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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
تَ غحفِرهُُ وَنَ عُوحذُ بِِلِله مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَسَيّ ئَاتِ  نُهُ وَنَسح تَعِي ح دَ لِله نََحمَدُهُ وَنَسح مَح إِنّ الْح

هَدُ أَنح لَا إلِهَ إِلاّ  أعَحمَا لِلح فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشح دِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنح يُضح لنَِا مَنح يَ هح
لهُُ  هَدُ أَنّ مَُُمّدًا عَبحدُهُ وَرَسُوح حَابِهِ وَمَنح سَارَ  اللهُ وَأَشح صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصح

اً عَلَى نََحجِهِ القَوِيْحِ وَدَ  لِيحمًا كَثِيْح يحنِ وَسَلَّمَ تَسح مِ الدِّ تَقِيحمِ إِلََ يَ وح ُسح
 عَا إِلََ الصِّراَطِ الم

وَارحزقُ حنَ  تَ نَا، وَزدِحنََ عِلحماً، وَأرََنََ الَْقَّ حَقّاً  فَعُنَا، وَان حفَعَنَا بِاَ عَلَّمح نَا مَا يَ ن ح ا اللّهُمَّ عَلِّمح
تِنَابهَُ اتبَِّاعَهُ، وَأرََنََ البَاطِلَ بَِطِ   لاً وَارحزقُ حنَا اجح

Amma ba’du  …  

Puji syukur kehadirat Allah swt atas berkat rahmat, taufik dan hidayah- 

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Fikih 

Prioritas antara Rukhsah dan Azimah saat Pandemi” untuk diajukan guna 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Dirasah 

Islamiyah Kosentrasi Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Agung Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang 

istiqamah sampai hari kiamat. 

Penulisan tesis ini terdapat banyak kendala dan hambatan yang 

menyertai, akan tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah swt. Kemudian 

dengan memaksimalkan usaha dan optimisme peneliti serta kerja keras begitu 

juga dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat 

terselesaikan. Maka sudah sepatutnya ucapan terima kasih dan Apresiasi serta 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut andil, 

baik secara aktif ataupun pasif, berupa moral maupun material. Untuk maksud 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan. 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

Be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

Te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

Je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

De 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

Er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

Zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

Es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

Ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

Ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

Qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

Ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

El 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

Em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

En 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

We 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

Ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
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tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـىَ  

 fatḥah dan wau Au u dan u ـوَ  

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَ  

لَ    haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ Ā ... َ ا | ... َ ى 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ــــــِى 
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 ḍammah dan wau Ū ـوُ
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

 māta : مَاتَ 

   ramā : رَمَى

 qīla : قِي لَ  

تُ   yamūtu : يَمُو 

4. Ta’ marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فَالِ  ضَة ُ الأطَ   rauḍah al-aṭfāl : رَو 

 al-madīnah al-fāḍilah : الَ مَدِي نَة ُ الَ فَاضِلةَ 

مَةَ الَ   حِك   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَ 
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ي ناَ   najjainā : نَجَّ

 al-ḥaqq : الَ حَقّ ُ 

مَ   nu“ima : نُعِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّم 

ل زَلَةَ   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَ فلَ سَفَةَ 

 al-bilādu : الَ بلادَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 
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نَ   ta’murūna : تأَ مُرُو 

عُ  ‘al-nau : الَنَّو 

ء    syai’un : شَي 

تُ   umirtu : أمُِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

   billāh باِللِ   dīnullāh دِي نُ اللِ 

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِ اللِ   hum fī raḥmatillāh =  همُ  فيِ  رَح 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 Untuk karya ilmiah berahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai 

berikut: 

 صفحة  =  ص

=  بدون مكان  دم   

 صلى الل عليه و سلم  = صلعكم

 طبعة  =  ط

 بدون ناشر  =  دن

الى اخره  = \الى اخرها الخ  

 جزء   ج
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ABSTRAK 

Nama   : Nastain 

NIM  : 80100219023 

Judul Tesis : Fikih Prioritas antara Rukhsah dan ‘Azīmah saat Pandemi   

 
Fikih Prioritas merupakan salah satu cabang fikih Islam yang harus 

diterapkan dalam kehidupan umat Islam kontemporer. Nomenklatur Fikih 
prioritas pertama kali dimunculkan oleh Yusuf al-Qardhawi dengan menekankan 
pada tiga aspek penting yang seharusnya ada dalam fikih prioritas yaitu pertama 
pengetahuan tentang hukum syar’i dengan tingkatan prioritasnya, kedua batasan 
yang dijadikan dasar untuk mentarjih sebuah hukum ketika terjadi ikhtilaf 
(pertentangan), dan ketiga pemahaman terhadap kondisi yang melingkupinya. 
Oleh karena itu peniliti meletakkan fokus pembahasan pada: (1) Bagaimana fikih 
prioritas dan pandemi dalam pandangan fuqahā? (2) Bagaimana hukum rukhsah 
dan azimah menurut fuqahā? (3) Bagaimana analisis fikih prioritas antara rukhsah 
dan ‘azīmah saat pandemi ?  
 Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan syar’i. Data primer 
pada penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab para ulama klasik dan ulama 
kontemporer yang membahas Fikih prioritas antara rukhsah dan ‘azīmah saat 
pandemi  Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku-buku yang 
berkaitan dengan  judul di atas Metode pengumpulan data berdasarkan bahan-
bahan kepustakaan atau library research. Kemudian data tersebut dikaji secara 
komprehensif dengan menggunakan metode analisis berupa content analysis 
(analisa isi). 

 Hasil dari penelitian ditemukan bahwa : (1) kewajiban seorang muslim 
bukan hanya beramal tetapi lebih penting dari itu mengetahui amalan yang terbaik 
pada saat yang tepat, karena setiap muslim wajib menunt ilmu namun ilmu yang 
harus ia tekuni adalah ilmu yang sesuai dengan kondisi, profesi dan keahliannya, 
Ilmu yang harus diketahui saat terjadi pandemi yang meluas dan mengancam jiwa 
adalah pemahaman terhadap kaidah – kaidah hukum Islam yang mengatur 
perilaku muslim pada saat terjadi wabah, baik dalam ibadah, muamalah, 
munakahat dan jinayat. (2) Abdul Wahab Khalaf mengemukakan tiga definisi 
rukhsah. Pertama, rukhsah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai 
bentuk keringanan bagi seorang mukallaf saat diperlukan. Kedua, rukhsah adalah 
hukum yang diperintahkan oleh Allah dalam situasi yang memberatkan. Ketiga, 
memberi izin perihal yang diharamkan namun disertai alasan yang melarangnya. 
Sedangkan ‘azīmah menurut al-Gazali adalah semua kewajiban yang harus 
dikerjakan karena Allah Swt. mewajibkannya. Maka azimah adalah konsisten 
terhadap perintah agama tanpa keringanan , pengurangan dan pengganti, sehingga 
keutuhan Islam akan selalu terjaga, bahkan banyak pujian dari Allah terhadap 
orang yang istiqamah terhadap ‘azīmah, (3) Saat pendemi prioritas yang harus 
dikedepankan adalah menjaga keselamatan jiwa karena jiwa termasuk al-kulliyāt 
al-khamsah (lima kebutuhan primer) dalam Islam, keutuhan jiwa manusia apabila 
berhadapan dengan kepentingan ibadah, muamālah, munākahat dan jināyat lebih 
utama untuk dijaga daripada mengerjakan semua itu, sehingga saat pandemi 
terjadi seluruh amalan masuk kedalam hukum rukhsah dan tidak ada legal 
standing dalam teks-teks keislaman yang memberikan ruang untuk merelakan diri 
dalam bahaya kecuali saat berada dalam medan jihat memperjuangkan agama 
Islam karena keutuhan agama pada saat itu lebih tinggi daripada sekedar keutuhan 
jiwa.  



