetaplah sah hukumnya meskipun tanpa ada saksi, 

menurut beliau saksi bukanlah syarat sah melainkan syarat 

tamām. 

2. Imam Syafi’i dan Ahmad 

Imam Syafi’i dan Ahmad mengatakan haruslah dilakukan oleh 

dua orang lelaki yang adil. 

3. Abu Hanifah 

Abu Hanifah tidak mensyaratkan harus lelaki tetapi boleh 

perempuan, begitu juga dengan sifat adil juga tidak 

disyaratkan.  

Abu Hanifah yang membolehkan persaksian seseorang yang 

mengalami cacat pada indra pengelihatannya (buta). Syarat 

persaksian versi beliau adalah: Islam, Berakal, Baligh,  Merdeka 

dan tidak tuli. Menurut beliau, orang buta tidak menjadi 

penyebab terhalangnya persaksian karena persaksian 

merupakan bagian dari perwalian dalam akad nikah sedangkan 

orang buta boleh menjadi wali nikah, maka orang tersebut juga 

boleh menjadi saksi. 

4. Syafi’i 

Syarat sah dalam perkawinan menjadikannya beliau 

memberikan kriteria yang ketat dalam persaksian perkawinan. 
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Beberapa kriteria tersebut antara lain: Beragama Islam, Baligh, 

Berakal, Merdeka, Lelaki dan Adil. 

Dalam KHI pasal 25 disebutkan bahwa saksi adalah seorang 

lelaki muslim, adil berakal, baligh, tidak terganggu ingatan dan 

tidak tuli. Berdasar kriteria tersebut, jelas bahwa seorang saksi 

dalam pernikahan haruslah sehat secara fisik dan tidak memiliki 

cacat apapun yang dapat melemahkan kesaksiannya. 

 

F. Analisa Dimensi Yuridis, Filosofi Dan Sosiologis 

1. Yuridis 

Hukum yuridis dalam Islam selama ini para ulama menjadikan Al-

Qur’an dan Sunnah sebagai pegangan dalam berijtihad dengannya 

para ulama dapat mengasumsi hukum terhadap yang tidak 

ditemukan aturan hukumnya secara jelas dalam kedua sumber 

tersebut.  

2. Filosofi 

Keadilan filosofis dalam hukum adalah bagian paling abstrak dan 

sulit. Keadilan di sini terbagi dua, yang pertama adalah keadilan 

yang telah Allah tetapkan sebagai halal dan haram. 

3. Sosiologis  

Berdasarkan aspek sosiologis dari ketentuan by handphone ini 

bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi sebagian 

warga kebolehan tersebut hanya diterima sebagai produk hukum 

saja karena bagi mereka penikahan by handphone meskipun sah 

namun tetap tidak sesakral pernikahan yang dilakukan secara 

konvensional. Dalam hal ini akad nikah by handphone hanya 

tergolong pada kebutuhan tersier. 
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BAB 12 

 

PASAR UANG 
 

 

A. Pengertian Pasar Uang 

engertian pasar secara umum adalah sebagai tempat 

bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan 

transaksi jual-beli barang dan jasa. Uang merupakan alat 

tukar dan alat pembayaran yang sah. pada masa-masa 

sebelumnya, pembayaran dilakukan dengan cara barter, yaitu 

barang ditukar dengan barang secara langsung. Pasar uang 

adalah pasar di mana di dalamnya diperdagangkan surat-surat 

berharga jangka pendek. 

Pasar uang dapat diartikan sebagai berikut:  

1. Pasar uang adalah pasar dimana surat-surat berharga jangka 

pendek diperdagangkan. 

2. Pasar uang adalah transaksi pinjam meminjam atau jual beli 

dengan menggunakan surat berharga yang lazim 

diperdagangkan dengan jangka waktu transaksi kurang dari 

satu tahun, baik atas dasar valuta domestic maupun valuta 

asing.  

P 
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3. Pasar uang menyediakan pembelanjaan jangka pendek yang 

dilakukan atas dasar pinjaman.  

4. Pasar uang juga diartikan sebagai pasar yang 

mempertemukan pihak yang menawarkan dana dan pihak 

yang memerlukan dana.110 

Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran 

dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka 

waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun yang dapat 

disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Kegiatan dipasar 

uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang 

kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua 

memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka 

dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang 

kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedang unit yang 

kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih 

tersebut. Peserta pasar uang adalah bank/lembaga-lembaga 

keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya 

pembelian surat-surat berharga. Pasar uang hanya didasarkan 

kepada kepercayaan semata., hal ini disebabkan surat-surat 

berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh 

karena itu, faktor kepercayaan sangat dominan sebelum surat-

surat tersebut dibelikan oleh investor di samping faktor-faktor 

lainnya. 111 

 

B. Fungsi Pasar Uang 

Fungsi pasar uang yang sangat berkaitan erat dengan dunia 

perbankan dan moneter merupakan fungsi likuiditas, fungsi 

sebagai wadah penyaluran kebijakan dan fungsi informasi.  

Sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung oleh penguasa 

moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka, karena di 

Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral 

 
110Veithzal Rivai, Financial Institution Manajemen, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 4 

 
111Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah (Beirut: Dar Al-Fikr ,1998), h. 478 
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Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai 

instrumennya. 112 

Sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga 

keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi 

kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan 

penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Dalam hal fungsi 

informasi, pasar uang dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan, pemerintah, perorangan, sector luar negeri, dan 

peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi, 

dan tingkah laku peserta pasar uang, pengaruh kebijakan moneter 

serta pengaruh interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. 
113 

 

C. Pasar Uang dalam Perspektif Islam 

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar. Dalam 

pandangan Islam, Uang adalah Flow Concept sehingga harus 

selalu berputar dalam perekonomian agar semakin tinggi tingkat 

pendapatan masyarakat dan perekonomian pun semakin baik. 

Dari segi keputusan yang tertuang dalam fatwa DSN No: 37/DSN-

MUI/X/2002 tentang pasar uang disebutkan salah satunya adalah 

bahwa pasar uang yang diperbolehkan hanya pasar uang yang 

tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan 

alternatif akad-akad lain seperti Mudharabah, Musyarakah, al-

Qard, Wadiah, dan al-Sharf. Hal ini untuk menghindari RIBA 

NASI'AH karena kerugian (bahaya) dari bunga itu lebih besar dari 

pada keuntungannya (maslahah). Selain itu, karena Islam 

melarang adanya jual beli uang sebagai komoditi atau spekulasi. 

Adapun Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar 

Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut: 

 
112Darmawi, Herman, Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga 

Finansial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 91 

113Veithzal Rivai, Financial Institution Manajemen, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4  
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Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang 

Pasar Bank Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah ini adalah 

sebagai berikut: 114 

Pertama:  Ketentuan Umum 

1. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah 

yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. 

2. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu 

pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. 

3. Pasar Uang Antar bank berdasarkan prinsip Syariah adalah 

kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta 

pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3, 

adalah: bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana 

bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. 

Kedua:  Ketentuan Khusus 

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antar bank 

berdasarkan prinsip Syariah adalah: Mudharabah 

(Muqaradhah), Qiradh, Musyarakah, Qardh Wadi’ah, Al-Sharf. 

2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana 

tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang 

digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. 

Ketiga:  Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 

dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah yang 

berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan 

melalui musyawarah. 

Keempat:  Penutup 

 
114 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah , Toko Gunung Agung, 

Malang, 1987, hlm. 139 
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Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 115 

Nabi SAW Bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh 

Utsman Bin Affan; “Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua 

dinar, dan satu dirham dengan dua dirham”116. Juga hadits Nabi 

Saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudry: 

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan 

perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan”. Uang menurut 

Fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi 

mencakup seluruh jenisnya. Al-Syarwani berkata: “(Dan uang) 

yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan. Dan 

pengkhususan terhadap cetakan sangat dihindari dalam 

pandangan para Fuqaha”. 117 Dinar dan dirham adalah standar 

ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. 

Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan nilai tukar 

pada bendanya, bukan pada perbandingan dengan komoditas 

atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga 

bagi keduanya. Demikianlah menjadi jelas bahwa para Fuqaha 

telah memberikan definisi uang dari penjelasan dengan melihat 

fungsi-fungsinya dalam ekonomi yaitu melalui tiga fungsi: Sebagai 

Standar ukuran untuk menentukan nilai harga komoditi dan jasa, 

Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa, Sebagai alat 

simpanan. Fungsi ini menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun.118 

 
115Al-Zamakhsyary, Asas Al-Balaghah dalam Ahmad Hasan, 

Mata Uang Islami ( Ed. I ; Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005 

) hlm. 18 

 

116Muslim, (22) Kitab Al-Musaqat (14 ) Bab Al-Riba, no.78 

(1585) dalam Ahmad Hasan Mata Uang Islami ( Ed. I ; Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 3 
117Muslim, (22) Kitab Al-Musaqat (14 ) Bab Al-Riba, no.78 (1585) 

dalam Ahmad Hasan Mata Uang Islami ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005) hlm. 4 
118Al- Syarwani, Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj Bab’’Al-

Riba”(Dar Shadir ) dalam Ahmad Hasan Mata Uang Islami ( Ed. I ; Ahmad 

Hasan Mata Uang Islami ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2005 ) h. 12Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) hlm. 4 
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D. Pandangan Islam terhadap Fungsi Uang  

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur 

nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap 

komoditas dengan komoditas lainnya. Pada sistem barter sangat 

sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas terhadap 

komoditas lainnya. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada 

manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan standar ukuran 

nilai umum untuk mengjitung harga komoditi dan jasa atas dasar 

unit-unit uang. 119 

Uang sebagai media pertukaran (medium of exchange). Ini 

adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, 

seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai yang ia 

inginkan. Tidak seperti sistem barter pada zaman dahulu. Misalnya 

seseorang yang mempunyai apel, dan dia membutuhkan beras. 

Dalam sistem barter, orang yang mempunyai apel harus pergi ke 

pasar dan mencari orang yang mempunyai beras dan dia juga 

membutuhkan apel. Dan terjadilah barter di antara kedua belah 

pihak. Saat ini, ketika manusia menggunakan uang sebagai alat 

tukar. Maka seseorang yang mempunyai apel tadi, menjual 

apelnya dengan uang. Kemudian ia membeli beras dengan uang 

tersebut. Dan pemilik beras menjual berasnya dengan uang, 

sehingga ia dapat membeli barang apapun juga dengan uang 

tersebut. 120 

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan 

komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif 

permintaan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi 

(money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Islam 

tidak mengenal spekulasi (money demand for speculation). Karena 

pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan 

kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi 

kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah 

flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam 

 
119Ahmad Hasan Mata Uang Islami (Ed. I; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005) hlm. 12 

120Ahmad Hasan Mata Uang Islami (Ed. I; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005) hlm. 13 
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perekonomian, akan semakin tinggi pendapatan masyarakat dan 

akan semakin baik perekonomian. 121Sebagai alat tukar, uang 

akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien 

karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan, di 

mana, dan dengan siapa saja.  

Uang sebagai media Penyimpanan Nilai (Store of Value). Uang 

sebagai penyimpan nilai misalnya seseorang yang memiliki uang, 

tidak wajib baginya untuk membelanjakan semua uang yang ia 

miliki pada saat itu juga. Tetapi adakalanya ia mengakhirkan dan 

menyimpan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan 

mendatang. Para ahli ekonomi mensyaratkan terjaganya 

kestabilan nilai / daya beli pada masa mendatang. Jika hal itu 

tidak terjadi, maka membelanjakan uang dalam bentuk barang 

pada masa sekarang bisa jadi lebih baik dari pada menyimpannya 

dalam bentuk uang.  

Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan bahwa Barang siapa 

yang memiliki uang (emas dan perak), maka ia akan memiliki 

segalanya.” Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat 

simpanan dalam perkataan beliau: “Kemudian Allah Ta‟ala 

menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak, sebagai 

nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan orang-

orang di dunia. 122 

Uang sebagai Standar Pembayaran Tertunda (Standard of 

Deferred Payment). Transaksi-transaksi barang dan jasa seringkali 

dilakukan dengan pembayaran tertunda (kredit). Misalnya: Agus 

menjual jas di pasar, lalu datanglah seorang pembeli. Tetapi 

pembeli tersebut tidak membawa uang cukup. Maka, Agus 

menjualnya dengan sistem kredit (taqsid). Fungsi ini dapat 

dilakukan dengan baik jika nilai uang stabil. Nilai uang dikatakan 

stabil apabila uang yang dibelanjakan memperoleh barang yang 

jumlah dan mutunya sama setiap sata. Apabila syarat tersebut 

tidak terpenuhi, maka fungsi uang sebagai alat penundaan 

 
121Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijaksanaan, 

dan Studi Empiris di Indonesia, (Erlangga, 2010), hlm. 32 
122Ahmad Hasan Mata Uang Islami (Ed. I; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005) hlm. 21 
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pembayaran tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Contoh 

lainnya adalah pegawai yang mendapat gaji sebulan sekali setelah 

satu bulan penuh bekerja. Selain itu seseorang yang meminjam 

uang harus membayarkan hutangnya di masa depan. 

 

E. Dasar Hukum Pasar Uang dalam Islam  

1. Hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan 

Ibnu Majah dari Abu Hurairah: "Rasulullah SAW Melarang jual 

beli yang mengandung gharar" 

2. Q.S. al-Maidah (5): “Hai orang-orang yang beriman 

tunaikanlah akad-akad itu…” 

3. Q.S. al-Baqarah (2): 275: "Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan Riba".123 

4. Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: " Kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat 

kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan 

yang haram".124 

5. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari “Ubadah bin Shamit, 

riwayat Ahmad dari ibnu ‘Abbas dan riwayat Imam Malik dari 

Yahya: “Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak 

bahaya dengan bahaya”. 

6. Kaidah Fikih: “Pada dasarnya segala sesuatu dalam 

muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya” “segala mudharat (bahaya) harus 

dihindarkan sedapat mungkin” “Segala mudharat (bahaya) 

harus dihilangkan”125 

 

 
123Departemen Agama, Al-Qurâan dan Terjemahannya, 

(Jakarta: CV Putra Sejati Raya, 2003). 
124Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: 

Proyek Pengadaan dan Penyelenggaraan Kitab Suci, 1998) 
125Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, 

Kebijaksanaan, dan Studi Empiris di Indonesia, lmh. 32 
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F. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah 

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional 

memeiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai 

pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank 

dapat menggunakan instrument pasar uang untuk 

menginvestasikan dananya dan apabila kekurangan likuiditas, ia 

dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk 

mendapatkan dana tunai. Namun ada perbedaan mendasar 

antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah 

yaitu:126 

Pertama: Pada mekanisme penerbitan. Pada pasar 

konvensional, instrument yang diterbitkan berupa instrument yang 

dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. 

Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati 

pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, 

kerjasama dan lainnya yaitu mudhorobah, musyarakah, qard dan 

wadiah. Tapi berbeda dengan pasar modal yang menjual surat-

surat berharga dengan jangka panjang, pasar uang syariah hanya 

bergelut disektor pendanaan dengan uang dalam jangka waktu 

pendek/kurang dari satu tahun.127 

Pasar uang antarbank yang dibenarkan adalah yang tidak 

menggunakan bunga dan akad-akad yang dianjurkan adalah 

mudhorobah, musyarakah, qardh, wadiah maupun sharf, dan 

kepemilikan atas instrument pasar hanya dapat 

dipindahtangankan satu kali saja. Namun dalam realitanya dalam 

akad-akad yang sering digunakan adalah mudharobah dan wadiah 

saja. Sementara itu akad-akad seperti gardh dan sharf jarang 

digunakan. Terjadi karena pada instrument bank syariah yang 

disediakan dalam pasar uang ini berupa IMA (Sertifikat Investasi 

 
126Andri Sumitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: 

Kencana Prenamedia Grouf, 2014), 
127Wahbah az-Zuhayli, Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 4, 

Damaskus: Dar Al-Fikr, 2000, hlm. 676. 
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Antar Bank), SPBU (Surat Berharga Pasar Uang) Mudharabah, dan 

SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).128 

Kedua: Sifat Instrument pasar uang konvensional: surat 

berharga yang mewakili uang dimana unit yang satu memiliki 

kewajiban pada unit lain. Sedangkan instrument keuangan syariah 

harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva dan transaksi jual beli 

yang melatar belakanginya. Pelaku pasar uang terdiri dari: Bank, 

Yayasan, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan-

perusahaan besar, Lembaga Pemerintah, Lembaga Keuangan 

Lain, dan Individu masyarakat.  Karena pembelian surat-surat 

berharga tersebut hanya berjangka pendek, maka kebanyakan 

transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaan semata, karena 

surat-surat berharga di pasar uang tanpa jaminan tertentu. 