 

xix 
 

 ث البح  ملخّص
 نستعي  : اسم الطالب  

 80100219023 :  رقم القيد 
 والوبِء  والعزيمة أثناء الجائحة الرخصةبي  يات فقه الأولو  :  موضوع الرسالة 
يجب تطبيقها في حياة المسلمي    ذيفروع الفقه الإسلامي الفرع من  هو    ياتفقه الأولو إن  
على ثلاثة    الذي يأكديوسف القرضاوي  هو الشيخ    ياتتسمية فقه الأولو بدأ ب  وأول منالمعاصرين.  

أن   يجب  مهمة  الأولو   يتضمنهجوانب  الشرعمعرفة  وجوب  أولًا    :وهي  ياتفقه  على    ية الأحكام 
جيح بي الأحكام  ستخدم كأساس للت ي   منضبط حدّ أن يكون في الالْكم  وثانيًا    يات.الأولو   شكل
وثالثاً فيها  ة المختلف معرفة   .  المحيطة  وجوب  والأحوال  الظروف  والأزمان  الأمكنة  يركّز  و .  من  لذلك 

في   البحثالباحث  فرعية  على  هذا  مشاكل  مفهوم  )أولًا( كيف  :  ثلاثة  الأولو حقيقة   ياتفقه 
الفقهاء؟    والأوبئة نظر  الرخصة  )ثانيًا(في  مفهوم  الفقهاء؟    كيف  عند  يكون   )ثالثاً(والعزيمة  كيف 

 ؟  و الأوبئة والعزيمة أثناء الجائحة الرخصةبي   ياتلو تحليل فقه الأو 
البحث هو  وكان   المستخدم في هذا  . بحث مكتبي بطريقة إجراء وجهة نظر شرعيالمنهج 

المو  العلماء  من كتب  الدراسة  هذه  في  الأولية  البيانَت  على  الْصول  الذين    تأخرينوالم  تقدمي تم 
بيانَت ثانوية من . وكانت  والعزيمة أثناء الجائحة  الرخصةبي    ياتفقه الأولو   وبحثوا فيها عن  نَقشوا

 هو على حسب النظامطرق جمع البيانَت  وأما  .  وضوع البحثالمتعلقة بِالعلمية  المجلات والكتب  
راجعة البيانَت بشكل شامل بِستخدام الطريقة التحليلية وهي  بِ   قام الباحثأبحاث المكتبة. ثم  في  

 تحليل المحتوى.
لا يتوقف في  المسلم وجوب العمل على )أولًا( إن : في هذه الدراسةنتائج البحث  فأظهرت 

قال الزرنجي   . و في الوقت المناسب  الأعمالأفضل  أي بل الأهم من ذلك معرفة    هذه النقطة فحسب
.  ع الظروف والمهنة والخبرةعلم تتوافق مب  ويهتم  كل مسلم طلب العلم ولكن عليه أن يتابعيجب على  
معروفتجالتي  فالعلوم   انتشار    تهب  هي  الذي  وبِء  الأثناء  الْياة  الشريعة  بِ  العلم  يهدد  لقواعد 

أثناء   الإسلامي  السلوك  تنظم  التي  سواء هذا  الإسلامية  أو  العباد  يات عمل  في   كان  الوبِء  ات 
خصة أولًا ، الر   صة:ثة تعريفات للرخثلا  ف عبد الوهاب خلاعرف    )ثانيًا(نايات.  الج  وأ  كحات نا الم

الله    اشريعة أمره  صة هي الرخ.  . ثانياً اإليه  للمكلف عند الْاجة  تخفيفاً شريعة فرضها الله تعالَ    هي
ومع  .  يز العلم بهصحوبة بأسباب تجالم  رماتالمحبِرتكاب    الإذن    صة هيالرخ  .في حالة شدة. ثالثاً
العزيمة عند مالغزالي هي  ا  ذلك أن  المسلم  بيج  كل  فإن و القيام بها لله سبحانه وتعالَ.    على  لذا 
بل أثنى  الإسلام    دينعلى  حفظا  ات والبدائل  فدون التنازلات والتخفي  في العمل  العزيمة هي الأصل

ا النفس مقدم في   )ثالثاً( عمل بِلعزيمة.  لذين يستقيمون تجاه  القرآن  الوبِء لأن  إن حفظ    ه منأثناء 
الإس   اتالكلي في  فلامالخمسة  البشرية  .  النفس  عليه  سلامة  المحافظة  في  امقدم  مع    لتعارضعند 

كان إجراء الرخصة والعمل بها واجب ومقدم    ومن أجل ذلك.    اتحك نا مصالح العبادة والمعاملة والم
تعريض النفس للخطر إلا في تدل على جواز  وجد في النصوص الإسلامية  توبِء ولا  في أثناء هذا ال
الجهاد   من  لتال  لقواميدان  أعلى  ذلك كانت  في  الدين  سلامة  لأن  الإسلام  النفس دين    حفظ 

 .البشري
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ABSTRACT 

Name  : Nastain 

ID  : 80100219023 

Thesis Title  : Priority Jurisprudence between Rukhsah and 'Azīmah during a  

  Pandemic 

 
Priority Fiqh is one of the branches of Islamic jurisprudence that must be 

applied in the lives of contemporary Muslims. The nomenclature of priority fiqh 
was first raised by Yusuf al-Qardhawi by emphasizing three important aspects 
that should be in priority fiqh. First, knowledge of syar'i law with its priority level; 
Second, the boundaries that are used as the basis for tarjih a law when there is 
ikhtilaf (conflict); and Third, understanding of the surrounding conditions. 
Therefore, the researcher puts the focus of the discussion on: (1) How are priority 
fiqh and pandemics in the view of the fuqahā? (2) What is the law of rukhsah and 
‘azīmah according to the fuqaha? (3) How is the priority fiqh analysis between 
rukhsah and 'azīmah during a pandemic? 

This type of research is qualitative with a syar'i approach. The primary data 
in this study were obtained from the books of classical scholars and contemporary 
scholars who discussed priority fiqh between rukhsah and 'azīmah during a 
pandemic. Meanwhile, secondary data were obtained from journals and books 
related to the title above. Methods of collecting data based on materials library or 
library research. Then the data is reviewed comprehensively by using the 
analytical method, namely content analysis. 

The results of the study found that: (1) the obligation of a Muslim is not 
only charity but better to know the best practice at the right time, al-Zarnūji said 
that every Muslim is obliged to seek knowledge, but the knowledge he must 
pursue is the knowledge that is following the conditions, profession, and 
expertise. Knowledge needs to know during a widespread and life-threatening 
pandemic is an understanding of the rules of the Islamic law that regulate Muslim 
behavior during an epidemic, both in worship, muamalah, munakahat, and jinayat. 
(2) Abdul Wahab Khalaf put forward three definitions of rukhsah. First, rukhsah 
is a law ordained by Allah as a form of relief for a mukallaf when needed. Second, 
rukhsah is a law that is commanded by Allah in a harmful situation. Third, 
permitting things that are forbidden but accompanied by reasons that forbid them. 
While 'azīmah, according to al-Gazali are all obligations that must be done 
because Allah SWT obliges it. So, ‘azīmah is consistent with religious orders 
without waivers, reductions, and substitutes so that the integrity of Islam will 
always be maintained, even Allah gives a lot of praise to people who are 
istiqamah towards '‘azīmah. (3) During a pandemic, the priority that must be 
prioritized is maintaining the safety of the soul because the soul is included in the 
al-kulliyāt al-khamsah (five primary needs) in Islam, and the integrity of the 
human soul when dealing with the interests of worship, muamālah, munākahat 
and jināyat are more important to be guarded than to do all of that, so when a 
pandemic occurs all practices are included in the law of rukhsah and there is no 
legal standing in Islamic texts which gives space to put oneself in danger except 
when in the field of jihad to fight for the religion of Islam because the integrity of 
religion at that time was higher than just the integrity of the soul. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan rahmat bagi seluruh umat 

manusia.1 Sehingga Al Qurthūbi menafsirkan kata Rahmatan li al’ālamīn adalah 

Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia sehingga orang yang beriman dan 

membenarkan ajarannya pasti bahagia, dan orang yang tidak beriman akan 

selamat dari bencana yang menimpa umat terdahulu berupa ditelan oleh bumi dan 

tenggelam dalam banjir.2 

     Ajaran Islam memuat seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat 

individual maupun yang berhubungan dengan social. Kesempurnaan aspek ajaran 

Islam mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, sehingga pada zaman 

dahulu ada orang musyrik yang bertanya kepada sahabat Nabi tentang 

kesempurnaan ajaran Islam hingga yang remehpun termuat dalam petunjuk Islam 

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

ركُِوحنَ: قَدح عَلَّمَكُمح نبَِيُّكُمح كُلَّ شَيحئٍ  عَنح سَلحمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ قاَلَ: قاَلَ لنََا الحمُشح
رِاَءَةَ! فَ قَالَ: أَجَلح   3حَتََّّ الخح

Artinya : 

Dari Salman r.a berkata, orang musyrik pernah bertanya pada kami apakah 
Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Maka para sahabat menjawab 
iya, bahkan tata cara masuk toiletpun tidak lupun dari petunjuknya. (HR. 
muslim) 

 
1Lihat QS. Al-Anbiya Ayat 107 yang artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu 

(Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” 
2Muhammad bin Ahmad Al-Anshōry al  Qurthūby, Al-Jāmi’ li Ahkāmi al -Qur’ān, 

(Beirut: Ar-Resalah Publisers, 2006), h. 302-303. 
3Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabūri, Shahīh Muslim (Cet.1; Riyad: Dār el 

Thayyibah, 2006), h. 135. 
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Adapun petunjuk yang utama untuk setiap muslim adalah tuntunan dalam 

ibadah sebagai kewajiban terpenting dalam kehidupan di dunia, sehingga ada 

ibadah wajib yang maknanya berpahala jika dikerjakan dan berdosa bila 

ditinggalkan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika seseorang telah 

mengucapkan syahadat dan menjadi muslim, maka tidak bisa terlepas dari beban 

untuk menjalankan kewajiban yang pada akhirnya bernilai pahala dan apabila 

ditinggalkan akan mendapatkan dosa yang mengakibatkan siksa. 

Ibadah begitu sangat penting, maka setiap muslim wajib belajar untuk 

mengetahui tata cara ibadah yang benar, tidak hanya sekedar berkinginan 

melakukan tanpa protap yang standar hingga menjadikan ibadah tidak sah serta 

prospek di dalamnya yang bernilai eskatologis akan luput, seperti  ungkapan 

ulama yang sangat masyhur ‘sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al 

Bukhāri  والعمل القول  قبل   sebelum seseorang berbicara dan beramal4 maka العلم 

harus dibekali ilmu terlebih dahulu supaya terhindar dari kesalahan dan dapat 

tercapai tujuan.  

Selain ibadah, seorang muslim berkewajiban menjalankan muamalah 

dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam, karena tidak ada seorangpun yang 

luput dari interaksi dengan sesamanya baik melalui jual-beli, hutang-piutang, 

sewa-menyewa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan transaksi secara 

langsung, sehingga Umar r.a mengatakan “hanya orang-orang yang memahami 

fikih muamalah yang boleh menjual dan membeli di pasar kami”5 yang demikian 

ini untuk mengahidari kesalahan dalam akad yang dapat menjadikan seseroang 

terperosok dalam keharaman.  

 
4Muhammad bin Ismail al Bukhāri al Jāmi al Shahīh li al Bukhāri, (Cet.1; Riyad: 2008), 

h. 70.  
5 Muhammad bin Isa Al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, (Cet.II; Mesir: Musthafa al Bābi al-

Halabi,1975), h. 357. 
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Melalui pemahaman yang mumpuni (Faqīh) dan pengetahuan yang luas 

dalam Agama akan mudah mencari solusi dalam permasalahan yang muncul yang 

tidak seperti biasanya, karena ajaran Islam tidak kaku dalam aplikasinya, akan 

menyesuaikan konteks ruang dan waktu, sebagaimana yang diungkapakan dalam 

kaidah fikih “al hukmu yadūru ma’a al illati wujudan wa ‘adaman” hukum itu 

akan berubah-ubah sesuai konteks yang dihadapi,6 atau dalam kaidah lain “Lā 

yunkaru tagayyuru al ahkām bi tagayyuri al azmān” Tidak dipungkiri perubahan 

hukum karena perubahan zaman,7   

Terkhusus apabila terjadi suatu wabah atau pandemi yang merambah 

kepada seluruh manusia dan menerjang tatanan kehidupan dari level internasional, 

hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat 

terjangkiti, tanpa memandang Negara, Agama, Suku, ataupun strata sosial lainnya. 

Hingga pada akhirnya merubah system kehidupan sosial dan berimplikasi pada 

cara kehidupan yang baru, komunikasi yang baru bahkan menuntut tata cara 

beragama khususnya ibadah dengan cara yang tidak semestinya.  

Sebenarnya pandemi atau penyakit menular sudah pernah melanda dunia 

beberapa kali. Dalam catatan sejarah, wabah pernah melanda umat Islam sejak 

zaman Nabi Muhammad saw masih hidup. Pada saat itu ada wabah yang dikenal 

dengan nama tha’ūn dan Pes, begitu dahsyatnya wabah itu sehingga ada beberapa 

sahabat Nabi Muhammad Saw yang meninggal akibat terserang wabah penyakit 

tha’ūn tersebut diantaranya Mu'adz bin Jabal yang wafat pada tahun 18 H, begitu 

juga Abu Ubaidah bin al Jarrah wafat pada tahun 18 H dalam peristiwa tha’ūn 

 
6Abdul Rahman al Sa’di, al Qawāid al Fiqhiyyah, (Cet.1; Kuwait: Idārah al Masājid, 

2007) h, 160. 
7Ali Haidar, Duraru al Hukkām fī Syarhi Majālati al Ahkām Juz I, (Cet.1; Maroko: Dār 

al-Jail, 1991), h,41. 
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‘awmas, Syarahbil bin Hasanah,8 dan Al-Fadl bin Al-Abbas bin Abdu Al 

Mutthalib serta Abu Jandal bin Suhail.9Radiyallahu ‘anhum  

Berangkat dari beberapa kasus di atas Nabi Muhammad saw. melarang 

umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah.10 Beliau bersabda :  

فَلاَ  بِأرَحضٍ  بِِلطَّاعُونِ  عحتُمح  سََِ إِذَا  قال  عنهما  الله  رضي  زيد  بن  أسامة  عن 
خُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرَحضٍ وَأنَ حتُمح بِهاَ فَ  هَا تَدح  11لاَ تَخحرُجُوا مِن ح

Artinya :  

Dari Usamah bin Zaid r.a berkata Jika kalian mendengar wabah tha’ūn 
(lepra) di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun 
jika wabah tersebut terjadi pada suatu negeri, sementara kalian berada di 
dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut (HR. 
Bukhāri) 

 Kedahsyatan wabah tidak hanya berhenti pada masa Nabi tetapi terjadi 

juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Saat itu, wabah kolera 

menyerang Syam. Khalīfah Umar bersama rombongan yang pada waktu itu dalam 

perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya demi keselamatan 

bersama, sebagai tindakan prefentif agar tidak terjangkit wabah yang sedang 

merambah Negeri Syam.12 Karena masyarkat disana telah banyak yang terinfeksi 

penyakit tersebut. Di balik penyakit berbahaya yang mengancam jiwa, 

menimbulkan ketakuan pada setiap orang, namun sebagai mu’min, tidak lepas 

dari rutinitas peribadatan yang lazim dikerjkan dengan berjamaah yang 

 
8Muhammad Bin Hibban al Tamimi, Al Tsiqāt Juz III, (Cet.1; India: Dairatu al Ma’ārif al 

Ustmaniyah,1973), h.183 
9Syamsu al-dīn bin Ahmad al Dzahabi, Siyar a’lami al Nubala, (Cet.III; Muassasah al 

Risālah, 1985), h. 193 
10Mukharom dan Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah 

Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19.” 