 

G. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang 

Berdasarkan Prinsip Syariah 

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 

37/DSNMUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar 

prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:129 

1. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas 

disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan 

dan penanaman dana/kelebihan likuiditas yang dapat terjadi 

karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada 

pihak yang memerlukan; 

2. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, 

bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah memerlukan adanya pasar uang antar Bank;  

 
128Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijaksanaan, 

dan Studi Empiris di Indonesia, h. 34 
129Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijaksanaan, 

dan Studi Empiris di Indonesia, h. 33 
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3. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu 

penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan 

prinsip syariah. 

Di antara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 

37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar 

prinsip syariah adalah sebagai berikut:130 

Pertama: Ketentuan Umum 

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah 

yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga. 

2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu 

pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. 

3. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah 

kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta 

pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 

adalah: 

a. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. 

b. Bank konvensional hanya sabagai pemilik dana.131 

Kedua: Ketentuan Khusus 

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank 

berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah 

(muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharf. 

2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana 

dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang 

digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. Adapun 

implikasi dari adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37 

 
130Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, 

Kebijaksanaan, dan Studi Empiris di Indonesia,(Erlangga, 2010), h. 

32 
131 Ahmad Hasan Mata Uang Islami ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005 ) h. 12 
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adalah, bahwa karena dalam pasar uang antarbank 

berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan mengunakan 

bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-

akad lain seperti: 

a. Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-maal) 

menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, 

mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan 

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.  

b. Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak/lebih 

untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan.132 

c. Al-Qardh, yaitu suatu akad pembiayaan kepada nasabah 

tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 

mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga 

keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh 

lembaga keuangan syariah dan nasabah.  

d. Wadiah (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), 

yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan 

suatu benda untuk dijaga secara layak (sebagaimana halnya 

kebiasaan). 

e. Al-Sharf (jual beli valuta asing). 133 

 

 

 

 

 
132Ahmad Hasan, Mata Uang Islami Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005, h. 162-163. 
133Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijaksanaan, 

dan Studi Empiris di Indonesia, , h. 35 
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BAB 13 

 

BERHAJI DI LUAR BULAN 

DZULHIJJAH 

 

 

 

A. Pengertian Haji 

aji merupakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima 

setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan 

ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang 

dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, 

dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa 

kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang 

dikenal sebagai musim haji (Wikipedia, 2014). 

Beribadah haji adalah puncak pengharapan setiap muslim 

dalam menjalankan ajaran Islam karena dengan 

melaksanakannya, berarti seorang muslim telah memenuhi rukun 

Islam yang kelima di samping adanya nilai tersendiri yang dimiliki 

oleh ibadah haji bagi sebagian orang. Namun, tidak semua 

harapan tersebut berjalan mulus dan sesuai dengan keinginan 

H 
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setiap muslim. Sebab perlu disadari bahwa ibadah haji bukanlah 

ibadah yang dalam melakukannya semata-mata berkaitan dengan 

dirinya sendiri. Ibadah haji tidak seperti shalat ataupun puasa yang 

dalam melakukannya tidak perlu berhubungan dengan pihak lain. 

Ibadah haji juga ada kaitannya dengan masalah sosial, budaya, 

ekonomi dan politik. Dengan demikian, ibadah haji memiliki 

dimensi yang sangat luas. Karena dimensi yang sangat luas itu, 

terkadang sering muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan ibadaha haji seperti pembatasan kuota bagi setiap 

negara oleh pemerintah Saudi, paspor hijau sampai masalah 

tragedi kemanusiaan yang terjadi di tanah suci. 

Secara bahasa, kata haji bermakna (ُِالْقَصْد) al-qashdu, yang 

artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji 

juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan 

hajja ilaina fulan (حجُإلُينافلُان) artinya fulan mendatangi kita. Dan 

makna rajulun mahjuj (رجلمُحجوج) adalah orang yang dimaksud. 

Sedangkan secara istilah syariah, haji berarti: 

“Mendatangi Ka’bah untuk mengadakan ritual tertentu.” 

Ada juga yang mendefinisikan sebagai: 

“Berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan 

amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.” 

Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan bahwa ibadah 

haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini: 

1. Ziarah: Yang dimaksud dengan ziarah adalah mengadakan 

perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang biasanya 

cukup jauh hingga meninggalkan negeri atau kampung 

halaman, kecuali buat penduduk Mekkah. 

2. Tempat tertentu: Yang dimaksud dengan tempat tertentu 

antara lain adalah Ka’bah di Baitullah Kota Makkah Al-

Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. 

3. Waktu tertentu: Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah 

bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, 

yaitu bulan Syawal, Dzulqa’dah, Dzulhijjah. 
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4. Amalan Tertentu: Yang dimaksud dengan amalan tertentu 

adalah semua yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, 

wajib haji dan sunnah seperti tawaf, wuquf, sa’i, mabit di Mina 

dan Muzdalifah dan amalan lainnya. 

5. Dengan Niat Ibadah: Semua itu tidak bernilai haji kalau 

pelakunya tidak meniatkannya sebagai ritual ibadah kepada 

Allah SWT. 

 

B. Hikmah Dibalik Pelaksanaan Haji 

Berhaji berarti menyengaja mengunjungi ka’bah di Mekkah untuk 

melakukan beberapa rangkaian ibadah yang telah ditentukan oleh 

syara’. Ibadah haji ini mengadung nilai-nilai historis. Dari sejak 

mengenakan pakaian ihram yang melambangkan kezuhudan 

manusia sebagai latihan untuk kembali kefitrahnya yang asli, yaitu 

sehat dan suci. Dengan pakaian seragam putih mereka berkumpul 

melakukan wukuf di Arafah. Kata Wukuf berarti berhenti, sedang 

kata Arafah berarti naik-mengenali. Dari makna bahasa ini dapat 

diperoleh suatu hikmah bahwa wukuf di Arafah pada hakikatnya 

adalah suatu usaha dimana Secara fisik tubuh kita berhenti di 

Padang Arafah lalu jiwa spiritual kita naik menemui Allah swt. 

Wukuf di ‘Arafah ini memberikan rasa keharuan dan menyadarkan 

mereka akan yaumul mahsyar, yang ketika itu, manusia diminta 

untuk mempertanggung jawabkan atas segala yang telah 

dikerjakannya selama di dunia. Di Padan ‘Arafah itu, manusia insaf 

dengan sesungguhnya akan betapa kecilnya dia dan betapa 

agungnya Allah, serta dirasakannya bahwa semua manusia sama 

dan sederajat di sisi Allah, sama-sama berpakaian putih-putih, 

memuji, berdoa, sambil mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan 

semesta alam. 

Ibadah thawaf dan sa’i yang dilakukan secara serempak 

dalam suasana khusyu’ mengesankan keagungan Allah. Bacaan-

bacaan yang dikumandangkan mensucikan dan mentauhidkan 

Allah memberi makna bahwa kaum muslim harus hidup dinamis, 

senantiasa penuh gerak dan perjuangan, bahkan pengorbanan 

demi untuk menggapai keridhaan Allah swt. Peristiwa sa’i 
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mengingatkan manusia akan perlunya hidup sehat disertai usaha 

sungguh-sungguh dan perjuangan habis-habisan dalam meraih 

kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan paripurna. 

Pada bulan haji, umat Islam sedunia mengadakan pertemuan 

tahunan secara besar-besaran, yang pesertanya berdatangan dari 

seluruh penjuru dunia, yang terdiri atas berbagai bangsa. Mereka 

semua dipersatukan di bawa lindungan Ka’bah. Ka’bah-lah yang 

menjadi lambang persatuan dan kesatuan umat. Pertemuan 

seperti inilah yang perlu dimanfaatkan oleh umat Islam dalam 

rangka pembinaan dan pembangunan masyarakat Islam baik 

nasional maupun internasional. 

Dengan menunaikan ibadah haji, umat Islam didorong untuk 

menjadi manusia yang luas gerak dan pandangan hidupnya, yang 

dapat menambah ilmu dan pengalaman dengan berbagai bahasa. 

Melalui perkenalan itu lahir saling pengertian yang lebih baik, rasa 

hormat, dan saling harga-menghargai di antara sesama umat 

Islam dari berbagai penjuru dunia. Syarat” mampu dan kuasa”, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ali ’Imran/3:97, telah 

ditetapkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, mendidik 

setiap umat Islam agar mereka menjadi kuat dan sehat dalam 

bidang harta benda, fisik, dan rohani untuk dapat melakukan 

ibadah haji, yang sifatnya wajib hanya sekali seumur hidup. 

Karena itu, syarat ini pula mengisyaratkan bahwa haji merupakan 

ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah dana. 

 

C. Dalil Tentang Haji 

1. Firman Allah QS. Al-Imran: 97 

فَرَْْ
َ
كْ ْوَمَن 

ً
لا هِْسَبِي  ي 

َ
تَطَاعَْإِل تِْمَنِْاس  ْالبَي  ْعَلىَْالنَّاسِْحِجُّ ِ ْْوَللهَِّ فَإِنَّ

مِي نَْ
َ
ْعَنِْالعَال  الَلهْغَنِيٌّ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. “ 
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2. Firman Allah QS. Al-Baqoroh, Ayat 196 

ِْ رَةَْللهَِّ ْوَالعُم  اْالحَجَّ و  تِمُّ
َ
 وَأ

Artinya: “Dan sempurnakanlah Ibadah Haji dan umroh karena 

Allah.” 

3. Firman Allah QS. al-Hajj ayat 27-28 

ْْ ِ
َّ
ل
ُ
ْك مِن  تِي نَْ

 
يَأ ضَامِرٍْ ْ ِ

َّ
ل
ُ
وَعَلىَْك ْ

ً
رِجَالا كَْ توُ 

 
يَأ ْ ِ

بِالحَجَّ النَّاسِْ فِيْ ْ ن  ذَِّ
َ
وَأ

قٍ) عَمِي  ْ ٍ
مَْْ (27فَجَّ اس  ْ

 
رُوا

ُ
ك وَيَذ  ْ هُم 

َ
ل مَنَافِعَْ ْ

 
هَدُوا يَّامٍْْْْْاللهِْْْلِيَش 

َ
أ ْ فِي 

ن عَامِْْ)
َ
مَةِْالأ ْبَهِي  ن  ْمَِّ مَاتٍْعَلىَْمَاْرَزَقَهُم  و 

ُ
ل ع  ْْ(28مَّ

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 

niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan 

mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru 

yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi 

mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang 

telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada 

mereka berupa binatang ternak”. 

4. Sabda Rasulullah SAW: 

هُْْ
َ
رِضُْل رِيْمَاْيَع  ْيَد 

َ
ْلا م 

ُ
حَدَك

َ
ْأ ْفَأِنَّ ْالحَجَّ

 
وا
ُ
ل   تَعَجَّ

Artinya: “Hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena 

sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang 

akan merintanginya”. (HR. Ahmad). 

ْْ الِله،ْبُنِيَ ْ
ُ
ل رَسُو  دًاْ مُحَمَّ ْ نَّ

َ
وَأ الله،ْ ْ

َّ
إِلا هَْ

َ
إِل ْ
َّ
لا ْ ن 

َ
أ شَهَادَةِْ سٍْ خَم  عَلىَْ مُْ

َ
لا الاِس 

مِْرَمَضَانِْ تِ،ْوَصَو  ْالبَي  ِ
اتِ،ْوَحَجَّ

َ
ةِ،ْوَإِي تَاءِْالزَّك

َ
لا  وَإِقَامِْالصَّ

Artinya: “Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada 

ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rosulullah, 
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mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa di 

bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari & Muslim) 

رَْ ْنَص  و 
َ
دِيًاْأ تَْيَهُو  ْيَمُو  ن 

َ
هِْأ ي 

َ
ْعَل
َ
ْفَلا جَّ ْيَحُ م 

َ
ةًْفَل

َ
كَْزَادًاْوَرَاحَل

َ
ْمَل  انِيًامَن 

Artinya: “Barang Siapa yang telah memiliki bekal dan kendaraan 

lalu dia tidak berhaji, hendaklah ia mati dalam keadaan menjadi 

orang Yahudi, atau Nasrani”. (HR. At-tirmidzi dari Ali). 

 

D. Fikih Haji Di Luar Bulan Zulhijjah  

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun 

Islam yang lima. Sebagai rukun134 Islam, hukum melaksanakan 

ibadah haji adalah wajib berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma'. 

Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan 

ibadah haji tidak dapat menghindar dari kewajiban itu dengan 

alasan apapun. Karena sudah menjadi suatu kewajiban, maka 

umat Islam berusaha untuk melaksanakan ibadah haji tersebut 

dengan sebaik-baiknya. Apalagi, tidak ada balasan bagi haji yang 

mabrur kecuali surga.135 

Namun dalam pelaksanaannya ibadah haji ini, terkadang 

muncul berbagai hal yang pada awalnya dapat dilaksanakan 

dengan mudah, kini terasa sulit atau tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya. Sebagai contoh, dalam hadits dinyatakan bahwa 

waktu melempar jumrah adalah setelah matahari tergelincir ke 

barat Akan tetapi, karena semakin padatnya jama'ah haji, 

menjadikan ketentuan ini sangat sulit untuk dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk hadits tersebut.136 

Berdasarkan berbagai pertimbangan, para ulama 

membolehkan melontar jumrah sebelum matahari tergelincir ke 

 
134 Ahmad Sarwat, Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima (Jakarta: 

Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 8-9 

135 Fajar Syarif, Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah 

(Jurnal: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020), hlm. 67 

136 Umar Shihab, Kontekstualitas al-Quran, (Jakarta: 

Penamadani, 2004), cet. П, hlm. 281. 
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barat di saat pelaksanaan haji.137 Demikian juga dalam ketentuan 

miqat makani berdasarkan hadits Nabi Saw telah ditetapkan miqat 

makani bagi mereka yang melaksanakan haji dari segenap 

penjuru, tempat atau negara. Akan tetapi, karena perkembangan 

dan perubahan situasi, maka ketentuan miqat tersebut sulit atau 

tidak dapat diikuti sepenuhnya, termasuk oleh jama'ah haji dari 

Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah mengambil langkah-langkah untuk 

mengantisipasinya dengan mengeluarkan fatwa bahwa bagi 

jama'ah haji Indonesia boleh memulai ihram dengan miqat di 

Jeddah, Dzulkhulaifah dan bandar udara king Abdul Aziz.138 

Berangkat dari sini pula, ketika terjadi tragedi dalam 

pelemparan jumrah Aqabah yang menelan banyak korban, muncul 

ide agar waktu pelaksanaan haji dikembangkan lagi dari yang ada 

sekarang. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tragedi yang 

memilukan tersebut. Ide ini memakai argumen bahwa seharusnya 

yang menjadi patokan dalam penentuan waktu pelaksanaan 

ibadah haji adalah surat al-Baqarah ayat 197, "waktu haji adalah 

beberapa bulan yang telah diketahui”, dan juga karena adanya 

kesulitan luar biasa yang saat ini dialami para jamaah haji.139 

Ide ini memunculkan reaksi yang sangat keras dari berbagai 

kalangan karena dianggap merubah aturan yang sudah baku dan 

menyalahi ketentuan yang sudah ada. Ide ini mengisyaratkan 

keharusan adanya perubahan dan diberlakukannya konsep ijtihad 

dalam masalah waktu pelaksanaan haji karena waktu 

pelaksanaan haji yang sekarang ini dianggap tidak relevan lagi dan 

bertentangan dengan kemaslahatan umat. 

 
137 Pendapat ini didasarkan pada dua pendapat fuqaha 

tabi'in, yaitu Atha' dan Thawus. Lihat: Yusuf al- Qardhawi, 'Awamil 

al-Sa'ah wa al-Muru'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-

Shahwah, 1985), hlm.156-157. 

138 Lihat, MUI, Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 

(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 29-33 

139 Masdar F. Mas'udi, Bisa Berhaji Dalam Waktu Tiga Bulan, 

Indo Pos. kolom kajian. Edisi minggu, 18-1-2004. hlm. 4. 
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Dalam pandangan penulis, untuk menentukan bisa tidaknya 

waktu pelaksanaan ibadah haji dikembangkan lagi supaya sesuai 

dengan perkembangan zaman sehingga tidak menimbulkan 

kesulitan, itu dapat dikaji dari sudut pandang ketentuan hukum 

waktu pelaksanaan haji itu sendiri. Apakah ketentuan hukum ini 

masuk dalam kategori masalah yang sudah baku ataukah 

memang masih dapat berubah demi kemaslahatan.140 

Dalam kajian ushul fiqh, ketentuan-ketentuan hukum itu ada 

yang bersifat tauqifi dan taufiqi. Makna tauqifi di sini adalah 

segala sesuatu yang telah didatangkan oleh Syari' dan tidak ada 

seorangpun yang berhak untuk menambah atau mengurangi 

sesuatu yang telah ditentukan tersebut, di samping masalah ini 

juga tidak menjadi lapangan ijtihad141 dan tidak boleh dikaji hanya 

berdasarkan maslahat142. Dengan kata lain, tauqifi adalah suatu 

ketentuan yang tidak boleh dilakukan diluar dari apa yang telah 

dicontohkan oleh Syari‟ yang dalam hal ini adalah Nabi saw 

terutama dalam hal-hal yang hanya dilakukan sekali saja oleh Nabi 

saw. Sedangkan makna taufiqi adalah segala sesuatu yang dicapai 

melalui jalan ijtihad sehingga pada masa yang akan datangpun 

sesuatu tersebut dapat diijtihadi kembali dengan bentuk ijtihad 

yang lain.143 

Di antara hal-hal yang masuk dalam kategori tauqifi adalah 

masalah-masalah yang bersifat ta'abbudiyyah, yaitu ketentuan 

hukum dari nash Quran dan Hadits yang harus diterima apa 

adanya oleh manusia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

hukum tersebut tanpa boleh ditawar-tawar serta tanpa 

memerlukan penalaran karena bersifat absolut di mana manusia 

hanya dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan nash.144 

 
140 Fajar Syarif, Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah 

(Jurnal: Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2020) hlm. 68 

141Fajar Syarif, “Pelaksanaan Haji Di Luar Bulan Dzulhijjah” 

5, no. 1 (n.d.), https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1127. 