Jurnal Salam, Vol. 7, No. 3, (Jakarta: UIN Syarif Hiayatullah. 2020), h. 242.  
11Muhammad Nur syah Al kasymiri al hindi, Faidu Al bāri ‘ala Shahīh Al Bukhāri Juz 

VI, (Cet.1; Lebanon: Dār al Kutub Al Ilmiyyah, 2005) h. 57. 
12Badru al-dīn Al ‘Aini, ‘Umdatu Al Qāri Syarhu Shahīh al Bukhāri, (Cet.1; Lebanon: 

Dār al Kutub al Ilmiyyah, 2001) h. 382. 
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menjadikan kontak fisik sesama jamaah tidak dapat dihindari, sehingga mata 

rantai penyebaran penyakit tidak mudah dihentikan. 

Di tengah kebingungan tersebut kadang terjadi perselisihan dalam 

menjalankan perintah Agama Islam, sebahagian ada yang ingin mengambil 

rukhsah yaitu melakukan ibadah yang lebih ringan atau perbuatan yang haram 

karena adanya udzur yang syar’i.13 dan sebahagian ada yang konsisten terhadap 

‘Azīmah yaitu perintah yang asal dalam syariat atau melakukan ibadah dengan 

semestinya14 

 Keadaan semacam ini sering kali mengakibatkan konflik internal sesama 

muslim, seolah orang yang menjalankan Rukhsah berada dalam kezindikan karena 

hanya mencari kemudahan dalam agama sebagaimana pernyataan ulama salaf 

“man tatabba’a al rukhas faqad tazandaqa” siapa yang mencari-cari kemudahan 

maka dia menjadi kafir zindik,15 lebih lanjut Ibnu Taimiyyah mengatakan 

 16برخصة كل عالم إجتمع فيك الشر كله أخذت لو 
Artinya: 

Jika engkau mengambil rukhsah setiap ulama maka seluruh keburukan 

terkumpul padamu.  

 
13 Adakalanya rukhsah dengan meninggalkan suatu perintah seperti tidak mewajibkan 

puasa ramadhan dan mengurangi dua rakaat dalam shalat saat dalam perjalanan atau mengerjakan 

larangan.  Lihat Sayyidu  al-dīn Ali Al Amidi, Al ihkam fī Ushūli al Ahkām, (Lebanon: al Maktab 

al Islāmi,1982), h. 132. 
14Alauddīn Al Bukhāri, Kasyfu al Asrār Syarhu Ushūli Bazdawi, (Cet.1; Lebanon: Dār al 

Kutub al Ilmiyah,1997), h.299 
15Kata zindik telah biasa digunakan dalam literature islam, imam Ahmad bin Hambal 

mendefinisikan zindik yaitu orang yang berbuat bid’ah atau mengada-ada dalam Agama, sehingga 

beliau menolak penafsiran kaum zindiq karena terbiasa merubah ajaran islam. Lihat Kafrawi 

Ridwan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta,1999), h. 239. 
16Ibnu Taimiyyah Ahmad bin Abdul Halim, al Muswaddah fī Ushūli al Fiqhi, (Mesir. 

1964) h. 519. 



6 
 

 

Bahkan Ibnu Abdi Al-bār menambahkan, sudah menjadi consensus ulama bahwa 

selalu mengambil rukhsah adalah keburukan.17 

Sebaliknya orang yang menjalankan ‘azīmah diklaim berada dalam 

kejumudan dan tidak memahami dispensasi dalam agama yang dapat 

memudahkan dalam menjalankan syariat Islam karena mengerjakan ‘azīmah 

berarti melaksanakan perintah dengan utuh seperti dalam perjalanan tidak 

mengqashar dan menjamak shalat atau tetap melaksanakan puasa meski jarak 

yang ditempuh telah memenuhi udzur untuk tidak berpuasa. 

Argument tersebut bersumber dari Ulama Madzhab Hanafi yang 

menyatakan ‘sesungguhnya beramal dengan ‘azīmah lebih utama dan siapa yang 

konsisten dengan ‘azīmah serta mampu menahan beban kesusahan sebagai 

kosekwensi dalam menjalankanya sampai mati maka dia dianggap mati syahid’.18  

Tidak sedikit kaum muslimin yang meyakini dengan mengamalkan Islam 

secara utuh (‘azīmah) walapun harus mengalami penderitaan dengan rasa sakit 

bahkan kehilangan nyawa adalah sebagai bentuk kesempurnaan iman. Meski telah 

banyak jiwa yang bergelimpangan akibat wabah namun itu semua dianggap 

sebagai medan perjuangan menjalankan perintah Allah, apatah lagi jika yang 

dikuatirkan adalah musibah dan penyakit yang belum tentu akan membahayakan, 

maka kekuatiran terhadap hal itu adalah bukti kelemahan iman,karena ibadah 

adalah maslahat tertingi dan jelas pengaruhnya bagi setiap orang yang beriman 

sehingga dilarang untuk ditinggalkan bila belum ada kepastian bahayanya, 

sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan  

 
17Abu Umar Yusuf bin Abdi al Barr, Jamī’u Bayāni al-Ilmu wa Fadlihī, (Mesir: Dār Ibnu 

Jauzi, 1994) h, 92. 
18Abdu al Wahab Khalaf, Ilmu Ushūli al Fiqh, (Cet.VII; Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, 

1956), h. 95. 
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  19لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة
Artinya :  

Tidak boleh mengabaikan maslahat yang umum atau nyata, hanya karena 

takut terjerumus pada mafsadah yang belum nyata atau yang langka 

Anggapan seperti ini menjadi semakin menjamur ketika sebagian kalangan 

atau cendekiawan Islam malah menganggap bawa tidak dapat disebut wabah yang 

memperbolehkan Rukhsah dalam ibadah jika kematian disuatu daerah belum 

mencapai ratusan ribu atau bahkan lebih dari itu.20 Semua ini didasari oleh 

kesemangatan dalam beribadah yang mengutamakan ‘azīmah dengan 

berlandaskan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:208 : 

لحمِ كَا  مَنُوا ادحخُلُوحا فِ ي ُّهَا الَّذِيحنَ اٰ يآَٰ  انَِّه لَكُمح عَدُوٌّ    نِ  تِ الشَّيحطٰ وَّلَا تَ تَّبِعُوحا خُطوُٰ فَّةً ۖ السِّ
ن    مُّبِيح

Terjemahnya :  

Masuklah kedalam islam dengan sempuran dan jangan mengikuti langkah-

langkah syetan sesungguhnya dia adalah musuh yang nayata bagimu.21 

Maka meski harus bertaruhkan nyawa demi kesempuranaan pengamalan 

perintah Agama itu harus tetap ditempuh demi pertanggung jawaban diakhirat 

kelak, Perilaku seperti itu dianggap sebagai tawakkal yang sempurna yaitu dengan 

menyerahkan segala urusan kepada Allah sang pencipta dan penentu kehidupan 

manusia tanpa melihat asbab yang menjadi perantara terjadinya segala sesuatu 

karena apabila masih menjalankan asbab sebagai bentuk ikhtiayar untuk menjaga 

kehidupan manusia dianggap sebagai pencideraan terhadap makna tawakkal , jika 

 
19Izzu al-dīn Abdul Aziz bin Abdi al-salam, Qawāidu al Ahkām fī Mashālihi al Anām, Juz 

1, (Kairo: Maktabah Kulliyatu al Azhariyyah, 1991), h. 100   
20https://www.republika.co.id/berita/qxda4r320/mui-masih-banyak-ulama-tak-percaya-

pandemi-covid19  diakses (12 mei 2022) 
21Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya), h. 32. 

https://www.republika.co.id/berita/qxda4r320/mui-masih-banyak-ulama-tak-percaya-pandemi-covid19
https://www.republika.co.id/berita/qxda4r320/mui-masih-banyak-ulama-tak-percaya-pandemi-covid19
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sudah menyerahkan kepada Allah maka tidak diperlukan lagi melakukan upaya 

untuk mewujudkanya.22 

Bahkan Khalifah Umar bin Khattāb pernah dikritik oleh Abu Ubaidah bin 

Al Jarrah karena tidak melanjutkan perjalanan menuju Kota Syam dengan alasan 

wabah telah menimpa penduduknya sehingga  perilaku itu dianggap berlari dari 

takdir Allah, padahal tidaklah demikian, Umar r.a menegaskan dengan 

mengatakan ‘saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, bahkan 

Umar r.a memberikan penjelasan kepada Abu Ubaidah dengan sebuah analogi, 

jika ada unta yang hendak digembalakan pada dua tempat, satu subur dan yang 

satu lagi kering maka pengembala akan mengembalakan untanya pada tempat 

yang subur, pilihan ini berada dalam takdir Allah dan Apabila pengembala 

memilih tempat yang kering sejatinya ia membawa untanya ke tempat itu dengan 

takdir Allah juga.23 

Keputusan yang diambil oleh Amir al-mu’minin Umar bin Khattab untuk 

tidak memasuki Syam saat terjadi wabah adalah contoh aplikatif tentang sebuah 

pilihan antara dua hal yang seolah bertentangan yang berkaitan dengan Rukhsah 

dan ‘azīmah bahkan tidak sedikit menimbulkan cibiran namun perilaku tersebut di 

dasari dengan argument yang kuat sehingga dapat diterima dan menjadi solusi 

dalam masalah wabah, maka tidak dapat disimpulkan menghindari wabah berarti 

tidak rela dengan takdir Allah  

Pengamalan syariat Islam yang berdasarkan rukhsah atau ‘azīmah 

sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu pada masa kehidupan Rasulullah SAW 

bersama para sahabatnya, pada suatu hari dalam perang Al-Ahzāb Nabi 

 
22Ishamu al-dīn Ahmad bin Mustafa, Risālatu al Syifa’ Liadwāi al Wabā’, (Cet.; Mesir: 

1292 H) h, 3-6. 
23Jalalu al-dīn al Suyuthī, al Tausyikh Syarhu al Jāmi’ Al Shahīh Juz VIII, (Cet.1; Riyadh: 

Maktabah al Rusydu,1998), h. 3529. 
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memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan sampai pada bani Quraizhah 

karena pasukan kafir akan di guncang oleh malaikat jibril, maka Nabi berpesan 

kepada para sahabat dengan sabdanya:  

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ لنََا لَمَّا عَنِ ابحنِ عُمَرَ رضي الله تعالَ عنهما قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَ  لَّى اللََّّ
زاَبِ  َحح الأح مِنح  بَ عحضُهُمح   : رَجَعَ  فأََدحرَكَ  قُ رَيحظةََ  بَنِِ  في  إِلاَّ  رَ  الحعَصح أَحَدن  يُصَلِّيََّ  لَا 

نُصَلِّي لمحَ    الحعَصحرَ في الطَّريِقِ فَ قَالَ بَ عحضُهُمح لَا نُصَلِّي حَتََّّ نََحتيَِ هَا وَقاَلَ بَ عحضُهُمح بَلح 
هُم  ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَ لَمح يُ عَنِّفح وَاحِدًا مِن ح  24يرُدِح مِنَّا ذَلِكَ فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبيِّ صَلَّى اللََّّ

Artinya :  

 Dari Ibn Umar r.a. berkata Nabi Saw. Berkata kepada kami ketika beliau 
pulang dari perang ahzab: Janganlah seseorang melaksanakan shalat 
Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Setelah berangkat, 
sebagian dari pasukan melaksanakan shalat Ashar di perjalanan 
sementara sebagian yang lain berkata; "Kami tidak akan shalat kecuali 
setelah sampai di perkampungan itu." Sebagian yang lain beralasan; 
"Justru kita harus shalat, karena maksud beliau bukan seperti itu." 
Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi shallallahu alaihi 
wasallam, beliau tidak menyalahkan satu pihakpun." (HR. Bukhāri) 

Di dalam hadist ini ada sebagian sahabat yang menjalankan ‘azīmah yaitu 

ketika telah masuk waktu shalat ashar di antara mereka tidak ingin menundanya 

sehingga mereka yang memahami shalat harus dikerjakan pada waktunya maka 

mereka berhenti dan melaksanakan shalat di awal waktu.  

Sedangkan sahabat yang lain ada yang menjalankan rukhsah dengan 

menganggap bahwa perintah Nabi mesti dijaga dan dikerjakan sesuai petunjuknya 

sehingga mereka menahan diri untuk tidak shalat ashar kecuali telah sampai pada 

perkampungan Bani Quraizah, kedua peristiwa tersebut dibenarkan oleh Nabi 

 
24Ibu Hajar al Astqalani, Fathu al Bāri Syarhu Shahīhi al Bukhāri, (Beirut: Dār al 

Ma’rifah, 1960), h. 409. 
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karena mereka sama-sama menjalankan perintah Agama yang telah didengar dari 

Allah dan Rasul-Nya 

 Secara historis perilaku ibadah yang didasari Rukhsah dan ‘azīmah 

bukanlah perihal yang baru namun telah ada sejak dahulu dan terus berlaku 

hingga saat ini, tetapi permasalahan lain muncul yaitu kapan boleh mengambil 

‘azīmah dan dimana harus melaksankan rukhsah, maka ulama banyak berbeda 

pandangan dalam menyikapi suatu kesusahan atau masyaqqah yang berimplikasi 

hukumnya menjadi rukhsah atau masih tetap dalam bingkaian ‘azīmah. 

 Di dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 185 menyatakan bahwa Allah 

sebagi Al Syari’ (yang memberi syariat) menginginkan kemudahan bukan 

kesusahan bagi ummatnya sehingga dengan tegas Allah berfirman (QS. Al 

Baqarah Ayat 185) 

رَ ۖيرُيِحدُ اللَُّّٰ   رَ وَلَا يرُيِحدُ بِكُمُ الحعُسح   بِكُمُ الحيُسح
Terjemahnya :  

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.25 

Dan juga dalam ayat lain (QS. Al Hajj ayat 78) 

  وَمَا جَعَلَ عَلَيحكُمح فِ الدِّيحنِ مِنح حَرجٍَ  
Terjemahnya:  

Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. 26 

  Al haraj adalah segala sesuatu yang membuat kesusashan menjadi 

semakin berat yang menimpa badan dan jiwa atau harta benda baik saat ini atau 

 
25Kementerian Agama,  Al- Qur’an dan Terjemahnya ,h.28 
26Kementerian Agama,  Al- Qur’an dan Terjemahnya ,h. 341 
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pada masa yang akan datang27, maka Ayat ini memberikan tuntunan bahwa 

Agama Islam tidak memberatkan bahkan sudah selayaknya seorang muslim 

menjalankan Islam dengan tenang dan nyaman, sehingga seluruh perintah yang 

harus dilaksanakan pasti mampu untuk diwujudkan  dan apabila suatu saat ada 

peristiwa yang mengharuskan adanya keringanan maka perintahnya diringankan 

adakalanya dengan dihilangkan atau diwajibkan mengerjakan hanya sebahagian 

saja28. 

 Sehingga dari ayat di atas para ulama membuat kaidah fiqih   المشقة تجلب
 kaidah ini menjadi salah satu kaidah dari (kesusahan menarik kemudahan) التيسيْ

al Qawāid al khamsah al kubra (lima kaidah dasar)29 kaidah ini bermakna 

sesungguhnya Hukum yang dalam pengaplikasianya menyulitkan mukallaf,  baik 

pada dirinya atau hartanya, maka syari’at memberikan keringanan pada keduanya 

sehingga beban menjalankan kewajiban tersebut berada di bawah kemampuan 

mukallaf tanpa ada kesulitan dan kesusahan lagi30. 