142Syarif. 

143Syarif. 

144 Abdul Aziz Dahlan (ct, al), Ensiklopedi Hukum Islam 

(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid V, hlm. 1723. 
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Segala masalah yang berkaitan dengan ta'abbudi yang di 

antara cakupannya adalah masalah-masalah ibadah mahdhah dan 

hal-hal yang dharuriyyat, ini hukum-hukumnya tidak mungkin 

diubah karena pada asalnya hukum tersebut tidak didasarkan 

pada kemaslahatan.145 Hal ini disebabkan karena ibadah 

merupakan hak khusus bagi Allah swt sehingga bentuk dan tata 

cara pelaksanaannya pun sepenuhnya dilakukan sesuai dengan 

kehendak dan petunjuk Allah swt serta penjelasan dari rasul-Nya 

yang telah menjabarkan secara rinci dan sempurna bentuk dan 

tata cara pelaksanaan ibadah tersebut sehingga tidak boleh 

ditambah, dikurangi dan atau diubah.146 

Jika pintu maslahat dibuka dalam bidang ibadah, maka akan 

berakibat kepada perubahan warna dan syi'ar agama dengan 

beragamnya bentuk ibadah sesuai dengan maslahat yang 

diyakininya masing-masing. Lebih jauh lagi, hal ini akan berakibat 

pada munculnya keinginan manusia untuk menciptakan dan 

mengembangkan bentuk-bentuk ibadah sesuai dengan 

seleranya.147 Maka dari itu, dalam masalah ibadah berlaku kaidah 

fiqh: الاصلفالعبادااالتقيف (dalam ibadah, pada dasarnya manusia hanya 

mengikuti petunjuk yang diberikan). Hal ini berarti bahwa dalam 

hal-hal ibadah kita tidak boleh berbuat sesuatu diluar petunjuk 

yang sudah ditetapkan.148 

Najmuddin al-Thufi, sebagaimana dikutip oleh Husein Hamid 

Hassan, menyatakan bahwa lapangan penetapan maslahat hanya 

berlaku dalam bidang mu'ammalat dan adat, bukan dalam bidang 

ibadah. Lebih lanjut al-Thufi memandang bahwa maslahat dapat 

digunakan sebagai dalil syara' dalam bidang mu'ammalat dan 

adat. Sedangkan dalam bidang ibadah dan muqaddarat, maslahat 

 
145 Muhammad Salam Madkur, al-Madkhal al-Fiqh al-Islami, 

(Cairo: Maktabah al-Qawwiyyah li al-Nasyr wa al-Thaba'ah, 1964), 

hlm. 102. 

146 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: 

Prenada Media, 2003), hlm. 13. 

147 Husni Thoyar, Ta'abbudi dan Ta'aqquli dalam Pandangan 

al-Syatibi, dalam jurnal Kordinat, volume: VI, no: 2, Oktober 2004, 

hlm. 3. 

148 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, hlm. 13 
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tidak dapat dipakai sebagai dalil, tetapi cukup hanya dengan 

mengikuti yang ada dalam nash, ijma' dan dalil-dalil syara'. Al-Thufi 

menyatakan bahwa jika hukum syara' itu termasuk dalam bidang 

ibadah dan muqaddarat, maka yang dipegangi adalah nash, ijma' 

dan dalil-dalil lainnya. Sedangkan dalam bidang umum yang 

diperhatikan adalah maslahat.149 

Dalam bidang ibadah, seseorang tidak boleh membuat aturan 

kecuali sesuai dengan aturan yang telah disyari'atkan oleh Alah 

swt, atau sebagaimana yang telah diungkapkan oleh al-Syatibi 

bahwa dalam bidang ibadah kita harus kembali kepada apa yang 

telah ditentukan oleh Syari‟.150 

Jadi, aturan-aturan hukum dalam Islam yang bersifat 

ta'abbudt menjadi sah dan baik karena semata-mata adanya 

eksistensi kebajikan yang terkandung di dalamnya, bukan karena 

rasionalitasnya.151 

Dengan demikian jika ditinjau dari konsep tauqifi dan taufiqi' 

ini, nampaknya sulit bekali untuk mengatakan bahwa waktu 

pelaksanaan haji dapat dikembangkan lagi dikarenakan waktu 

yang ada sekarang ini tidak memberikan kemaslahatan bagi para 

jama'ah. Hal ini disebabkan karena ibadah haji adalah ibadah 

mahdhah yang dalam penentuan waktu pelaksanaannya itu 

bersifat ta'abbbudi karena bidang ibadah merupakan hak khusus 

bagi Syari'. Kita tidak mungkin mengetahui hak-haknya dalam 

menentukan cara, waktu dan tempat ibadah. Oleh karena itu, 

seorang hamba hanya melaksanakan ibadah sesuai dengan apa 

yang telah ditetapkan.152 

 

 
149 Husein Hamid Hassan, Nadzariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh 

al-Islami, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), hlm. 534.. 

150 Abu lshaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati al-Syatibi, al-

Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, ed: Sayyid Muhammad al-Hadhar 

Husain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, hlm. 304 

151 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 52 

152 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 52 



Fikih Kontemporer: Isu-Isu Terkini Terkait Hukum Islam Kontemporer 

118 |  

 

 

 

BAB 14 

 

NIKAH SIRRI, NIKAH MUT’AH, 

DAN NIKAH MUHALLIL 
 

 

 

A. Pengertian Nikah  

ikah berasal dari Bahasa Arab, yaitu (النكاح), ada pula yang 

mengatakan perkawinan menurut istilah fikih yaitu nikah 

dan zawaj. Di Indonesia sendiri dikenal dengan 

perkawinan. Para ulama ushul fikih pada umumnya 

mendefinisikan, nikah atau pernikahan adalah akad yang 

membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan 

badan dengan seorang perempuan) dengan diawali dalam aqad, 

lafazh nikah atau kawin, ataupun makna yang serupa dengan 

kedua kata tersebut.153 

 

 
153Wahyu Wibisana, ‘Pernikahan Dalam Islam’, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam - Ta’lim, 14.2 (2016), hlm. 185 – 193. 

N 
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B. Nikah Sirri 

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi 

rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan 

dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi 

pemerintah. Singkatnya nikah sirri dilakukan secara agama tetapi 

tidak dicatat di kantor agama sehingga tidak mempunyai akta 

nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.154 

Dalam perspektif fikih nikah sirri adalah istilah yang dibentuk 

dari dua kata yaitu: kata nikah dan kata sirri. Menurut kamus 

besar Bahasa Indonesia nikah adalah perjanjian antara laki – laki 

dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan sirri adalah suatu 

kata yang berasal dari Bahasa Arab Al-Sirru yang artinya rahasia, 

tersimpan.155 

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ketika nikah dengan 

syarat dan rukun tercukupi, namun pernikahan tersebut 

dirahasiakan atau ditutup-tutupi maka pernikahan seperti itu 

hukumnya makruh. 

Berdasarkan pendapat di atas maka hakikat nikah siri ada 

dua yaitu:  

1. Nikah yang dipesankan kepada seluruh orang agar 

darahasiakan, tidak diberitahukan, tidak diumumkan dan 

tidak dihadiri oleh seorangpun, maka bentuk yang pertama ini 

hukumnya adalah batal atau tidak sah menurut jumhur. 

2. Yang kedua adalah nikah yang terpenuhi syarat-syaratnya 

secara umum dan dihadiri oleh dua orang saksi tetapi 

 
154Zulham Wahyudani, ‘Keabsahan Nikah Siri Dalam 

Perspektif Maslahah’, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, 

Dan Ekonomi Islam, 12.1 (2020), hlm. 44 – 63. 

155Lies Ariyani, Muhammad Topan, Ifrani, dkk, ‘Pembuatan 

Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Pernikahan Tidak Di Daftarkan 

(Sirri) Di Berangas Timur’, 2 (2020), 1 – 5. 
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dipesankan kepada saksi tadi dan yang hadir untuk 

merahasiakan pernikahan tersebut. 156 

Dalam hukum Islam, keharusan mencatatkan perkawinan 

untuk pembuatan Akte Nikah dianalogikan kepada pencatatan 

dalam masalah transaksi utang-piutang (mudayyanah) yang dalam 

situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut 

ditegaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282: 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis 

di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. 2: 282). 

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan 

merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). 

Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat 

dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang 

kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan 

perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu 

dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian 

luhur, tentu tidak mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja 

tanpa adanya pencatatan. Dalam hal pencatatan nikah ini 

dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Di samping itu, Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 

59 sebagai berikut: 

Artinya: “Wahai orang yang beriman ta’atlah kepada Allah dan 

ta’atlah kepada Rasul dan Ulil Amri di antara kalian”. (QS. 3: 59). 

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum 

yang terdapat pada ayat di atas secara komprehensif. Meskipun 

terdapat perbedaan pendapat seputar makna “Ulil Amri”, namun di 

sini dapat disimak pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Ulil Amri” adalah 

pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun 

 
156Faishal Agil Al Munawar, ‘Telaah Fatwa Tentang Nikah 

Siri’, Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 4.1 (2020), hlm. 

55 – 63. 
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penerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara 

kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan 

yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib 

dita’ati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan 

Al-Quran dan As-Sunnah.157 

Menurut Mujahid, Atha’ dan Hasan Basri yang dimaskud 

dengan “Ulil amri” adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh 

karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli 

dalam agama wajib dita’ati, sedangkan aturan-aturan yang 

bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya tidak perlu 

dita’ati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya 

“Sesungguhnya ta’at itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk 

kemaksiatan tidak wajib ta’at”158 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif negara 

bagi umat islam di Indonesia tidak mengenal yang namanya nikah 

sirri. KHI hanya mengenal nikah yang dicatat dan nikah yang tidak 

dicatat. Hal itu diperjelas dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang 

berlaku, KHI mengatur keahrusan untuk pencatatan nikah pada 

pada pasal 5.159 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa nikah sirri adalah nikah yang 

dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan 

syari’at, tetapi pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi, ada 

yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga 

yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan 

tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim 

 
157 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Al-

Maktabah At-Tijariyah, Makkatul Mukaramah, Jilid 2, Juz 5, hlm. 72 

158 Ismail Ibnu Katsir, Tafsri Qur an Ibnu Katsir, Sirkatun Nuur 

Asiya, Surabaya, Juz 1, hlm. 518 

159Lies Ariyani, Muhammad Topan, Ifrani, dkk, ‘Pembuatan 

Buku Nikah Bagi Pasangan Yang Pernikahan Tidak Di Daftarkan 

(Sirri) Di Berangas Timur’, 2 (2020), 1 – 5. 
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disebut juga dengan nikah di bawah tangan. Secara normatif, tidak 

ada nash al-Quran atau hadist yang mengatur pencatatan 

perkawinan. Sedangkan, hukum nikah yang tidak dicatatkan ke 

KUA, meskipun dianggap sah menurut agama, tetapi pernikahan 

ini masih menyisakan persoalan karena akan mudharat yang lebih 

besar bagi perempuan maupun anak-anaknya. Selain itu yang 

bersangkutan dianggap “berdosa” karena mengabaikan perintah 

Allah Swt. untuk mengikuti aturan pemerintah (ulil amri). 

 

C. Nikah Mut’Ah 

Kata mut’ah secara etimologi diambil dari kata mata’a (متع). Kata 

ini menunjukkan pengambilan manfaat dari sesuatu. Jika engkau 

berkata, mata bihi wa tamatta’a wastamta’a artinya telah 

mengambil keuntungan darinya.160 

Sedangkan menurut termenologi nikah mut‟ah adalah 

menikahi wanita dalam jangka watu tertentu atau sampai tempo 

waktu tertentu. Dengan memberikan imbalan atau mahar, baik 

berupa uang maupun sesuatu yang lain kepada perempuan yang 

dinikahi tersebut161. 

Mut‟ah adalah jamak dari kata muta’ secara harfiah berarti 

kesenangan, kenikmatan, kelezatan, atau kesedapan. Mut‟ah juga 

berarti yang hanya dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) 

manfa‟at (kesenangan), tetapi kesenangan atau manfa‟at tersebut 

akan hilang dengan sebab habis atau berakhirnya sesuatau tadi. 

Nikah Mut‟ah bisa disebut az- Zawaj al-Munqati’, yang berarti 

perkawinan yang terputus (setelah waktu yang ditentukan 

habis)162. 

 
160 Yusuf ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah & Kontrrak dalam 

Timbangan al-Qur’an dan as-Sunnah, terj. Muhammad Ashim, 

(Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 145 

161 Abu Malik Kamal ibnu as-Sayyid Salim, Fikih Sunnah 

Wanita, terj. Agus Faisal Karim, Jakarta: Madina Adipustaka, 2011, 

Jilid 2. Hal. 135 - 136. 

162 Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: 

Djambatan, 1992. hlm. 708 - 709. 
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Menurut Hukum Islam nikah mut‟ah adalah suatu “kontrak” 

atau “akad”, antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak 

bersuami serta ditentukan akhir perkawinan tersebut dengan 

menyerahkan mas kawin kepada keluarga wanita. Adapun syarat 

kawin kontrak di antaranya melakukan ijab qobul, adanya mas 

kawin dan batas waktu berakhirnya perkawinan yang telah 

ditentukan antara kedua belah pihak sesuai dengan 

kesepakatan.163 

Islam memang pernah membolehkan nikah mut'ah pada awal 

Islam, lalu kebolehan tersebut menimbulkan perselisihan apakah 

dibolehkannya itu masih berlaku sampai Nikah mut‟ah yang 

memiliki arti (sementara waktu) menjadikan pernikahan 

cenderung disalah artikan sebagai jalan untuk bersenang - 

senang. Sehingga upaya dalam membangun rumah tangga yang 

sejatinya untuk mendatangkan ketentraman serta kasih dan 

sayang menjadi mustahil terwujud apabila pernikahan dibatasi 

oleh waktu. Oleh sebab adanya pembatasan waktu ini, ulama – 

ulama madzhab menyebutkan bahwa nikah mut‟ah merupakan 

suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Menurut jumhur Ulama 

Ahlussunnah bahwa kebolehan tersebut sudah dicabut dengan arti 

sekarang hukumnya telah haram.164 

 

D. Nikah Muhallil 

Kata Muhallil berasal dari kata hallala, yuhallilu, imuhallilan yaitu 

penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara 

suami pertama (muhallalah) terhadap (muhallil) laki-laki yang 

menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis 

perkawinan ini yaitu adalah perkawinan bagi menghalalkan 

kembali perkawinan setelah terjadinya perceraian akibat talak 

tiga. Perkawinan seperti ini juga merupakan amalan yang biasa 

 
163 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 156. 

164 Amir Ayarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan, (Jakarta: 

Kencana, 2007), hlm. 103. 
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dilakukan sebelum Islam. Secara etimologi tahlil berarti 

menghalalkan sesuatu yang hukumnya Haram.165 

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, adalah 

menikahi seorang wanita yang diceraikan dengan talak tiga 

setelah masa iddahnya berlalu, atau berhubungan badan 

dengannnya, untuk kemudian menceraikannya agar halal menikah 

kembali dengan suami sebelumnya.166 

Menurut ensiklopedia hukum Islam, nikah cina buta 

didefinisikan kepada seorang laki - laki dengan seorang wanita 

yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar 

wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas 

suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut 

menceraikannya dan telah habis masa iddahnya. Adanya niat 

suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami 

pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan 

itu disebut dengan nikah cina buta.167 

Istilah nikah "cina buta" berasal dari bahasa 'amiyah 

(pasaran), yang populer dalam masyarakat rumpun Melayu. Dalam 

kitab - kitab fikih berbahasa Arab tidak ditemukan sebutan istilah 

cina buta atau nikah cina buta, kecuali dijumpai dalam beberapa 

tulisan yang berbahasa Indonesia. Namun demikian istilah nikah 

"cina buta" sudah resmi dipakai dalam bahasa Indonesia dan telah 

terdapat dalam kamus Indonesia yaitu terjemahan dari nikah 

muhallil. 

Dalam Islam Hukum nikah tahlil adalah haram dan batal 

menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami 

istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan abadi serta langgeng 

selamanya, sampai ajal menjemput dan memisahkan, nikah 

sementara atau nikah mut‟ah telah dibatalkan oleh Islam secara 

 
165 Amir Syarifusdin, Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2011), hlm.103 

166 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Al-I‟tishom, 2008), 

hlm. 201. 

167 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: 

Iktiar Baru Van Hoevo, 1996), hlm. 147 
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ijma‟, syari‟at Islam tidak menghendaki adanya perceraian 

sekalipun talak dibenarkan, dkarenakan pekerjaan talak itu sangat 

dibenci oleh Allah SWT. 

Nikah cina buta hanya merupakan perkawinan semu dan 

mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang 

dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu, para pelaku 

perkawinan cina buta ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah 

S.A.W. Bentuk pernikahan seperti ini merupakan salah satu dosa 

besar dan kekejian yang diharamkan dan pelakunya dilaknat Allah 

S.W.T. 

Selanjutnya, hadis yang dikutip oleh Tafsir Al-Maraghi yang 

diriwayatkan bahwa sahabat Umar R.A pernah berkata, “Jika saya 

didatangi oleh seorang muhallil dan muhallallah (yang menyuruh), 

pasti akan saya hukum rejam keduanya”. Kemudian anak beliau, 

yaitu Abdullah Ibnu Umar ditanya pula tentang masalah ini ia 

mengemukakan pendapatnya, “Keduanya termasuk orang yang 

berbuat zina”. Dan ada seorang yang menanyakan kepada Ibnu 

Umar, “Bagaimana jika saya menikahi wanita dengan tidak 

menyatakan kepadanya agar ia bisa halal bagi suami pertama, 

dan bekas suaminya tidak memerintahkan saya berbuat demikian 

dan juga tidak sepengetahuannya?” Kemudian Ibnu Umar 

menjawab, “Tidak! Kecuali jika nikah tersebut dilandasi keinginan 

dari kedua belah pihak. Sesudah itu jika wanita tersebut 

memuaskanmu, teruskanlah dengannya. Dan apabila kamu tidak 

menyukainya, talaklah dia sekalipun perbuatan ini pada zaman 

Rasulullah dianggap kejam.168 

Nikah muhallil sangat tidak diperbolehkan karena dianggap 

menodai kesucian dari kesakralan pernikahan itu sendiri, untuk 

menguatkan argumentasi di atas mari kita lihat pada hadst yang di 

sampaikan oleh Rasulullah SAW berikut ini. 

Artinya: Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? 

Mereka (para sahabat) mau ya Rasulullah dan Nabi mengatakan 

Yaitu “muhallil”. Allah melaknat muhallil dan Muhallalah. 

 
168 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, 

(Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 302 



Fikih Kontemporer: Isu-Isu Terkini Terkait Hukum Islam Kontemporer 

126 |  

Hadits berikutnya adalah hadits dari Ibnu Abbas yang 

menanyakan perihal pernikahan muhallil Kepada Rasulullah SAW 

yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai berikut: 

Artinya: “tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan 

cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia 

merasakan madunya perempuan. “(HR. Abu Ishaq Al- Juzharni, 

dari Ibnu Abbas)”.169 

Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas 

bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat 

bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan 

seseorang dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak. Agama 

Allah dari aturan yang menghramkan kehormatan seorang wanita 

kemudian dihalalkan dengan laki - laki sewaan yang tidak ada niat 

untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, 

tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang 

dinikahinya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan 

tujuan halal dinikahi lagi bagi bekas suaminya. 

 

 

  

 
169 Ibnu Katsir, Al-Qur’an A’dzim (Bairut: Al - Fikri,), Juz 1, hlm. 

415. 
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BAB 15 

 

PANDANGAN FUKAHA TERHADAP 

SHOLAT BERJAMA’AH PADA SAAT 

PANDEMI COVID-19 
 

 

 

A. Analisis terhadap Fatwa MUI 

ahaya penyebaran virus covid 19 menuntut pemerintah 

mengambil kebijakan strategis untuk stay home dalam 

bekerja, beraktivitas dan beribadah. Bahkan secara khusus 

Majlis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama mengambil 

ketetapan untuk ibadah di rumah. Sebab masjid adalah tempat 

ibadah yang umat berkumpul dan terjadi interaksi antara mereka 

sehingga kemungkinan besar virus berkembang dan menular di 

antara mereka.  

Berikut ini ketetapan yang dikeluarkan MUI adalah bahwa 

pertama, Haram shalat Jum’at dan shalat berjama’ah di masjid. 

Hukum haram ini bagi seorang yang sudah dinyatakan positif 

B 
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terinfeksi virus corona sebab hal iitu berpotensi menularkan 

kepada orang lain dan itu membahayakan buat masyarakat 

jamaah masjid. Hukum shalat bagi pasien ini adalah shalat 

dengan mengisolasi diri dari manusia lain. Ketetapan ini tidak ada 

ulama Indonesia pun yang menyanggah tentang hal itu. Mereka 

sepakat dalam kebulatan tentang hukum haram shalat berjamaah 

bagi mereka yang terinfeksi virus corona.170 

Kedua, hukum makruh bahkan bisa haram shalat berjamaah 

di masjid bagi daerah yang bertempat tinggal di zona merah, yaitu 

zona yang di sekitarnya sudah ada pasien yang terkena virus 

corona. Kekuatan hukum makruh atau haram sangat tergantung 

dengan jumlah pasien yang tertular di daerah setempat. Menurut 

para dokter banyak pasien tanpa gejala yang menularkan kepada 

orang lain. Karena itu ketetapan untuk shalat berjamaah di rumah 

harus diutamakan daripada shalat ke masjid. Pandangan ini sudah 

mulai terlihat perbedaan dan itu dilihat dari kondisi masyarakat 

setempat. Dalam Bahasa fatwa MUI dianjurkan di rumah, artinya 

makruh untuk berjamaah di masjid.171 

Ketiga, hukum mubah shalat di masjid secara berjamaah bagi 

daerah yang bertempat tinggal di zona kuning. Menurut fatwa MUI 

bahwa corona pada zona ini bukan menjadi larangan shalat tetapi 

uzur. Boleh shalat berjamaah dan boleh shalat di rumah. 

Ketetapan ini pun tidak menimbulkan pandangan yang berbeda 

tergantung ketetapan zona pada suatu tempat. 

Hasil keputusan tersebut didasarkan kepada dalil-dalil al-

Qur’an dan Hadits sebagaimana yang telah tertuang di dalam 

edaran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 31 Tahun 

2020 Tentang Penyelenggaraan Sholat Jumat dan Berjamaah 

untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19. 

 
170 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at Dan Jamaah Untuk 

Mencegah Penularan Wabah Covid-19. 

171 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum’at Dan Jamaah Untuk 

Mencegah Penularan Wabah Covid-19. 
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1. Shalat Fardhu 

Bagi kaum pria dalam syariat Islam melaksanakan sholat fardhu 

secara berjamaah hukumnya wajib, namun shalat secara 

berjamaah ini pun tidak akan menjadi wajib ketika uzur yang 

dibolehkan menurut syarat terdapat situasi yang tidak 

memungkinkan atau justru membahayakan, seperti yang sedang 

terjadi saat ini, mewabahnya Virus Covid-19 yang telah melanda 

hampir setiap daerah. Namun demikian bukan berarti boleh untuk 

meninggalkan shalat, shalat sampai kapan pun menjadi wajib.  

Ada beberapa dalil sebagai landasan dari perihal tersebut, 

antara lain:  

a. Pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh 

al-Minhaj (2/192):172 

 

 

 

 

“Syihab al-Ramli pernah ditanya tentang fatwa sebagian 

ulama tentang kuat atau tidaknya pendapat bahwa jika 

seorang jamaah yang membuat saf baru sebelum 

sempurnanya saf di depannya maka dia tidak mendapatkan 

keutamaan shalat berjamaah. Beliau berpendapat bahwa 

seorang jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan 

shalat berjamaah karena membuat saf baru tersebut”. 

b. Pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh 

al-Minhaj (2/196-197):173 

 

 
172 al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-

Minhaj (2/192). 

173 al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-

Minhaj (2/196-197). 
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“Dan hukumnya makruh bagi makmum yang berdiri sendiri, 

tetapi tidak sampai membatalkan shalat jamaah karena 

Rasul Saw. tidak memerintahkannya untuk mengulangi 

shalat. Adapun perintah Rasul Saw. untuk mengulani shalat 

(pada riwayat yang lain) adalah dipahami sebagai sesuatu 

yang disunnahkan”. 

 

 

 

 

“Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk 

kesempurnaan shalat berjamaah sebagaimana tersebut 

dalam hadis. Hal ini berbeda jika barisan tidak teratur, maka 

imam disunnahkan untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum 

meluruskan saf. Jika seseorang tidak merapatkan saf 

karena uzur seperti cuaca panas di masjidil haram, maka 

tidak makruh karena bukan niat meremehkan”. 

c. Pendapat Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii dalam kitab Dalil al-

Falihin (6/573-574):174 

 

 

 

 

 

 
174 Alan As-Shiddiqi al-Syafii Ibnu dalam kitab Dalil al-Falihin 

(6/573-574). 
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“Dari sahabat Anas ra., Rasulullah Saw. bersabda: 

“(Susunlah saf kalian) sehingga tidak ada celah dan longgar 

(dekatkanlah antara keduanya) antara dua saf kurang lebih 

berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari 

itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput 

keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas 

atau sangat dingin misalnya”. 

2.  Shalat Jumat 

Shalat Jum’at adalah shalat fardhu dan wajib dilakukan secara 

berjamaah, namun sama halnya dengan sholat fardhu, shalat ini 

pun tidak akan menjadi wajib ketika uzur yang dibolehkan menurut 

syarat terjadi seperti adanya virus, jangankan virus, hujan besar 

dan kondisi dalam bahaya pun kewajiban shalat Jum’at menjadi 

gugur. Namun demikian bukan berarti meninggalkan shalat, shalat 

sampai kapan pun menjadi wajib. Gugurnya shalat Jum’at 

digantikan dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing 

berjamaah Bersama keluarga. 

Ada beberapa dalil sebagai landasan dari perihal tersebut, 

antara lain:  

a. Pendapat Al-Kasani dalam kitab Bada’i al-Shanaai fi Tartib 

al-Syarai’ (1/126):175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
175 Al-Kasani dalam kitab Bada’i al-Shanaai fi Tartib al-Syarai’ 

(1/126). 
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“Berdasarkan dzahir riwayat dan pendapat yg dipegang 

dalam madzhab Hanafi bahwasahnya boleh dilaksanakan 

shalat Jum’at di dua tempat saja dan tidak boleh lebih dari 

itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau pernah 

keluar ke lapangan/gurun untuk shalat ied, bersamaan ia 

mengangkat seseorang sahabat untuk menjadi imam di 

kawasan kota dan hal tersebut disaksikan para sahabat. 

Lalu ketika hal ini saja boleh di dalam shalat ied, maka 

boleh pula di shalat jumat, karena keduanya sama-sama 

dilaksanakan satu tempat dalam satu daerah dan karena 

secara umum kesulitan hilang dengan didirikannnya shalat 

di dua tempat. Adapun yang diriwayatkan oleh muhammad 

berupa pemutlakan kebolehan di tiga tempat, itu 

dimaksudkan untuk keadaan hajat dan darurat.” 

b. Pendapat Imam Ibnu ‘Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar 

‘ala al-Durri al-Mukhtar (2/144):176 

 

 

Artinya: “Shalat Jum’at boleh dilaksanakan di banyak tempat 

dalam satu daerah secara mutlak dalam madzhab Hanafi”. 

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ 

(4/586):177 

 

 

 

Artinya: “Yang shahih dalam madzhab Syafii adalah 

bolehnya mengadakan shalat Jum’at pada dua lokasi atau 

lebih tergantung hajah dan tingkat kesulitan.” 

 

 
176 Ibnu ‘Abidin Imam dalam kitab Radd al-Mukhtar ‘ala al-

Durri al-Mukhtar (2/144). 

177 al-Nawawi Imam dalam kitab al-Majmu’ (4/586). 
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d. Pendapat al-Murawadi dalam kitab al-Insaf fi Ma’rifat alRajih 

min al-Khilaf (2/400):178 

 

 

 

 

“Jika tidak ada hajah, maka tidak boleh melaksanakan 

shalat jum’at lebih dari satu lokasi. Ini adalah pendapat 

madzhab Hanbali.” 

e. Pendapat Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam kitab ’Aun 

al-Ma’bud Syarhu Sunan Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al- 

‘Ilmiyyah, Cet ke-2, 1415 H, juz, III, h. 281:179 

 

 

 

Artinya: "Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai 

tempat pelaksanaan shalat Jum’at. Sebab, menurut mereka 

shalat Jumat tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan 

menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas 

ulama bahwa masjid bukan syarat bagi pelakasanaan shalat 

Jumat. Dan ini adalah pendapat yang kuat." 

f. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ (4/558):180 

 

 

 

 
178 al-Murawadi dalam kitab al-Insaf fi Ma’rifat alRajih min al-

Khilaf (2/400). 

179 Syamsul Haq Abadi Muhammad dalam kitab ’Aun al-

Ma’bud Syarhu Sunan Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 

Cet ke-2, 1415 H, juz, III, h. 281. 

180 al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ (4/558). 
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Artinya: “Menurut madzhab Syafii bahwa orang yang 

ruku’nya imam pada rakaat kedua maka dia shalat 

Jum’atnya sah dan jika tidak maka shalatnya tidak sah. Ini 

adalah pendapat jumhur ulama.” 

 

B. Pandangan Masyarakat terhadap Fatwa MUI 

Berdasarkan hasil kajian terhadap masyarakat di Kelurahan 

Malasoom Kabupaten Sorong terdapat beberapa pandangan 

terhadap keputusan pemerintah dan fatwa MUI untuk ibadah di 

rumah. 

Pertama, masyarakat loyalitas tinggi terhadap keputusan 

tersebut, mereka ini senantiasa di rumah, sangat berhati-hati 

untuk komunikasi dan berhubungan secara fisik dengan siapa 

pun. Tidak keluar untuk kepentingan apapun sekitar rumah, 

meskipun masjid ada di sebelah rumahnya. Ada beberapa alasan 

karena memang tidak terbiasa ke masjid atau karena memang 

loyal terhadap keputusan pemerintah. Tetapi yang jelas 

berdasarkan pengamatan, mereka sama sekali tidak keluar rumah 

meskipun untuk shalat di masjid. 

Kedua, masyarakat semi loyal, mereka bukan tidak loyal 

terhadap keputusan MUI dan bukan pula nekat melawan korona, 

mereka berupaya untuk tidak keluar rumah, tetapi untuk shalat 

lima waktu dan jum’at mereka berani untuk ibadah. Ada beberapa 

alasan jawaban mereka, di antaranya kematian sudah takdir, di 

rumah atau keluar rumah jika takdir kematian atas dirinya, pasti 

akan mati. Ada yang cukup menarik jawaban mereka adalah jika 

anda keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari berani 

ke pasar dan took, tetapi untuk kebutuhan spiritual anda yang 

jauh lebih pokok untuk kehidupan anda, kenapa harus takut? 

Shalat di masjid sudah lebih diantisipasi dengan tempat wudhu 

dengan sabun lengkap, hand sanitaser, dan dianjurkan membawa 

sajadah sendiri. Sedangkan anda ke pasar tradisional, siapa yang 

menyediakan alat-alat seperti itu, tidak ada. Mereka yang semi 

loyal ini sama sekali tidak menentang atau melawan keputusan 

fatwa MUI tetapi lebih melihat kondisi di lingkungan yang dipikir 
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masih aman dan terhindar dari virus corona dengan tetap 

waspada untuk fisical distance (jaga jarak secara fisik). 

Ketiga, masyarakat unloyal, masyarakat ini menolak 

keputusan apa pun yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk 

Lembaga agama seperti MUI. Masyarakat seperti ini cenderung 

tidak percaya dengan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah. 

Bahkan buruk sangka sering diungkapkan melalui media social, 

seperti anggapan bahwa corona adalah kebohongan yahudi untuk 

menjauhkan umat dari masjid. Ternyata di negeri yang penuh 

demokrasi ini muncul pandangan-pandangan seperti ini. Namun di 

daerah Batununggal tidak ditemui pandangan masyarakat seperti 

ini, penulis hanya dapati dari tulisan-tulisan yang beredar dalam 

media social. Kelompok unloyal ini terdapat dua kelompok, 

pertama dari golongan beragama dan tidak beragama. Dari 

golongan agama mereka pun berani keluar rumah tetapi untuk 

kepentingan ibadah seperti umat jamaah tablih yang mengadakan 

halaqah dunia. Dan kedua non agama yang mereka keluar rumah 

untuk semata mencari kesenangan diri mereka sendiri bahkan 

berani keluar rumah untuk melakukan tindakan kriminalitas. 