Sejalan dengan kaidah di atas adalah kaidah  المحظورات تبيح   الضرورات 
(kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang) peristiwa dalam kehidupan 

tidak selalu baik ada saatnya terjadi hal-hal yang membahayakan jiwa, harta, akal, 

keturuanan dan Agama maka bila itu terjadi Islam memberikan kelonggaran 

dengan mengizinkan melakukan keharaman agar dapat tetap survive sebagaimana 

yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Jashash dalam mendefinisikan darurat di saat 

orang kelaparan dan hanya ada makanan yang haram yaitu: 

 
27Shalih bin Abdullah bin Humaid, Raf’u al Masyaqqah fī Syarī’ati al Islāmiyyah, (Cet.1; 

Saudi: Makatabah Ummul Qura, 1982), h. 47. 
28Lihat Abdul Rahman al Sa’di, Taisīru al Karīm al Rahmān fī Tafsiri Kalāmi al Mannān, 

(Cet,1; Riyad: Maktabah al Risālah, 2000), h.546 
29Ibrahim bin Musa bin Muhammad al Lakhmi al Syātibi, Al Muwāfaqāt Juz II, (Cet.1; 

Mesir: Dār Ibnu Affan, 1997), h. 122 
30Muhammad Sidqi bin Muhammad Al Burnu, Alwajiz fī Idhāhi Qawāidi al Fiqhi al 

Kulliyah, (Cet.IV; Lebanon, 1996), h. 218. 
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  31خوف الضرار او الهلاك على النفس او بعض الأعضاء بتك الأكل
Artinya: 

“Kekhawatiran akan adanya bahaya atau kehancuran jiwa atau sebagian 

anggota tubuh bila tidak memakan yang diharamkan” 

Namun perlu ada batasan dan kadar dalam darurah supaya ada 

keseimbangan dan objektifitas dalam mengambil rukhsah jangan sampai menjadi 

argument dari kemalasan untuk menjalakan perintah Agama secara utuh,  

sehingga terdapat kaidah yang membatasai keadaan darurah yaitu   أبيح ما 
 segela seuatu yang diperbolehkan karena darurat harus di“  للضرورة يقدر بقدرها

ukur secara proporsional”32, sehingga tidak lantas menerjang keharaman karena 

hanya ada darurat sepele yang tidak sampai pada batas membahayakan jiwa atau 

hilangnya fungsi anggota tubuh sehingga darurat harus diukur dengan neraca 

syariat, bukan legitimasi untuk mengerjakan yang terlarang tanpa batas. 

 Kriteria darurat yang masih dapat ditolelir dan darurat yang sudah boleh 

menjalakan yang diharamkan masih belum secara luas dipahami oleh kaum 

muslimin, terutama saat terjadi suatu wabah atau pandemi yang menimbulkan 

masyaqqah, ada yang beranggapan semua masyaqqah baik yang ringan maupun 

yang berat sudah melahirkan Rukhsah padahal tidak demikian Al suyuthi 

membagi dua kriteria masyaqqah  

1. Masyaqqah yang tidak dapat menggugurkan kewajiban. Misalnya, rasa lelah 

dan letih ketika melakukan perjalanan haji, maka masyaqah tersebut tidak 

secaraotomatis menggugurkan kewajiban haji.  

 
31Ahmad bin Ali al Jasshas, Ahkāmu al-Qur’ān, (Cet.1; Beirut: Dār al-Kutub,1994), h. 

157 
32Badru al-dīn al Zarkasyi, Al Mansyur fī Qawāid al Fiqhiyyah, (Cet.II; Kuwait,1985), 

h.320 
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2. Masyaqqah yang dapat menggugurkan kewajiban. Masyaqqah jenis ini terbagi 

dalam tiga tingkatan: 

a. Masyaqqah yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung (al 

‘adhimah). Seperti rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, keturunan, 

organ tubuh, dan hal-hal mendasar lainnya. 

Pada taraf inilah syariat memberlakukan keringanan hukum 

(rukhshah). Sebab, pemeliharaan jiwa dan raga untuk menjalankan 

kewajiban-kewajiban syariat lebih diutamakan dari pada tidak 

melaksanakan sama sekali. Maksudnya, jika masih ada taklif untuk 

melaksanakan kewajiban yang sebenarnya sudah tidak mampu dikerjakan, 

maka akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa maupun ragan. 

b. Masyaqqah yang sangat ringan (adna). Seperti pegal-pegal, flu, pusing 

ringan, dan lain sebagainya.  

Pada tingkat ini, syariat sama sekali tidak melegitimasi untuk 

memberi rukhshah. Sebab kemaslahatan ibadah masih lebih penting dari 

pada menghindari mafsadah (kerusakan) yang timbul akibat masyaqqah 

tersebut Artinya, kemungkinan akan munculnya mafsadah dari hal-hal 

seperti ini masih sangat minim, sehingga kemaslahatan ibadah yang nyata 

punya nilai lebih besar harus lebih diutamakan.  

c. Masyaqqah pertengahan (al mutawassithah) yang berada pada titik 

interval diantara dua bagian sebelumnya. Jenis masyaqqah yang terakhir 

ini bisa mendapat rukhshah, jika telah mendekati kadar masyaqqah yang 
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berat Dan sebaliknya apabila lebih dekat pada kategori masyaqqah yang 

paling ringan maka ia tidak dapat menyebabkan rukhshah.33  

Al masyaqqah al mutawassithah masih menjadi perdebatan para 

ulama dalam menentukan dan memasukan suatu kesusahan (masyaqqah) 

kedalam rukhsah atau masih dalam kategori ‘azīmah karena mesti ada 

banyak unsur yang harus diketahui lebih dalam dan komprehensif  

  Olehnya itu peneliti menjadi tertarik untuk menyingkap perselisihan 

Ulama dalam memberi batasan sebuah pandemi menjadi masyaqqah yang 

mengharuskan Rukhsah atau masyaqqah yang masih dalam batasan ‘azīmah. 

Yang menitik beratkan kajian pada pemikiran ulama fikih dan ushul fikih 

sehingga menjadi dasar dalam beristimbath hukum di saat pandemi,  

Demikian ini karena terkadang ada sebagian orang yang menyimpulkan 

hukum pada saat pandemi cenderung pada suatu pendapat yaitu memasukan 

segala perintah Agama kedalam rukhsah dan akhinya menyalahkan pendapat lain 

yang memasukan peribadatan dalam kategori ‘azīmah padahal sebenarnya 

keduanya berdasarkan dalil yang mu’tabar, dan melalui metodolagi yang benar. 

Sehingga dengan penelitian ini diharapkan menjadi solusi dan sebagai guidelines 

dalam menjalankan berbagai ibadah maupun muamalah serta munakahat dan 

jizayat yang wajib dan sunnah di saat terjadinya suatu pandemi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang 

akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah Fikih prioritas antara rukhsah 

dan ‘azīmah saat pandemi? Dan menganalisa skala Prioritas antara Rukhsah dan 

 
33Abdulrahman bin Abu Bakar al Suyuthi, al Asybah wa al Nadzhāir, h. 80-81. 
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‘azīmah dalam Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Jinayat pada masa pandemi. 

Selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pandangan Fuqahā terhadap fikih Prioritas dan pandemi? 

2. Bagaimana pandangan Fuqahā terhadap hukum Rukhsah dan ‘Azīmah? 

3. Bagaimana Analisis Fikih Prioritas Antara Rukhsah Dan ‘Azīmah saat 

Pandemi? 

C. Fokus Penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar terhindar dari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam 

memahami subtansi dari judul tesis ini, maka penulis perlu memberikan 

pengertian terhadap variabel-variabel yang terdapat dalam judul tesis ini “(Fikih 

Prioritas antara Rukhsah dan ‘Azīmah di saat terjadi pandemi)”. 

a. Fikih  

Bila dilihat dari sudut etimologi, fikih berasal dari kata faqiha-Yafqahu 

 yang berarti “memahami” dan “mengerti”, sehingga orang yang (يفقه-فقه)

pemahamannya mendalam tentang sesuatu disebut Faqih (فقيه) maka 

penalaran dalam keilmuan yang mendalam tentang perbuatan manusia yang 

berkaitan dengan hukum-hukum Syar’i amali (praktis) yang diperoleh dari 

dalil-dalil yang komprehensif disebut ilmu fiqih.34 

Adapun “fikih” menurut terminologi adalah: 

    التفصيليَة أدلتَها من المكتسبة العملية الشرعية الأحكام مجموعة
 

 
34Abd. Al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushūl Fiqh, (Jakarta: Al-Majlis al-A`la al-Indonesia li 

al-Dakwah al-Islāmiyah, 1972), h.  11. 
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Artinya:  
Himpunan hukum syara` tentang perbuatan manusia (amaliah) yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.35 

Al jurjani juga mendefinisikan fiqih secara istilah sebagai berikut:  

 التفصيلية  ادلتها من المكتسبة  العملية الشرعية بِلاحكام العلم
Artinya:  

Ilmu tentang hukum syara` yang berfokus pada perbuatan manusia 

(amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. 