 

C. Pandangan Ulama Indonesia 

Berdasarkan tiga pandangan masyarakat di atas, tampaknya 

pendapat mereka didukung oleh tokoh-tokoh ulama Indonesia 

kepada tiga hal. Pendapat pertama, ulama ini mayoritas 

berpendapat harus bahkan wajib mengikuti fatwa MUI untuk tidak 

shalat berjamaah di masjid selama covid-19 adalah ulama seperti 

ulamaulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan para habaib 

sepakat untuk ibadah di rumah selama musibah corona. Bahkan 

menjadi haram ketika tidak mengikuti fatwa seperti ini. 

Muhibbin Syah (2020) menulisjuga paparan dengan judul 

‘jangan mabuk agama’ menurut beliau bahwa orang-rang yang 

tidak mengikuti fatwa MUI adalah orang-orang yang mabuk agama, 

diibaratkan pula orang yang seperti ini orang yang menyeberang 

sungai yang sudah diketahui banyak buayanya atau orang yang 
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keluar rumah padahal sudah tahu banyak srigala yang siap 

memangsa. 

Maulana M. Syuhada dalam (Group WA) menulis tentang 

egoism dalam beragama yaitu orang yang melakukan ibadah 

tanpa peduli dengan keselamatan manusia lainnya. Sama halnya 

dengan seorang ibu di kota Daego Korsel “ngeyel” ergi beribadah 

ke gereja. Jadilah gereja Shincheonenji di kota Daegu menjadi 

pusat penyebaran virus. Ia merasa sedang berbuat kebaikan, 

namun nyatanya ia sedang menciptakan madharat untuk 6 ribu 

orang, menjadi malapetaka untuk negaranya. Begitu pula halnya 

dengan para peserta tabligh akbar di Malaysia, peserta ijtima di 

Gowa, Sulsel, ataupun para uskup yang menggelar pentasbihan di 

NTT. Mereka tidak peduli dengan kepentingan masyarakat banyak. 

Sangat ironis memang, jika beragama malah jadi menjauhkan kita 

dari kemanusiaan. 

Pendapat kedua, masyarakat semi loyal juga memiliki dasar 

dari para ulama Indonesia, masyarakat semi loyal ini melihat sisi 

lain dari anjuran untuk shalat di rumah. Prinsipnya adalah 

larangan untuk jaga jarak, hubungan fisik dengan orang lain 

memungkinkan untuk membawa virus. Sehingga mereka tetap 

shalat di masjid dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan 

prosedur kesehatan lainnya. Ulama yang mereka jadikan dasar 

adalah landasan dari Hasil Keputusan Bahsul Masail Syuriyah 

kepengurusan Nahdlatul Ulama Jawa Timur berbicara mengenai 

Covid-19. Ada beberapa ulama yang merumuskan hasil ijtihad 

mereka di antaranya Syafruddin Syarif dkk. Di antara keputusan 

hsil ijtihad mereka adalah bahwa bagi orang yang berada di 

daerah kategori aman, atau di daerah yang telah dinyatakan 

terdapat virus, namun tetap dalam kondisi sehat, mereka tetap 

berkewajiban untuk melakukan shalat Jum’at. 

Pendapat ketiga, bersumber dari khutbah Syaikh Yusri dari 

WAG Kopisoda yang dikutip dari seorang ulama dan dokter ahli 

bedah yang mengatakan bahwa yang dirawat hanya orang yang 

mengalami sakit sedangkan yang sehat diperbolehkan untuk 

beraktivitas seperti aktivitas di hari biasanya dan adapun orang 

yang mengutarakan bahwa orang muslim tidak takut akan 
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kematian, karena mereka berharap husnul khatimah namun 

kehati-hatian perlu diperhatikan juga. Tapi kamu tidak boleh 

mencelakai dan memberikan kemudgaratan bagi orang banyak, 

karena dapat merugikan mereka. Selain itu, pendapat ketiga juga 

didukung oleh pendapat ulama dari Mauritania yang menyikapi 

virus corona sebagai berikut: “Kewajiban shalat berjamaah dan 

shalat Jum’at tidak gugur dalam kondisi perang militer yang sangat 

mencekam. Yang menjadi pertanyaan yang harus dipahami, 

apakah kewajiban bias digugurkan hanya disebabkan rasa 

khawatir yang berlebihan dan belum pasti. Bahkan kalimat virus ini 

datang karena kemaksiatan hambanya. Maka solusinya adalah 

taubat, shalat, istighfar…bukan sebaliknya meninggalkan shalat 

jumat dan shalat berjamaah. Sebagai orang yang beriman kepada 

qodha dan qadar tidak bisa dijadikan alas an untuk meninggalkan 

shalat berjamaah dan shalat Jum’at. 
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BAB 16 

 

TRANSGENDER DALAM 

PANDANGAN FIKIH KONTEMPORER 

 

 

A. Pengertian Transgender 

ransgender secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu trans 

dan gender.181 Kata trans berarti pindah, pemindahan. 

Sedangkan kata gender berarti serangkaian karakteristik 

yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.182 Sedangkan 

secara terminologi transgender adalah orang-orang yang merasa 

“terjebak” di dalam tubuh yang tidak sesuai antara fisik dan 

kelamin dengan kejiwaannya. Pelaku Transgender atau 

transseksual tidak segan-segan melakukan operasi kelamin 

 
181 Kartika Nur Kusuma, Studi Fenomenologi Seksualitas 

Transgender Wanita di Samarinda dalam Eka Ratna Sari Hak 

Pelaku Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

(Skripsi: IAIN Padangsimpuan, 2019), hlm. 31 

182 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

T 
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karena sasaran utamanya adalah menganti alat kelamin.183 

Walaupun ada beberapa yang tidak melakukan operasi. 

Pada hakikatnya Allah SWT hanya menciptakan dua jenis 

kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi masih banyak orang 

yang merasa tidak puas atau tidak adanya kecocokan antara fisik 

dengan kelamin dan jiwa yang dimiliki, sehingga terjadilah 

transgender atau yang lebih lazim dikenal sebagai waria atau 

banci. Banci adalah seseorang yang merasa memiliki jenis kelamin 

rangkap yaitu laki-laki dan perempuan serta memiliki sikap 

keduanya, baik secara jasmani maupun rohani.184 

Dalam kitab-kitab fikih transgender dibagi menjadi dua yaitu 

khuntsa dan mukhannats. Dimana khuntsa adalah orang-orang 

yang diciptakan dengan kelamin ganda sehingga ini merupakan 

takdir yang diberikan oleh Allah SWT, sedangkan mukhannats 

adalah orang-orang yang terlahir normal tetapi bertingkah laku 

berlainan dari kelamin yang dimiliki, mukhannats dalam Islam 

hukumnya haram hal ini telah disepakati para ulama, salah satu 

dasarnya adalah Q.S Al-Hujurat ayat 13, dimana dalam ayat 

tersebut Allah SWT telah menujukkan bahwa perbedaan gender 

merupakan ketetapan Allah dan tentunya akan sangat berdosa 

jika mengubah apa yang telah Allah SWT ciptakan. 

Pelaku transgender akan mengeskpresikan dirinya dengan 

berpenampilan berbeda dari jenis kelamin yang dimiliki, misalnya 

seorang laki-laki akan berdandan menggunakan pakaian 

perempuan, merias wajahnya dengan dandanan perempuan 

(make up), dan bertingkah laku layaknya perempuan. Bahkan 

pelaku transgender tidak segan-segan menganti jenis kelamin 

 
183 Chairanti Putri Rauza, Kajian Hukum Terhadap Pasangan 

Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Skripsi: UMSU 

Medan, 2019), hlm. 12 

184 Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum 

Islam Kontemporer, dalam Septiara Putri Mulyana, dkk Analisis 

Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Universitas Airlangga 

Surabaya, 2019), hlm. 268  
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dengan melakukan operasi pengantian kelamin, walaupun resiko 

yang ditimbulkan akan sangat besar.185 

 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Transgender 

Transgender semakin marak di masyarakat, bukan hanya di 

Indonesia tapi diseluruh dunia. Pelaku transgender dapat 

mengidentifikasi diri mereka melalui penyaluran seks biologis dan 

pembedahan jenis kelamin. Misalnya, seorang laki-laki menyukai 

laki-laki juga, begitupun sebaliknya.186 Sehingga kita perlu 

mengetahui faktor penyebab terjadinya transgender, di antaranya: 

1. Faktor lingkungan, tidak bisa kita pungkiri bahwa lingkungan 

berperan dalam menyebabkan transgender. Misalnya dalam 

keluarga dimana orang tua membiarkan anaknya sedari kecil 

bertingkah laku berlainan dari jenis kelamin yang dimiliki, bisa 

juga dari tontonan di televisi yang mana menampilkan waria 

atau seseorang yang bertingkah laku layaknya waria, yang 

secara tidak langsung mempengaruhi pisikologis anak.187 

2. Faktor bawaan (gen dan hormon), faktor bawaan juga menjadi 

penyebab seseorang melakukan transgender, seperti terjadi 

ketidakseimbangan hormon di dalam diri seseorang. 

Sedangkan faktor genetik biasanya diakibatkan karena 

kromosomnya. Contohnya laki-laki dengan sindrom klinefelter, 

yaitu adanya kelainan genetik pada laki-laki yang terjadi 

karena kelebihan kromoson X. Normalnya, laki-laki hanya 

memiliki kromosom seks berupa XY. Namun penderita 

 
185 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang 

Dihadapi Hukum Islam Masa Kini dalam 

http://digilib.unisby.ac.id/10580/5/BAB%20II.pdf, h. 16 

186 Rahmat 

http://marsicalestarii.blogspot.co.id/2016/08/makalah-lgbt-

dalam-perspektif-hukum.html (Diakses: 11 November 2020) 

187 Pendapat Para Ahli 

http://abouttransgender.blogspot.co.id (Diakses: 11 November 

2020) 

http://digilib.unisby.ac.id/10580/5/BAB%20II.pdf
http://marsicalestarii.blogspot.co.id/2016/08/makalah-lgbt-dalam-perspektif-hukum.html
http://marsicalestarii.blogspot.co.id/2016/08/makalah-lgbt-dalam-perspektif-hukum.html
http://abouttransgender.blogspot.co.id/


Kasjim Salenda & Sudirman  

141 |  

sindorom klinefelter memiliki kromosom XXY. Hal ini lah yang 

menyebabkan laki-laki bertingkah laku seperti perempuan.188 

3. Keinginan untuk bergaul dengan lawan jenis. Hal ini 

disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Al-Munawi 

di dalam Fiadhul Qadir. “Seorang yang mukhannaits 

terkadang tujuannya agar bisa bergaul dan berkumpul 

dengan para wanita, terkadang tujuannya agar disukai oleh 

para lelaki, dan terkadang tujuannya adalah kedua-

duanya.”189 

 

C. Gejala Awal Transgender 

1. Merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu 

anatomi seksnya 

2. Berkeinginan menganti alat kelamin 

3. Merasa selalu cemas dan hal itu terjadi bahkan saat tidak 

merasa stress 

4. Berpenampilan berbeda dari jenis kelamin yang dimiliki atau 

genetik yang tidak normal  

5. Memiliki kelainan mental, misalnya schizophrenia yaitu reaksi 

psikotis yang dirincikan dengan gejala selalu mengurung diri, 

gangguan pada emosional dan afektif serta tingkah laku 

negatif.190 

 

 
188https://cantik.tempo.co/read/1072172/psikolog-3-

fakktor-orang-jadi-trnsgender-seperti-dinda-syarif (Diakses pada 

tanggal 9 Desember 2020 jam 08.20 WIT) 

189 Zaid Al-Munawi, Faidhul Qardir, Beirut, Darul Al-Ilmiyah, 

cetakan kedua, 2003, hlm. 332 

190 Indah Lestari, Siti Sefitri, Konseling Bagi Populasi 

Transgender, (Universitas Muria Kudus, 2016), 

https://core.ac.uk/donwload/pdf/304202207.pdf  hlm. 38 

https://cantik.tempo.co/read/1072172/psikolog-3-fakktor-orang-jadi-trnsgender-seperti-dinda-syarif
https://cantik.tempo.co/read/1072172/psikolog-3-fakktor-orang-jadi-trnsgender-seperti-dinda-syarif
https://core.ac.uk/donwload/pdf/304202207.pdf
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D. Macam-macam Operasi Kelamin 

Pelaku transgender ada yang melakukan operasi dan ada yang 

tidak melakukan operasi, tapi dalam tulisan ini kita fokus 

pada transgender yang melakukan operasi kelamin. 

Transgender dalam hal ini mengubah kelamin, hanya dapat 

dilakukan dengan bantuan operasi.191 Dalam dunia 

kedokteran ada tiga bentuk operasi kelamin, di antaranya: 

1. Operasi pengantian jenis kelamin pada seseorang yang 

terlahir dengan jenis kelamin normal. Yaitu mengubah 

kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. 

2. Operasi perbaikan kelamin pada seseorang yang terlahir cacat 

kelamin, seperti penis atau vagina yang tidak berongga atau 

tidak sempurna. 

3. Operasi pada seseorang yang dilahirkan dengan dua jenis 

kelamin atau kelamin ganda, sehingga dilakukan operasi 

untuk menghilangkan salah satu dari kelamin yang dimiliki.192 

 

E. Transgender dalam Pandangan Fikih Kontemporer 

Beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena mengubah 

ciptaan Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam tafsir at-

Thabari beberapa di antaranya; mengebiri manusia, homoseksual, 

lesbian, menyambung rambut dengan sopak, membuat tato, dan 

takhannuts adalah orang yang berpakaian atau bertingkah laku 

 
191 A. Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus dalam 

Wangsit Abdul Latif Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan 

Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam 

(SKRIPSI: UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hlm. 43 

192 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2016, Fiqh 

Kesehatan Permasalahan Actual dan Kontemporer dalam 

Chairanti Putri Rauza, Kajian Hukum Terhadap Pasangan 

Transgender yang Menikah Pasca Operasi Kelamin Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Skripsi: UMSU 

Medan, 2019), hlm. 13 
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berlainan dari jenis kelaminnya.193Takhannuts adalah perbuatan 

yang dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW:  

ىاللهِْ
َّ
هِاللهُصَل ي 

َ
مَعَل

َّ
هِينَوَسَل ِ مُتَشَبَّ

 
جَالِمِنَال سَاءِ،الرَِّ ِ

هَاتِبِالنَّ ِ مُتَشَبَّ
 
سَاءِمِنَوَال ِ

جَالالنَّ بِالرَِّ

عَنَْ
َ
ل
ُ
 رَسُول

Artinya: “Rasûlullâh SAW melaknat para lelaki yang menyerupai 

kaum wanita, dan para wanita yang menyerupai kaum lelaki (HR. 

Bukhari). 

Dari hadis di atas bisa kita pahami bahwa, orang yang 

bertingkah laku berlainan dari jenis kelamin yang dimiliki sangat 

dibenci oleh Rasulullah SAW, bahkan dilaknat oleh Rasulullah 

SAW. Dalam hal bersikap ataupun berperilaku di dalam Islam kita 

mempunyai contoh yang sangat sempurnah yaitu baginda 

Rasulullah SAW, bahkan Allah sendiri yang telah menunjukkan 

kepada kita bahwa Rasululah adalah suri teladan bagi umat 

manusia. sesuai dalam firmannya dalam Q.S Al-Ahzab ayat 21: 

رَسُولِْْ فِيْ مْۡ
ُ
ك
َ
ل انَْ

َ
ك قَدْۡ

َّ
ِْٱِل سۡوَةْ ْْللهَّ

ُ
مَنْْحَسَنَةْْٞأ ِ

َّ
انَْْْل

َ
ْْْك

 
َْٱِْْيَرجُۡوا ْْللهَّ

رَْْلأۡٓخِرَْٱِْليَۡومَْۡٱِوَْ
َ
َْٱِْْوَذكَ ثِيرٗاْللهَّ

َ
ْْْْك

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu.”194 

Rasulullah SAW melarang seseorang bertingkah laku berbeda 

dari jenis kelamin yang dimiliki. Alasan dilarangannya perbuatan 

seperti ini karena menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh 

Allah SWT.  

Jika mendengar kata tansgender pasti orang-orang akan 

langsung menganggap itu perbuatan haram, namun dalam fikih 

kontenporer tidak bisa langsung dikatakan bahwa itu perbuatan 

 
193 Agususanto dkk, Perubahan Status dan Akibat Hukum 

Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan dalam Perspektif Fikih 

Empat Mazhab (Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 10 

194 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 
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haram, karena harus dilihat dulu sebab-sebab seseorang 

melakukan perbuatan transgender tersebut. Dari macam-macam 

jenis operasi kelamin yang dibahas sebelumnya kita bisa melihat 

bahwa ternyata ada orang yang melakukan operasi kelamin 

karena dia sakit dan atau memiliki kelamin ganda, dan ada juga 

yang melakukan operasi kelamin karena memang segaja 

melakukannya. 

Dari penjelasan di atas penulis menyajikan hukum 

transgender dilihat dari alasannya melakukan operasi kelamin: 

1. Haram 

Dalam hukum Islam haram hukumnya melakukan operasi kelamin 

bagi orang yang terlahir normal atau sempurna alat kelaminnya, 

sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an dan hadis.195 Firman 

Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13: 

ْْ يُّهَا
َ
أ مْْإِنَّاْْْلنَّاسُْٱِيََٰٓ

ُ
ك قۡنََٰ

َ
نْْخَل رْ ْْمَِّ

َ
نثَىَْْْٰذكَ

ُ
مْْۡوَأ

ُ
ك ْْْشُعُوبٗاْْْوَجَعَلۡنََٰ

َ
ْْوَقَبَآئِل

ْۚ
 
ْلِتَعَارَفُوٓا

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya, kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 

kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal.”196 

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah hanya menciptakan dua 

jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, maka bagi orang yang 

melakukan operasi kelamin untuk mengubah jenis kelaminnya 

sedangkan dia telahir memiliki kelamin normal, maka hal ini 

termasuk mengubah ciptaan Allah dan tentu saja hukumnya 

 
195 Yusuf Qaradhawi, Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah: 

Baina Al-Maqashid Al Kulliyah Wa An-Nushush Al-Juziyyah dalam 

Suci Maharani dkk Respon Masyarakat Kepada Pelaku 

Transgender (IAIN Kudus, 2020), hlm. 196 

196 Tri Ermayati, LGBT Dalam Perspektif Islam, FKIP 

Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2017, hlm.  153 
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haram.197 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Rum 

ayat 30: 

ْْ فِطۡرَتَ حَنِيفٗاْۚ ينِْ لِلدَِّ وَجهَۡكَْ قِمْۡ
َ
ِْٱِفَأ تِيٱِْْللهَّ

َّ
يهَۡاْْْۚلنَّاسَْٱِْْفَطَرَْْْل

َ
اْْْعَل

َ
ْْل

ْ
َ
لقِْْۡتَبدِۡيل ِْۚٱِْْلِخَ ْْْللهَّ

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama (Allah) tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 

Allah.” 

Di Indonesia MUI (majelis Ulama Indonesia) telah 

mengeluarkan fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang 

perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, menetapkan bahwa 

perbuatan merubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan dan 

sebaliknya hukumnya haram hal ini sesuai dengan Q.S an-Nisa 

ayat 19 dan bertentangan dengan jiwa syara’.198 

2. Boleh (mubah) 

Kemudian, operasi perbaikan kelamin pada seseorang yang 

terlahir cacat kelamin, seperti penis atau vagina yang tidak 

berongga atau tidak sempurna, dalam hukum Islam diperbolehkan 

(mubah) karena tujuannya untuk menyempurnakan bahkan 

dianjurkan karena hal ini merupakan suatu penyakit yang harus 

diobati. Khususnya bagi perempuan yang bermasalah pada 

ovariumnya.199 

Kemudian operasi yang dilakukan oleh orang yang terlahir 

memiliki kelamin ganda, dalam Islam hukumnya boleh (mubah) 

 
197 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer dalam Fatimah 

Halim Waria dan Operasi Kelamin (UIN Alauddin Makassar, 2011), 

h. 305 

198 Fatimah Halim, Waria dan Operasi Kelamin (UIN Alauddin 

Makassar, 2011), hlm. 306 

199 Masail Fiqhiyah Zuhdi Masifuk, Kapita Selekta Hukum 

Islam dalam Suci Maharani dkk Respon Masyarakat Kepada 

Pelaku Transgender (IAIN Kudus, 2020), hlm. 197 
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untuk menghilangkan salah satu alat kelaminnya karena jika tidak 

dilakukan operasi akan membahayakan nyawanya dan hal ini juga 

berfungsi untuk memperjelas status gendernya.200 Bentuk operasi 

yang kedua dan ketiga diperbolehkan dalam Islam karena sesuai 

dengan hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hambal dan lain-lain dari 

Usamah: 

 اهلرمواحدداءغريدواءلهوضعإالداءيضعملتعايلاهللفإناهللعبادتداوواْ
Artinya: "Berobatlah hai hamba-hamba Allah, karena 

sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali 

mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, ialah penyakit 

tua.”201 

Ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan waria 

melakukan operasi kelamin, tetapi dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Alasan ulama kontemporer membolehkan operasi 

ganti kelamin karena menganggap waria adalah orang yang sakit 

jiwanya sehingga harus disembuhkan, bukan malah dihukum 

sebagai orang yang melakukan dosa. Karena banyak sekali kasus 

dimana waria mengalami stress karena dihalangi untuk merubah 

dirinya menjadi yang diinginkan.202 Dan dari penelitian, ternyata 

orientasi seksual seperti seseorang menyukai sesama jenis itu 

 
200 Siska Lis Susilwati, Kejahatan & Penyimpangan Seksual 

dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam 

Isep Saepulloh Operasi Ganti Kelamin (transeksual) Perspektif 

Hukum Pidana Islam (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019), 

hlm. 5 

201 Al-Suyuthi, Al-Jami’ Al-Shaqir, voll II dalam Dr. Suhairi, M.H 

Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya dalam 

Kewarisan Islam (STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2016), hlm. 

102 

202 Septira Putri Mulyani dkk, Analisis Waria Atau 

Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif, 2019, hlm. 271 
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sejak lahir dan para pakar sepakat bahwa hal ini tidak dapat 

diubah.203 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
203 Louise Andriani Rasan, Status Keperdataan Kaum 

Transgender Yang Melakukan Oprasi Kelamin dalam Choirul Nur 

Akrom, Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum 

Islam (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Pelembang, 

2017) hlm. 2 
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BAB 17 

 

PERUBAHAN HUKUM DALAM 

PELAKSANAAN IBADAH MASA 

PANDEMIC COVID-19 

 

 

A. Pelaksanaan salat Pada Masa Pandemi Covid-19 

elaksanaan salat lima waktu maupun salat lainnya di masa 

pandemi Covid-19 di setiap rumah ibadah di praktikkan 

berbeda-beda. Sejak pertama di umumkan tentang 

pandemic di Indonesia pada akhir maret 2020 yang 

konsekuensinya pada mulai belajar, bekerja dan ibadah di rumah. 

Hal ini menjadikan beberapa tempat ibadah masjd dan musallah 

melakukan aksi yang berbeda. Ada masjid yang menutup tampa 

adanya kegiatan ibadah dalam masjid tersebut. Adajuga dengan 

membuka namun berjarak mulai 50 CM sampai 1 meter. Ada juga 

yang salat berjamaah seperti biasanya saat belum ada wabah 

Covid-16. 

P 
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Peristiwa Covid-19 memberikan dampak ada perubahan 

hukum dalam pelaksanaan ibadah. seperti dalam hal anjuran salat 

berjamaah yang memiliki 27 derajat dibandingkan dengan salat 

sendiri. Namun saat pandemic justru adanya pembatasan dengan 

mengutamakan salat di rumah masing-masing. Hal lainnya saat 

salat berjamaah di haruskan untuk merapatkan shaf antara tumit 

dengan tumit. Namun saat pandemic justru diharuskan untuk 

menjaga jarak sehingga terjadi kerenggangan antara satu dengan 

jamaah lainnya. 

Kondisi pandemi Covid-19 memaksa untuk adanya perubahan 

kondisi hukum yang sebelumnya mungkin dilarang namun karena 

pandemic maka harus dilakukan. Beberpa perubahan hukum 

tersebut terdapat dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia.  

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan 

Ibadah Masa andemi Covid-19 telah di sepakati sejak 16 Maret 

2020 salah satu wujud konkrit perubahan hukum ibadah saat 

adanya kondisi pandemic Covid-19. Fatwa ini merupakan dasar 

dalam melakukan ibadah saat pandemic berlangsung agar 

mencegah kepada kemudaratan atau menambah wadah 

penyearan virus Corona. 

Beberapa hal yang termaktub dalam fatwa ini di antaranya, 

bahwa semua manusia harus melakukan usaha dalam menjaga 

kebugaran atau Kesehatan sehingga diharapkan untuk menjauhi 

segala hal yang dapat menjadi penyebab terjangkitnya virus 

Corona. Penjagaan diri dari hal yang membahayakan diri 

merupakan prinsip daruriyyah al-khams.  

Selain itu bagi masyarakat yang telah terpapar virus Covid-19 

diwajibkan untuk mengurung diri (mengisolasi) agar penularan 

terhadap orang lain dapat dicegah. Sehingga bagi yang ada gejala 

tidak diwajibkan kemasjid salat berjamaah meskipun itu salat 

jumat. Namun cukup salat dirumah saja dengan melaksanakan 

salat duhur. 

Termasuk dalam fatwa ini menjelaskan terkait dengan suatu 

Kawasan yang meunkin telah dikhawatirkan telah banyak 

terinveksi atau masuk dalam zona merah atau bahkan hitam, 
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untuk mengurangi aktivitas salat yang mngundang banyak orang. 

Seperti halnya gugurnya kewajiban salat jumat dengan mengganti 

salat duhur karena masuk dalam zona yag membahayakan adanya 

resiko penularan virus Corona. 

Fatwa Nomor 14 ini juga masih memberikan kelonggaran 

untuk wilayah tertentu yang pada wilayah tersebut ditetapkan 

sebagai daerah yang masih zona hijau atau tingkat penularan yang 

belum ada. Namun demi mencegah penularan, maka fatwa 

tersebut tidak membolehkan untuk adanya kontak fisik seperti 

salaman, berpelukan, cium tangan dan menghimbau untuk 

membawa sajadah sendiri serta dianjurkan untuk membersihkan 

diri. 

Pada prinsipnya perubahan hukum terhadap pelaksanaan 

ibadah adalah wujud dari adanya situasi/ kondisi/hal yang 

mengakibatkan. Seingga praktik salat yang dulunya harus rapat 

saat ini harus berjarak dan memakai masker. Perubahan hukum 

ini tidak terlepas pada keluwesan atau flekbelitas hukum Islam. 

 

B. Pelaksanaan Ibadah Haji 

Pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 tidak dibuka untuk 

negara selain dari orang yeang telah menetap di arab Saudi. Hal 

ini dilakukan untuk mengantisipasi mobilisasi massa yang 

berdatangan dari seluruh penjuru dunia.  

Pelasksanaan ibadah haji pada tahun berikutnya 2021 tetap 

dilaksanakan namun jamaah haji yang bersal dari Indonesia tidak 

diberangkatkan. Hal ini dilakukan karena meningkatnya jumlah 

penderita Covid-19 di berbagai negara, serta munculnya varian 

baru pada covid berupa varian alfa, beta dan delta. Varian ini pada 

tingkat paling tinggi memberikan dampak kematian lebih cepat. 

Beberapa pembaharuan hukum terhadap pelaksanaan 

ibadah haji di antaranya: 

1. Fatwa Nomor 003 tahun 2020 tentang pemakaian masker 

bagi orang yang sedang ihram 
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Pada fatwa tersebut menjelaskan terkait pemakaian masker saat 

ihram di masa pandemi. Dalam ketentuan hukum nya 

menjelasakan bahwa bagi perempuan yang memakai masker haji 

ataupun umrah maka hukum nya haram, hal ini dikarenakan 

masuk pada pelanggaran dan larangan saat berihram. Sedangkan 

bagi jamaah haji ataupun umrah laki-laki hukumnya boleh memaki 

masker. 

Namun dalam situasi darurat atau dalam keadaan mendesak 

maka perempuan yang sedah berhaji atau umrah saat sedang 

ihram hukumnya boleh memakai masker. Akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh pemakaian masker bagi perempuan yang sedang 

berihram maka konsekuwensinya pada pilihan membayar fidyah 

atau tidak membeyar fidyah. 

Keadaan atau situasi darurat yang mengharuskan pemakaian 

masker bagi perempuan yang melaksanaakan ibadah haji atau 

umrah saat berihrama, diakibatkan karena adnya penularan 

penyakit atau badai debu yang ekstrim, serta adanya ancaman 

bagi Kesehatan jamaah jika tidak memakai masker yang 

berdampak pada kondisi Kesehatan yang buruk. 

2. Fatwa MUI Nomor 004 Tahun 2020 tentang Pembayaran 

Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan 

Dalam fatwa tersebut memberikan ketentuan hukum bahwa 

pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang dihukumi 

boleh. Namun uang utang tersebut bukan utang ribawi dan yang 

berutang mampu untuk melunasi utangnya dengan adanya 

kecukupan asset yang dimiliki nasabah. 

Selanjutnya pembayaran setoran awal haji dengan hasil 

pembiayaan Lembaga keuangan hukumnya dibolehkan. Namun 

dalam pembiayaan Lembaga keuangan tersebut menggunakan 

akad Syariah. Lembaga yang meminjamkan bukan pada Lembaga 

pembiayaan konvensional. Begitu juga nasabah mampu melunasi 

peminjaman dari pembiyaan tersebut dengan adanya bukti asset. 

Pembayaran setoran awal haji menggunakan dana utang dan 

pembiayaanjika tidak dapat memenuhi dalam melunasi utang dan 
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tidak memiliki asset untuk menutupi utang pembiayaan setran 

awal dana haji maka hukumnya dihamkan. 

3. Fatwa MUI Nomor 002 tahun 2020 tentang pendaftaran haji 

saat usia dini 

Fatwa ini menjelaskan adanya ketentuan bagi calon jamaah haji 

yang masih tergolong usia dini. Hal ini untuk meminimalisir adanya 

tumpukan kuota yang semakin membesar. Dalam fatwa tersebut 

terdapat beberapa ketentuan di antaranya pendaftaran haji pada 

usia dini untuk mendapaktkan kuota porsi maka hukumnya boleh. 

Dengan syarat bahwa uang yang digunakan untuk mendaftar 

haji tersebut berasal dari sumber yang halal, selanjutnya tidak 

adanya gangguan terhadap pembiayaan yang wajib, tidak 

melanggar regulasi, dan tidak menjadi penghambat bagi jamaah 

lainnya yang tergolong sudah mukallah. 

Namun jika ketentuan dalam fatwa tersebut tidak terpenuhi, 

maka hukum yang yada awalnya boleh menjadi haram. 

4. Fatwa Nomor 005 tahun 2020 tentang Penundaan 

Pendaftaran Haji Bagi yang Sudah Mampu 

Fatwa ini menjelaskan beberapa ketentuan terkait penundaan 

pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Di antara ketentuan 

ketentuan tersebut bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang 

diwajibkan ‘ala al-tarakhi bagi setiap person muslim yang sudah 

mampu namun disunnahkan untuk mengelenggaakan ibadah haji. 

Adapun kewajiban haji bagi orang mampu menjadi wajib ‘ala 

al-faur, jika umurnya telah 60 tahun ke atas. Sehingga 

dikhawatirkan berkurang atau habisnya biaya dalam pelaksanaan 

haji dan mengqadha atas atas haji yang batal. 

Sehingga orang yang mendaftar dalam keadaan mampu ‘ala 

al-faur adalah wajib hukumnya. Begitu juga bagi seseorang yang 

sudah tergolong mampu namun masih menunda-nunda dalam 

mendaftarkan hajinya maka hukumnya haram.  
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Adapun orang yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon 

jamaah haji namun wafat maka hajinya di badalkan (diwakilkan ke 

pengganti) dan hukum badalnya adalah wajib. 

 

C. Pelaksanaan Puasa dan Amaliah Ramadhan 

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadan. 

Sehingga fatwa ini dijadikan sebagai panduan penyelenggaraan 

amaliyah ramadan saat kondisi Covid-19 berlangsung. Panduan ini 

mengatur ibdah mahdah maupun ibadah gaeru mahdah. 

Seperti halnya dalam pelaksanaan salat tarawih yang 

dilakukan dengan saf berjarak serta memakai masker. Meskipun 

menjarangkan saf dan memakai masker adalah suatu perbuatan 

yang tidak dibolehkan dalam salat. Namun dalam kondisi Covid-19 

justeru diwajibkan. Hal ini tidak mengurangi sahnya salat dan 

keutmaan salat. 

Selain terkait pelakasanaan salat, juga termasuk 

melaksanakan SWAB saat melaksanakan iabadah puasa. 

Melaukan pemeriksaan SWAb antigen ataupun PCR saat 

menjalankan iabadah puasa hukumnya boleh dan tidak 

membatalkan puasa. Proses pemeriksaan SWAB antigen dan PCR 

bukanlah termasuk yang membatalkan puasa. 

Selain dari SWAB, kegiatan Vaksin Covid-19 juga merupakan 

hal yang dibolehkan dalam menjalakan ibadah puasa dan tidak 

membatalkan puasa. Proses vaksin merupakan suatu ikhtiar untuk 

imunitas tubuh agar kebal dengan virus. Kedua kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam keadaan 

berpuasa, dan tidak membatalkan ibadah puasa. Hal ii terdapat 

dalam Fatwa Nomor 23 tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab 

untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa. 

Selain hal tersebut di atas, Fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 

tentang Panduan Kaifiat Takbir dan salat Idul Fitri juga menjadi 

perhatian para mujtahid MUI. Fatwa ini memberikan panduan 

terkait pelaksanaan salat idul fitri. Penyelenggaraan salat idul fitri 
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bisa dilakukan di lapangan dan di masjid dengan ketentuan di 

daerah tersebut masih terkendalidengan tidak adanya Riwayat 

masyarakat yang terinveksi virus Corona. 