Maksud dari hukum syar`i yang ada dalam defenisi di atas adalah 

segala perbuatan yang terdapat hukumnya di dalam syariat yang di bawa oleh 

Nabi Muhammad Saw. Sedangkan kata `amali dalam defenisi itu bertujuan 

sebagai penjelasan bahwa yang menjadi fokus pengkajian ilmu ini hanya yang 

berkaitan dengan perbuatan (`amaliyah) manusia dan bukan termasuk 

keyakinan atau iktikad (`aqidah). Sedangkan yang dimaksud dengan dalil-dalil 

yang komprehensif atau detail (al-tafshili) adalah dalil-dalil yang terdapat 

dalam nash di mana satu per satunya menunjuk pada satu hukum pada 

perbuatan yang lebih khusus.36 

Sebagai perbandingan, Al-jurjani mendefinisikan fikih sebagai ilmu 

halal dan haram, ilmu syariat dan hukum. Pengertian seperti ini 

menggambarkan secara sederhana bidang kajian fikih yang umumnya bicara 

tentang halal atau haramnya suatu perbuatan tertentu. Sementara itu Abu 

Hanifah sebagaimana dikutip,37 menyebut fikih sebagai pengetahuan tentang 

 
35Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushūl Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 19.  
36Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushūl Fiqh (Sebuah Pengantar), (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009), h. 2 
37Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, jilid 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 

19. 
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apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kemudian dijelaskan bahwa ada 

satu penekanan yang melekat pada fikih, yaitu pencapaiannya yang 

berdasarkan zann (dugaan kuat) sehingga ulama (terutama Ushūliyyin) 

menyebut fikih sebagai bab dugaan (al-fikih min bab az-zunun). 

b. Prioritas  

Prioritas dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang 

didahulukan dan diutamakan daripada yang lain,38 demikian juga prioritas 

disebut al-awlawiyyat dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata awla, yang 

berarti lebih penting (aham) dan lebih utama (afdhal). Sehingga fikih prioritas 

adalah pemahaman menyeluruh tentang semua topik yang berkaitan dengan 

hukum, keyakinan, dan praktik agama, dan menempatkannya pada tingkat 

yang adil dan setara dengan memprioritaskan apa yang paling penting daripda 

sekedar penting, dan mendahulukan yang paling utama dari yang utama, 

demikian juga mendahulukan daruriyyat dari hajjiyat39. Dengan menempatkan 

seluruh asas hukum, nilai-nilai agama, dan amalan pada skala prioritas secara 

adil dan merata, maka akan tercipta tatanan sosial yang serasi dan seimbang. 

c. Pandemi 

Defisni pandemi adalah epidemi di seluruh dunia yang melintasi batas-

batas internasional dan biasanya mempengaruhi sejumlah besar manusia.40Di 

dalam bahasa arab pandemi disebut wabah yang berasal dari kata  وبِء 
(wabaun) dalam bentuk prular sedangkan dalam bentuk singularnya adalah 

 al (penyakit yang menyeluruh) مرض عامyang bermakna   41 (aubiah) أوبئة   

 
38https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi (diakses pada tanggal 16 juli 2022) 
39Saifu al-dīn Al-Amidy, al-Ihkam fī Ushūli al-Ahkām, Jilid 1, (Kairo: Dār Mushtafa al-

Halabiy, t.t.,), h. 7  
40Miquel Parto, A Dictionary of Epidemiology, (New York,2008), h. 179 
41Ismail bin Hammad al Jauhari, al Sihhah Taju al Lugah wa Sihhah al Arabiyyah, (kairo: 

Dār al Hadist,2009), h. 1224 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi
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zabidi menyebutkan  
الناس42 الموت وكثرته في   wabah adalah mati)   سرعة 

dengan cepat dan banyak pada manusia) 
Untuk lebih jelas definisi wabah adalah yang disebutkan dalam 

peraturan kementerian kesehatan republik Indonesia nomor 

1501/menkes/per/x/2010 

Pasal 1 

1) Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian 

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah 

penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang 

lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan 

malapetaka.  

2) Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya 

atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna 

secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan 

merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.  

d. Rukhsah  

Secara etimologi, rukhsah berarti kemudahan, kelapangan, dan 

kemurahan. Sementara kata rukhsah menurut terminologi adalah hukum yang 

ditetapkan berbeda dengan dalil dikarenakan adanya udzur43 

Adapun rukhsah menurut Alauddin Al Bukhāri adalah sebagai berikut: 

 والرخصة اسم لما بنِ على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم 
 

 
42Murtadha al Zabidi, Taju al Arus min Jawāhiri al Qāmus, (Beirut: Dār al-Fikr, 1965), 

h.130. 
43Wahbah az-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), h. 114 
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Artinya: 

Rukhsah merupakan nama bagi hukum yang dibangun karena adanya 

udzur yang dimiliki manusia. Maka rukhsah adalah hukum yang 

dibolehkan sebab adanya udzur yang mana hukum atas perbuatan 

tersebut sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak memiliki 

udzur44 
Maka dapat disimpulkan Rukhsah adalah solusi untuk menjalankan 

ibadah karena adanya keadaan yang tidak umum dan terasa berat untuk 

dikerjakan sehingga ada keringanan atau dispensasi dalam mengerjakannya. 

e. ‘Azīmah  

Definisi ‘azīmah yang disebutkan oleh Abu Zaid al Dabusi al Hanafi 

yang meninggal pada tahun 430 H. Secara etimologi adalah ungkapan tentang 

keinginan yang sangat kuat sehingga menjadi sebuah sumpah,  sedangkan 

‘azīmah menurut terminologi dalam kerangka  hukum syariat adalah 

“ungkapan tentang perbuatan  yang terus kita lakukan dari hak-hak Allah 

dengan mengerjakan sebab-sebanya berupa ibadah, segala yang halal, dan 

menjauhi yang haram yang bertolak atau bermula semata-mata bahwa Allah 

adalah tuhan kita sedangkan kita adalah hambanya yang mana Allah berhak 

menguji kita sekehendaknya.  

‘Azīmah adalah hukum yang asal sehingga semestinya dikerjakan 

menurut kententuannya tanpa dikurangi dan dispensasi dalam 

mengerjakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Zuhaili dalam Al-

wajiz 

 
44Abdul aziz bin ahmad bin Muhammad Alau al-dīn al Bukhāri, Kasyfu al Asrar an 

Ushūli Fakhri al Islam al Bazawi (Cet.1; Beirut: Dār aiKutub al Alamiyyah,1997), h. 299  
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  45ابتداء  هي ما شرعه اللََّّ لعامة عباده من الأحكام
Artinya: 

“‘Azīmah adalah hukum asal yang disyariatkan oleh Allah untuk seluruh 

hamba-hambaNya.” 