Namun jika disuatu daerah telah terdapat kasus penyebaran 

Covid-19, maka penyelenggaraan salat idul fitri dilakukan di rumah 

masing=masing dengan keluarga inti. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah penyebaran virus kepada masayrakat secara meluas 

akibat kerumunan saat salat idul fitri berjamaah. 

Selain membahas salat idul fitri, fatwa ini juga membahas 

kegiatan takbir keliling yang biasa dilakukan oleh masyarakat. 

Oelhnya fatwa ini menghimbau agar kegiatan takbir dilakukan di 

masjid atau musallah serta kediaman masing-masing. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan masyarakat saat 

takbiran keliling. 

 

D. Pelaksanaan Idul Qurban 

Pada pelaksanaan idul adha dan penyembelihan hewan qurban 

tahun 2020 megacu pada Fatwa MUI nomor 36 tentang salat idul 

adha dan penyembelihan hewan qurban saat covid-19. Fatwa ini 

berisikan beberapa ketentuan di antaranya, bahwa salat idul adha 

adalah salat yang hukum nya sunah muakkadah seperti halnya 

dengan penyembelihan hewan qurban. 

Ibadah qurban dapat dilakukan dengan perwakilan ke orang 

lain. Sehingga seseorang dapat berqurban dengan menyerahkan 

uang senilai dengan harga hewan qurban untuk dikurbankan. 

Namun semua prosesinya diserahkan kepada orang tersebut. 

Dalam hal pencegahal kerumunan orang banyak, maka taukil ini 

yang diefektifkan.  

Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa, saat pelaksanaan 

pemotongan hewan qurban agar tidak melibatkan kerumunan 

banyak orang. Setiap orang yang berada pada lingkungan 

pemotongan untuk menjaga jarak (physical distancing). Bahkan 

fatwa ini memberikan panduan untuk penyembelihan selama 4 

hari selama hari tasyrik berlangsung.  
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Adapun pada penyelenggaraan idul adha dan penyembelihan 

hewan kurban pada tahun 2021, MUI tetap berdasar pada Fatwa 

nomor 36. Namun MUI memberikan beberpa poin penting dalam 

penyelenggran pemotongan hewan kurban tersebut. Di antaranya 

mengefektifkan rumah pemotongan hewan, keterlibatan 

pemerintah dalam menyiapkan alat protokoler Kesehatan, 

mengoptimalkan Fatwa Nomor 37 tentang pengawetan dan 

pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan.  
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BAB 18 

 

FIKIH MODERASI BERAGAMA 

 

ecara Bahasa, term moderasi berasal dari Bahasa Latin 

moderatio yang memiliki arti (tidak kelebihan dan tidak 

kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari 

sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, 

yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran 

keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu pengukuran moderat", 

kalimat itu berarti bahwa orang itu wajar, biasa-biasa saja, dan 

tidak ekstrem.204 

 
204 Kemenag, Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada 

Pendidikan Islam, Keputusan Direktur Pendis Nomor 7272 Tahun 
2019, vol. 11, 2019, 
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED201
7-Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.
regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publica
tion/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_ME
LESTARI. 

S 



Kasjim Salenda & Sudirman  

157 |  

Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata moderasi sering 

digunakan dalam pengertian rata-rata (ratarata), inti (inti), standar 

(baku), atau tidak sejajar (tidak berpihak). Secara umum, moderat 

berarti keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, 

baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun 

ketika berhadapan dengan institusi negara.205 

Adapun dalam bahasa Arab, moderasi yang dikenal dengan 

kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna 

dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun 

(berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa 

disebut wasith. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah 

diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, 

semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang 

dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara 

berbagai pilihan ekstrem.  

1. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki tiga pengertian, 

yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam 

perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara 

yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. 

2. Menurut para pakar bahasa Arab, kata wasath itu juga 

memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan 

objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di 

antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti 

sikap di antara penakut (al-jubn) dan nekad (tahawur), dan 

masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. 

3. Secara Pertama Istilah 

moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak 

berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal (tatharruf). Qs al-

Aqarah: 143 yangBaqarahkan untuk pengertian moderasi di 

 
205 Asrip Widodo, “Moderation Of Islamic Education As An 

Effort To Prevent Radicalism ( Case Study of FKUB Singkawang City , 
Kalimantan , Indonesia ) Introduction Society Is Not Just a Group of 
Individuals Who Form a Social Community but Is Also a Subject of 
Education Among,” Nadwa Jurnal Pendidikan Islam 13, no. 2 (2019): 
271–94. 
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sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibandingkan umat 

lain. 

4. Dalam hal apa saja? Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan 

antara hajat manusia akan spritualitas atau batin akan 

keseimbangan, juga keseimbangan manusia akan 

kebutuhan materi. 

5. Disebutkan dalam hadits, ada sekelompok orang yang 

mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa 

mereka adalah orang yang kuat beribadah, sampai tidak 

menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan 

antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. 

6. Dalam hal moral, al-Qur'an mengajarkan juga 

keseimbangan, sikap tidak berlebihan juga 

ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan 

menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi 

bangkrut. Tapi, ia juga kikir, sehingga ia hanya menjadi kaya 

sendiri, harta yang dimiliki oleh kalangan orang-orang 

berpunyanya. Demikian, pesan ini disarikan dari ayat al-

Qur'an itu sendiri. 

7. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan 

kebaikan. Inti pesan ini ditarik dari penjelasan para penafsir 

al-Qur'an terhadap ungkapan ummatan wasathan. Menurut 

mereka, maksud ungkapan ini adalah bahwa umat Islam 

adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-

orang baik. 

Jadi Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam 

beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan 

ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun 

ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga 

retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan masalah 

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. 

Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan 

keadilan, melainkan juga dengan prinsip-prinsip prinsip. Keadilan 

adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata 

kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan 
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tetapi, atas adanya hukum formalitas hitam-putih secara kaku juga 

tidak memadai jika tidak adil dengan keadilan, yaitu tidak 

seimbangnya dengan prinsip keadilan. 

Hukum bisa saja menyentuh permukaan dan tidak memenuhi 

rasa keadilan, sehingga perlu ada sentuhan. Keadilan adalah 

dimensi hukum, sedangkan manfaat adalah dimensi etik. Dalam 

QS. al-Baqarah: 143, dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa 

kaum muslimin dijadikan ummatan wasathan. 

 ويكونْ الناس علىْ شهداء لتكونواْ وسطاْ أمةْ جعلناكمْ وكذلك

 إلا عليها كنت التي القبلة جعل وماْ شهيدا عليكم الرسول

 لكبيرة كانت وإن عقبيه على ينقلب ممن الرسول يتبع من لنعلم

 الله إن إيمانكمْ ليضيع الله كانْ وماْ الله هدى الذين على إلا

 رحيمْ لرءوف بالناس
Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 

Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas 

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang 

menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui 

(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 

membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat 

berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh 

Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 

imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada manusia”. (QS. al-Baqarah: 143). 

 

Aktualisasi Moderasi Beragama 

Mederasi beragama adalah jalan tengah yang tidak berpihak pada 

segolongan sehingga sikap keadilan tujuan utamanya. Moderasi 

beragama akan berdampak pada ketik berpihakan kepada 
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golongan tertentu yang memungkinkan akanadanya subjektifitas 

terhadap golongan sendiri dalam menengai suatu keadaan. 

Moderasi beragama merupakan lawan arah dari sikap ekstrim 

terhadap sesuatu. Sehingga ekstrimisme berlawanan dengan 

moderasi. Seseorang yang ekstrim terhadap pendapatnya, maka 

akan cenderung untuk menyalahkan pendapat orang lain yang 

berbeda dengan pendapat dirinya ataupun golongannya.  

Namun dalam hal tertentu tidak semua hal akan dinilai 

sebagai wujud bermoderasi dengan melanggar ketentuan. Seperti 

misalnya dalam beragama, meyakini agama adalah sesuatu yang 

harus dilakukan dengan fundamentals atau mendalam. Namun 

bukan berarti ekstrim jika seseorang mendalami agamanya 

kemudian menjalankan agamanya sesuai dengan petunjuk yang 

terdapat dalam agamanya masing-masing. Misal seorang muslim 

yang taat untuk menjalankan perintah al-quran adan hadis maka 

bukanlah termsuk ekstrim. Melankan memang tunduk pada ajaran 

agama islam.  

Jusru keliru jika beragama islam namun mencari kebenaran 

bukan pada agamanya dan justeru mencari ajaran pada agama 

yang lain. Atau sebaliknya, menyatakan bahwa agama itu semua 

adalah sama.  Padahal pada realitasnya agama berbeda satu 

dengan lainnya meskipun tujuannya sama yaitu mensucikan diri 

dan berbuat baik kepada tuhan dan orang banyak. 

Hal keliru lainnya jika memandang bahwa jka telah memeluk 

agama maka paham dalam agamanyalah yang paling benar. 

Seperti dalam memahami al-qur’an atau hadis sehingga 

menjadikan satu ayat untuk menghukumi kafir seagamanya. Atau 

menjadikan satu ayat untuk membunuh orang lain dengan 

mengatasnakan term jihad. Hal inilah yang dimaksud sebagai 

orang-orang yang eksrim dalam memahami dan menjalankan 

agama. 

Untuk menengahi paham ekstrim tersebut maka kata 

moderasi merupakan suatu kata yang menjembatangi antara yang 

terlalu longgar dalam memahmi agama dan yang terlalu ekstrim 

dalam menjalankan agama. Seperti misalnya dalam memahami 
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dan menjalankan mazhab tertentu. Maka jika seseoarang 

berpegang pada hanya satu pemahaman mazhab maka akan 

cenderung menyalahkan maszhab lainnya.  

Di sisi lain, jika mazhab dikaji asal-muasalnya maka di 

temukan hanyalah perbedaan metode ijtihad dalam memahami 

sutu kondisi yang berakshi pada produk fikhi. Bahkan seluruh 

imam mazhab tidak memberikan penjelsan konkrit terhadap hasil 

ijtihadnya bahwa mazhabnyalah paling benar di antara pendapat 

maszhab lainnya. 

Di Indonesia sendiri Kmenterian Agama RI telah mengusung 

konsep moderasi beragama di tengah keberagaman. 

Keberagaman yang eksklusif memicu adanya sikap antar 

kelompok untuk membenarkan kelompok masing-masing. Hal ii 

merupakan pemicu dari konflik dalam masyarakat.  Baik antar 

umat beragama maupun dalam agama yang sama. Konflik inilah 

akan menjadikan suasana disharmonis yang memisahkan anatar 

blok kanan dan blok kiri. 

Jika membuka sejarah dalam pemahaman antara kelompok 

yang tekstual dan yang kontekstual, maka akan memberikan 

gambaran antara kelompok yang fundamentalis dan kelompok 

yang liberalis. Kelompok fundamentalis akan menjadikan bunyi 

teks sebagai satu satunya hukum dan acuan dalam menjalankan 

agama. Sedangkan kelompok kontekstual liberalis akan 

memandang bahwa kebaikan akan didapatkan meskipun terlepas 

dari ayat. Sehingga jika diharmonisasikan kedua kelompok ini 

justeru akan mendapatkan suatu jalan yang lebih baik dengan 

mencarikan titik tengan. Menjadikan teks sebagai pegangan 

dalam mengurai konteks yang ada. Sehingga agama tidak 

didefinisikan sebagai alat untuk merampak hak orang lain 

melainkan menjaga kehormatan orang lain. 

Agama yang dijadikan sebagai pedoman hidup akan berfungsi 

sebagaimana mestinya jika berada pada titik tengah. Sebaliknya 

agama hanay akan dijadikan kembing hitam jika selalu 

memandang bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat untuk 

melanggar hak orang lain. Dalam hal ini diperlukan sikap inklusif. 
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Sikap inkulusif ini di ikuti dengan keterlibatan secara aktif dalam 

mengaktualisasikan kemejemukan. 

Mederasi beragama dalam inklusifitas seseorang 

menggambarkan bahwa agama membawa misi keselamatan 

Bersama dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Dari setiap 

perilaku yang mengarah pada mederasi akan emnimbulkan sikap 

tenggang rasa yang lbih baik antara sesame manusia. 
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BAB 19 

 

FIKIH KEPEMIMPINAN 

 

A. Kepemimpinan Perempuan/ Wanita Karier 

efinisi Wanita Karier Secara etimologis, wanita karier 

adalah gabungan dari dua kata, yaitu ‚wanita‛ dan ‚karier‛. 

Kata‚wanita‛ berarti perempuan dewasa. Sementara 

‚karier‛ memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, perkembangan 

dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, 

pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.206 

Kata ‘karier‛ sendiri sering dihubungkan dengan tingkat jenis 

atau pekerjaan seseorang. Misalnya, wanita karier bisa dikatakan 

sebagai wanita yang bergulat dalam kegiatan profesi (usaha dan 

perusahaan).207 

 
206 Anton M. Muleono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hal. 

1007 
207 Peter salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Kontemporer (Jakarta: English Press, 1991), hlm. 1125 

D 
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Dari sini bisa dirumuskan bahwa konsep wanita karier 

meliputi; pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan 

untuk mencapai suatu kemajuan. Kedua, kegiatan itu berupa 

kegiatan professional sesuai bidang yang ditekuninya. Ketiga, 

bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Sehingga 

bisa dikatakan bahwa wanita karier merupakan wanita yang 

menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan 

keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan 

dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Beberapa istilah yang sering 

diidentikan dengan ‚wanita karier, ‛ yaitu: wanita bekerja dan 

Tenaga Kerja Wanita (TKW).208  

Ciri utama dari wanita pekerja ini adalah penekanannya pada 

imbalan yang diberikan. Artinya, pekerjaan wanita pekerja tidak 

harus ikut kepada orang lain, melainkan bisa juga bekerja mandiri, 

menekankan pada kata ‚karier‛. Meski dalam banyak hal wanita 

karier sering diidentikan dengan masalah financial, tapi 

sebenarnya financial bukanlah tujuan satu-satunya. Artinya, 

‚Karier‛ tidak selalu bermakna uang, melainkan juga dikonotasikan 

sebagai tangga, hierarki dan struktur organisasi, yang melibatkan 

perencanaan matang dan memungkinkan bagi seseorang untuk 

meningkatkan posisi atau jabatan di lingkungan kerjanya.209 

Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja di luar 

rumah dapat diklaim sebagai wanita karier. Karier adalah profesi 

yang ditekuni secara serius untuk mencapai status setinggi-

tingginya dalam hierarkhi organisasi di lingkungan kerja. Dalam 

karier, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan capaian 

materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja, yang pada 

gilirannya menjadikan seseorang mencapai kedudukan tinggi 

dalam organisasi dan mendapat status sosial dalam masyarakat. 

Sampai di sini bisa dipahami bila dikatakan, wanita karier, di 

 
208 Wanita pekerja sendiri adalah mereka yang berkarya dan 

hasil karyanya itu ia mendapat imbalan uang 
209 E. Kristi Poerwandari, ‚Aspirasi Perempuan Dan 

Aktualisasinya‛ dalam T.O Ihromi (Peny.), Kajia Wanita Dalam 

Pembangunan Jakarta, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 

hlm. 331. 
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samping bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji, juga untuk 

memperoleh prestasi tinggi menurut sepanjang apa yang 

dilakukannya itu menghasilkan uang. Karena itu, wanita pekerja 

bisa lebih tinggi atau rendah kedudukannya dari wanita karier.  

Dalam konteks ini, wanita karier mengetahui kapan dan 

bagaimana sebuah pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. 

Selain itu, ia juga mampu mengontrol pekerjaan dan ingkungan 

tempat kerjanya sehingga membuat pekerjaannya lebih efisien 

dan teratur. Klasifikasi Wanita Karier Dari sisi keterikatannya, 

wanita karier bisa dikelompokan kepada dua bagian, yaitu:210 

Pertama, wanita karier yang tidak terikat dengan tali 

perkawinan, yakni wanita karier yang belum menikah atau wanita 

yang pernah menikah tetapi telah bercerai. Wanita karier 

semacam ini bisa bekerja dengan bebas. Kedua, wanita karier 

yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita karier yang telah 

melangsungkan pernikahan. Wanita karier golongan ini tidak 

bebas bekerja melainkan terikat oleh berbagai hal, termsuk hak 

dan kewajiban sebagai istri. Dalam tulisan ini, wanita yang dibahas 

adalah wanita karier tipe kedua.  

Dalam karier yang bersifat long-run atau fulltime, wanita karier 

berbeda sikap dalam menjalani pekerjaaanya, yaitu:211 Pertama, 

wanita yang menempuh karier secara terinterupsi, yakni dalam 

jangka waktu tertentu atau untuk sementara waktu ia berhenti dari 

profesi yang ditekuni disebabkan ada tugas yang lainnya. Kedua, 

wanita karier menempuh pola double track, yaitu kedua tugas 

(publik dan domestik) dijalani secara bersamaan. Ketiga, wanita 

karier menempuh pola stabil, yakni memprioritaskan pekerjaan 

atau kariernya dengan meninggalkan atau menduakan tugas 

lainnya, baik yang domestik maupun publik. 

Kelompok yang terakhir ini menekuni karier secara total yang 

dalam tingkat tertentu berefek negatif bagi keluarga. Misalnya, 

 
210 Lihat misalnya Bauna’i, ‚Wanita Karier dalam Perspektif 

Hukum Islam,‛ KARSA, Vol. 11 (Mei 2001), hlm. 99. 
211E. Kristi Poerwandari, ‚Aspirasi Perempuan Dan 

Aktualisasinya‛, hlm. 340 
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meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa berpotensi 

merusak keharmonisan rumah tangga, meski keharmonisan itu 

sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lain halnya 

ketika wanita yang berkarier itu masih mempunyai komitmen yang 

sama tingginya antara pekerjaan dan rumahtangga. Seperti di 

Indonesia, di mana banyak di antara wanita yang berkarier masih 

mengutamakan keluarga dibandingkan pekerjaan. 

Pemikiran Syariah dan Secara simplistik, terdapat tiga alasan 

mengapa wanita memilih bekerja di luar rumah, yaitu:212 

pertama, alasan kebutuhan ekonomi (financial). Hal ini terkait 

dengan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan 

mendesak yang memaksa suami dan istri bekerja agar dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi ini istri tidak 

mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar 

rumah. Kedua, kebutuhan sosial-relasional, yakni alasan beberapa 

wanita yang tetap memilih bekerja karena mempunyai kebutuhan 

sosial-relasional yang tinggi, yang kemudian mereka dapatkan di 

tempat kerja.  

Faktor ini terkait dengan diri wanita sendiri yang menyimpan 

hasrat akan terpenuhinya kebutuhan pengakuan (status) dan 

identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Karena 

itu, bagi wanita karier semacam ini, bergaul dengan rekan-rekan di 

kantor misalnya dipandang sebagai dunia yang lebih 

menyenangkan dari pada hanya tinggal di rumah. Selain faktor diri, 

faktor psikologis dan keadaan internal dalam keluarga juga bisa 

mempengaruhi seseorang untuk tetap bekerja di luar rumah.  

Ketiga, kebutuhan aktualisasi diri, di mana wanita bekerja 

untuk mengaktualisasikan dirinya, berkarya, mengekspresikan dan 

mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan 

pengalaman, menemukan dan menghasilkan sesuatu, serta 

mendapatkan penghargaan atau prestasi. Kini, kebutuhan akan 

aktualisasi diri melalui karier ini diyakini merupakan salah satu 

 
212 Uraian lengkap tentang alasan-alasan ini bisa dilihat 

dalam Journal of Marriage and the Family atau 

http://www.ibubekerja.info/tag/ibu-bekerja. Akses tanggal 25 

Maret 2012. 
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pilihan yang banyak diambil oleh para wanita, terutama dengan 

makin terbukanya kesempatan untuk meraih jenjang karier yang 

lebih tinggi. Bagi wanita yang sebelum menikah sudah bekerja 

karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, 

cenderung akan kembali bekerja setelah menikah dan mempunyai 

anak.  

Mereka merasa bekerja adalah hal yang sangat bermanfaat 

untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, membangun 

kebanggaan diri, dan juga mendapatkan kemandirian secara 

finansial. Sebuah studi tentang kepuasan hidup wanita bekerja 

menunjukkan bahwa wanita yang bekerja memiliki tingkat 

kepuasan hidup sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan wanita 

yang tidak bekerja, meskipun ada beberapa faktor lain yang ikut 

menentukan. Selain itu, hasil penelitian yang dimuat dalam 

Journal of Marriage and the Family tentang ukuran kebahagiaan 

hidup wanita yang sudah menikah, ditinjau dari tiga kategori: 

wanita bekerja, wanita pernah bekerja, dan wanita yang belum 

pernah bekerja, disimpulkan bahwa bagi istri bekerja, 

kebahagiaan perkawinan tetap menjadi prioritas utama 

dibandingkan dengan kepuasan kerja. Ini berarti, meskipun 

aktualisasi diri telah mendorong para perempuan untuk bekerja di 

luar rumah, tapi tidak menyurutkan keinginan mereka untuk 

menempatkan kebahagiaan keluarga sebagai hal yang paling 

utama.  

 

B. Hakim Perempuan 

Emansipasi wanita adalah prospek pelepasan diri wanita dari 

kedudukan sosial ekonomi yang rendah, serta pengekangan 

hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan 

maju. Dalam bahasa Arab istilah ini dikenal dengan tahrir almarah. 

Tuntutan persamaan hak (emansipasi) tidak ada didalam 

Islam.Islam tidak pernah mempertentangkan hak pria dan wanita. 

Istilah-istilah tersebut hanya ada diluar Islam, khususnya di Barat 

(Eropa-Amerika) Islam sangat memuliakan wanita. Al-Quran dan 

As-Sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta 
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kedudukan yang terhormat kepada wanita, baik dia sebagai anak, 

ibu, saudara maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini, 

Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam Al-Quran kepada Nabi 

Muhammad SAW yaitu surat An-Nisa‟ yang sebagian besar ayat 

dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan 

dengan kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap 

hak-hak wanita. 

Dalam ajaran Islam wanita mempunyai hak dan kesempatan 

untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya 

sebagai wanita. Islam juga memberikan dorongan yang kuat agar 

para muslimah mampu berkarir disegala bidang. Islam 

membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan 

dan perbudakan.6 Kepemimpinan perempuan dalam Islam 

merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut 

disebabkan beberapa faktor antara lain: Pertama, adanya nash 

(Alquran dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan 

keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, 

secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan 

yang secara obyektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin 

dan acceptable ditengah masyarakat. Kedua, sebagian 

masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil 

sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah 

ayat dan hadist yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan 

untuk diangkat menjadi pemimpin. Dilain pihak, muncul wacana 

yang dalam memahami teks nash tersebut berdasarkan 

paradigma berpikir yang lebih “longgar” dengan mengedepankan 

substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis tersebut seperti 

persamaan (justice) dan keadilan (equality) tanpa melihat jender 

(jenis kelamin).  

Sahabat Abi Bakrah yang secara lahiriah menunjukkan bahwa 

suatu kaum tidak akan sejahtera jika dipimpin oleh seorang 

perempuan. Akan tetapi, sebagian pakar (ulama) membolehkan 

wanita untuk aktif dalam urusan publik seperti dalam bidang 

politik, menjadi kepala Negara, atau bahkan hingga menjadi 

Hakim. Menjadi hakim, menurut ulama dari kalangan madzhab 
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Hanafiyah hanya saja kebolehan ini dibatasi pada kasus perdata 

(amwal) saja.  

Argumen yang digunakan ulama Hanafiyah adalah jika 

perempuan dapat menjadi saksi dalam persoalan muamalah dan 

tidah berlaku pada bidang lain, maka ia dapat menjadi hakim 

dalam urusan muamalah (perdata) dan tidak pada kasus yang 

lain.213 Selain itu ulama lain memperbolehkan perempuan 

menjadi hakim adalah Ibnu Jarir ath-Thabari (224-310 H). 

Menurutnya, hakim perempuan dapat mengadili perkara apa 

saja.214 

Alasannya, karena ia dapat menjadi mufti, maka dapat pula 

menjadi hakim. Selain itu menurutnya tujuan diangkatnya seorang 

hakim adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.215 

Selain itu ibn jarir at-thabari juga menyebutkan seorang 

perempuan diperbolehkan menjadi hakim secara mutlak. Tanpa 

ada ketentuan dan batas apa pun, termasuk dalam segala kasus. 

Keputusannya pun menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib 

dilaksanakan. Menurut Ath-Thabari, bila perempuan diperbolehkan 

mengeluarkan fatwa, maka demikian pula dengan posisi hakim. 

Selain Ath-Thabari, Ibnu Hazm juga memperbolehkan kaum hawa 

menjabat sebagai hakim.  

Pada dasarnya Allah SWT memandang laki-laki dan wanita itu 

sama, hanya ketakwaannya yang membedakan antara satu 

dengan yang lainnya, Hal ini sebagaimana dipertegas dalam ayat 

ke 13 dari surat al-Hujuraat yang bunyinya:  

Artinya: “hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 

di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 

 
213  Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, hlm.5937 
214 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, hlm.5937 
215 Abdul Manan, Etika Hakim Penyelenggaraan Peradilan, 

Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 

2007), cet. Ke-1, hlm. 24 
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. 

Al-Hujuraat: 13).  

Sementara itu, pendapat yang menolak hakim perempuan 

menyadarkan argumennya pada salah satu hadits Rasulullah SAW, 

yang menyatakan bahwa “Tidaklah beruntung satu kaum yang 

menyerahkan urusan kepada mereka kepada perempuan”. 

Berdasarkan hadits tersebut ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan 

Hanabillah menyimpulkan bahwa perempuan tidak diperkenankan 

menjadi hakim. Mereka beranggapan bahwa perempuan memiliki 

banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya kurang 

kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan 

dalam berintraksi dengan lawan jenis.216 Atas dasar itu mereka 

juga menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan 

menyebabkan kesaksian perempuan bernilai setengah jika 

dibandingkan dengan persaksian laki-laki. Meskipun pandangan 

ini subyektif dengan menyebut perempuan relatif lemah akalnya, 

maka perempuan dianggap tidak dapat menduduki jabatan 

yudikatif kerena menuntut kesempurnaan akal.217  

Jika ditelaah secara mendalam ada sejumlah argument yang 

dijadikan dasar oleh kalangan fuqaha dalam melihat kedudukan 

hukum perempuan sebagai hakim, yakni:218 Pertama, 

pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an yang secara 

substantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin 

bagi kaum perempuan. Kalangan fuqaha berpendapat demikian 

mengacu kepada QS An-Nisa‟ ayat 34 yang Artinya: kaum laki-laki 

itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, 

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya 

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-

wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 

 
216 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, hlm.5937 
217 11Salim Ali Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), hlm. 293-294. 

218  



Kasjim Salenda & Sudirman  

171 |  

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.  

Selain itu, kalangan fuqaha juga memandang bahwa hampir 

semua ayat yang ada dalam Al Qur‟an yang mengatur masalah 

kepemimpinan cenderung kepada pihak laki-laki, misalnya dalam 

QS an-Nisa‟ ayat 59 yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.  

Kedua, terdapat hadits shahih ahad yang dari segi substansi 

matan haditsnya melarang perempuan sebagai kepala Negara 

yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa‟I dari 

Abu Bakrah r.a. Lebih lengkapnya dapat dilihat dari terjemahan 

redaksi sebagai berikut: Menceritakan kepada kami Usman bin al-

Haitsman menceritakan kepada kita „Auf dari Hasan dari Abi 

Bakrah ra, beliau berkata: Allah telah memberiku manfaat dengan 

kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada perang Jamal 

setelah aku menganggap bahwa yang benar adalah pemilik unta 

(Aisyah ra) sehingga aku berperang dipihaknya.  

Kalimat yang aku dengar tersebut adalah ketika ada kabar 

yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia 

telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka, 

maka Nabi SAW bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum 

yang menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka kepada 

perempuan.” (HR. Bukhari). Bunyi lafadz wallahu amrahum 

(menyerahkan kepemimpinan atas diri mereka) dalam redaksi 

hadits tersebut diartikan mengangkat seorang sebagai waliyul amri 

(pemegang tampuk pemerintahan). Jika dilihat dari aspek sejarah, 

hal ini tidak mengherankan, karena hadits tersebut memang 

merupakan komentar Rosulullah SAW tatkala sampai kepadanya 

berita tentang pengangkatan puteri Kisra yang diangkat sebagai 
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raja Persia pada masa itu. Meskipun teks hadits tersebut berupa 

kalimat berita (khabar), tapi pemberitaan dalam hadits tersebut 

disertai dengan celaan (dzan) atas suatu kaum atau masyarakat 

yang menyerahkan 9 kekuasaan pemerintah kepada seorang 

perempuan, yang berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas 

mereka.  

Celaaan tersebut merupakan indikasi adanya tuntutan yang 

bersifat jazm (tegas atau pasti). Dengan demikian mengangkat 

perempuan sebagai khalifah (pemimpin) secara pasti hukumnya 

haram. Ketiga, kondisi sosio historis dan budaya pada masa 

sebelumnya dan awal datangnya Islammenunjukkan adanya suatu 

hegemoni budaya patriarki, yang mana kaum laki-laki diposisikan 

lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Sehingga peluang 

bagi perempuan untuk menjadi pemimpin lebih sempit 

ruangannya daripada kaum laki-laki.  

Meskipun dalam perjalanannya ditemukan pula fakta sejarah 

klasik yang mendukung adanya perempuan yang menjadi 

pemimpin seperti Ratu Bilqis, Ratu Cleopatra dan Siti Aisyah 

(ummul mukminin), serta sederet nama-nama pemimpin 

perempuan lain di zaman modern lainnya. Mengacu kepada ketiga 

asumsi di atas, penting kiranya untuk menelaah bagaimana 

pandangan ulama fuqaha mengenai kedudukan hukum 

perempuan menjadi hakim.  

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam 

tampaknya tidak seperti diduga atau dipraktikkan dalam 

kenyataan di masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya telah 

memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan 

kedudukan yang terhormat kepada kalangan perempuan.  

Kemudian dalam konteks sistem hukum di Indonesia, 

kedudukan hakim perempuan tampaknya tidak ada masalah. 

Karena negara telah memberi peluang dan menggaransi hak yang 

sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. 

Keduanya memiliki peluang yang sama pula untuk menjadi hakim, 

selama memenuhi peraturan dan perundang- undangan yang 

berlaku.  
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Tingkat keberhasilan seseorang menjadi hakim diukur dari 

kemampuannya dalam mengikuti seleksi yang dijalankan secara 

terbuka. Perbedaan penafsiran mengenai Hukum Islam dengan 

Hukum Positif, menurut Jaih Mubarok, memunculkan masalah 

pilihan hukum antara tunduk pada hukum Islam atau hukum 

negara. Pilihan hukum ini berakibat pada keyakinan akan 

keabsahan dari suatu hukum.219 

Di sini Jaih mencontohkan hukum pencatatan perkawinan 

yang menurut hukum positif menjadi syarat sah perkawinan, tetapi 

tidak menjadi syarat sah dalam hukum Islam. Karena itu, muncul 

istilah sah menurut hukum agama (sahha dinan) tetapi tidak sah 

menurut hukum Negara (wala yasihhu qadhaan). 220 

Dalam konteks hakim perempuan terjadi sebaliknya, saaha 

qadhaan wala yasihhu dinan, sah menurut hukum Negara tetapi 

tidak sah menurut hukum Islam. Pada dasarnya, pelemahan dan 

diskriminasi terhadap perempuan adalah sebuah penyimpangan 

dari prinsip-prinsip dan spirit Islam yang justru memberi 

penghargaan tinggi kepada perempuan. Banyak nash Al-Qur‟an 

dan Hadits yang memperkuat dalil kesetaraan antara perempuan 

dan laki-laki. Untuk itu, diperlukan partisipasi intelektual dari para 

pemikir Islam dan ulama untuk mendekonstruksi dan kemudian 

merekonstruksi doktrin-doktrin keagamaan yang bisa jender 

sehingga dapat memperbarui posisi perempuan di wilayah publik. 

Langkah pembaharuan ini akan memperluas kesempatan bagi 

perempuan untuk membangkitkan kesadaran mereka tentang 

kemungkinan-kemungkinan baru dalam berperan dan beraktivitas 

yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat.  

Pada kenyataanya, meskipun telah dibuka peluang bagi 

perempuan untuk berkiprah pada ranah publik, namun masih 

sedikit sekali kuota hakim perempuan pada lembaga peradilan 

dinegara muslim, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, kondisi 

 
219  Jaih Mubarok, Hukum Islam, konsep, Pembaharuan, dan 

Teori Penegakan, (Bandung: Benang Merah Pres, 2006), hlm. 123. 
220 Jaih Mubarok, Hukum Islam, konsep, Pembaharuan, dan 

Teori Penegakan, (Bandung: Benang Merah Pres, 2006), hlm. 122. 
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tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang terbentuknya 

lembaga peradilan, khusunya peradilan agama itu sendiri. 

Peradilan agama sendiri merupakan perwujudan dari perjuangan 

umat islamdalam memegang teguh keyakinannya, sehingga 

diperlukan lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan kasus-

kasus mu‟amalah, termasuk al-ahwal asy-syakhshiyyah, antar 

umat Islam yang berhubungan dengan syar‟I, seperti perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Oleh karena itu, 

boleh tidaknya perempuan menjadi hakim di peradilan agama juga 

tidak terlepas dari keyakinan umat Islam Indonesia, terutama 

berdasarkan mazhab fiqih yang dianutnya. 
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