Maka Al-Gazali menganggap asal semua hukum adalah ‘azīmah, tidak 

akan berpindah status suatu hukum menjadi rukhsah kecuali karena beberapa 

sebab diantaranya adalah darurat untuk melihat yang diharamkan. 

f. Ushūliyyun  

Dalam bahasa arab kata  أصوليون (Ushūliyyun) adalah bentuk jamak 

dari kata أصولي yaitu pakar dalam ilmu usul fiqih,46 maka mereka adalah para 

ulama’ yang berupaya mendefinisikan masalah-masalah fiqhiyyah dari nash-

nash Syar’i yang berpijak pada catatan-catatan yang terjadi pada masa sahabat 

dan tabi’in sebagaimana yang dibuat oleh Al-Imam Muhammad bin Idris al-

Syafī’i dalam kitab Al-Umm47  

2. Deskripsi fokus  

 Ruang lingkup penelitian ini adalah hakikat, kriteria dan dampak pandemi 

yang melanda kehidupan manusia yang membuat tatanan kehidupan dan 

keberagamaan menjadi berubah dan dianalisa dengan menggunakan pedekatan 

ulama fikih dan ushul fikih dalam menetapkan hukum di saat terjadi pendemi 

tersebut dengan mempertimbangkan antara memasukan segala bentuk perintah 

agama kedalam Rukhsah (keringanan) atau masih wajib mengerjakan seluruh 

amalan dalam Islam berupa ubudiyyah, mu’āmalah, munākahāt dan jināyat 

 
45Muhammad Musthafa Al-Zuhaili, Al-Wājiz fī Ushūli al-Fiqhi, (Cet.II; Suria, 2006), h. 

130 
46 Zakiyyu al-dīn Sya’ban, Ushūlu al Fiqhi al Islamy, (Cet.V; Libya: Garyounis 

University, 1989), h. 10 
47Muhammad al Khudri Bik, Ushūlu Al fiqhi, (Cet.VI; Kairo: Maktabah al-Tijārīyah al-

Kubrá, 1969) h. 7 
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dengan cara ‘azīmah (semestinya) yang mana keduanya memiliki kriteria dan tata 

cara pelaksanaan masing-masing 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan pandemi adalah materi yang sangat menarik pada saat ini, 

dimana seluruh dunia dilanda musibah yang baru pertama kali dalam sejarah 

kehidupan manusia, sehingga menarik perhatian para peneliti dalam berbagai 

disiplin keilmuan untuk mengungkap segala perisitiwa dan dampak yang 

ditimbulkan bahkan membuat solusi penanggulangan apabila terjadi hal yang 

sama. Tidak ketinggalan para cendekiawan muslim yang sangat peka dengan 

perumusan dan norma peribadatan dan pengamalan syari’at di dalam Islam 

membuat penelitian untuk memudahkan umat dalam melaksanakan kewajiban. 

Oleh karena itu peneliti akan menelaah kajian atau penelitian yang dibuat 

terdahulu sehingga mendapatkan gambaran dalam penulisan. 

1. Al-hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al ‘asqalani, (Ibnu Hajar) judul buku 

Badlu al ma’un fī fashli al thāun, buku ini berisi lengkap tentang wabah 

dalam perspektif ilmu kesehatan, ilmu hadist, ilmu fiqih dan tauhid serta 

padangan penulis tentang solusi-solusi hukum saat terjadi wabah bahkan 

tidak luput juga rekam jejak wabah yang terjadi pada masa-masa lampau 

namun tidak secara spesifik penulis mengungkap analisa yang mendalam 

tentang apliksi rukhsah dan ‘azīmah dalam masa wabah atau pandemi. 

Ada banyak hal yang memotivasi Ibnu Hajar untuk menulis buku ini. 

Antara lain, pertanyaan dari rekan - rekan yang mencari bantuan tentang 

manajemen dan tanggapan penyakit menular yang terjadi saat itu. Dan 

penyebab lainnya bersifat pribadi. Pasalnya, ketiga putri Ibnu Hajar tewas di 

tengah pandemi. 
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Kitab Badzlu Al-Mā’ūn menjelaskan jenis-jenis bantuan yang dapat 

diberikan kepada orang sakit. Namun, penelitian ini membahas secara lebih 

mendalam kriteria penyakit menular. Ada dua istilah yang digunakan, yaitu 

tha’un dan wabah. Ibnu Hajar al-Asqalāni mengandalkan pendapat para ahli 

bahasa dan akademisi kedokteran, antara lain al-Khalil (penulis kitab An-

Nihayah), Abu Bakar Ibnu al-Arabi, Abul Walid al-Baji, al-Mutawalli, al-

Ghazali, dan Ibnu Sina, dalam membedakan kedua istilah tersebut.  

Ibnu Hajar al-Asqalani meriwayatkan kejadian di Mesir pada tanggal 

27 Rabi'ul Awwal 833 H. Awalnya, di tengah wabah, jumlah pasien yang 

meninggal kurang dari 40. Saat itu, banyak Muslim lokal yang menjalankan 

puasa sunnah di rumah masing-masing. Namun, pada Jum’at keempat pada 

bulan Rabi’ul Awal, para pemimpin mendesak penduduk desa untuk pergi 

ke lapangan Bersama - sama. Di sana, mereka bertemu untuk sholat 

berjamaah. Setelah itu, jumlah kematian akibat pandemi meningkat secara 

drastis. Menurut laporan, lebih dari seribu orang meninggal setiap hari. 

Dalam bahasa saat ini, peningkatan ini disebabkan oleh pengabaian terhadap 

protokol kesehatan. 

Di akhir karyanya, Ibnu Hajar al-Asqalāni memberikan tiga nasihat 

spiritual yang penting untuk menangani Pandemi. Yaitu selalu memulai 

dengan berdoa untuk perlindungan dan kesejahteraan dari Allah. Kedua, 

melatih kesabaran. Dan Terakhir, selalu memperhatikan kehendak Tuhan. 

2. Faried F. Saenong,  judul buku Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah , 

cetakan 1 April 2020 sebagai respon untuk memberikan solusi peribadatan 

dalam masa wabah, dengan memberikan gambaran tata cara ibadah yang 

biasa dilaksanakan dalam jumlah jamaah yang banyak sperti shalat 

berjamaah, buka puasa bersama, bahkan anjuran meninggalkan shalat jumat, 
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memakai masker , menaati ulama, sampai menutup masjid demi menjaga 

dan memperioritaskan keselamatan bersama, secara umum buku ini adalah 

teori aplikatif yang mudah untuk dipahami dan tidak menyentuh teori usul 

fikih yang berkaitan dengan rukhsah dan ‘azīmah dengan lebih spesifik 

sehingga masih memungkinkan peniliti untuk mengkaji fikih wabah dalam 

persepektif Fuqaha 

Dalam buku ini, memuat literatur fikih pandemi yang 

menggambarkan standar ibadah selama pandemi. Buku ini membahas 

banyak aspek ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, Ritual keagamaan dan 

sosial yang mencakup sejumlah besar individu yang disinyalir sebagai 

saluran untuk menahan dan menyebarkan Covid-19. 

Dengan munculnya tulisan fikih Pandemi, para ulama dapat 

mengartikulasikan perselisihan diskursif dan perbedaan pandangan yang 

kontradiktif tentang ibadah dan muamalah selama pandemi. Adapun 

penyebab utama perbedaan pendapat dan argumen di antara para ulama 

adalah adanya sumber yang beragam dan kecenderungan yang berbeda 

dalam menafsirkan teks, serta interpretasi hukum ketika teks tidak 

menyebutkan scara spesifik. Konflik ini terjadi antara mereka yang 

memperluas dan mereka yang mempersempit pemaknaan teks, antara 

mereka yang tekstual dan mereka yang berpedoman pada ra'yi (logis), antara 

mereka yang mengharuskan semua orang untuk mematuhi Madzhab dan 

orang lain yang melarang mengikuti Madzhab. Selain itu, ada orang-orang 

moderat; membolehkan manusia untuk bertaqlid tanpa membatasi madzhab 

tertentu dan dengan penekanan pada individu - individu yang terpelajar, 

untuk menyempurnakan kekurangan - kekurangannya sehingga dapat 

mempertimbangkan dalil - dalil dan menjadikan tarjih (memilih mana dalil 
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yang lebih kuat) di antara pendapat-pendapat yang ada, serta 

pelaksanaannya.  

Di dalam buku ini tidak ada kritik dan solusi terhadap aturan - aturan 

yang mempersulit umat Islam untuk melakukan ibadah dan muamalah, 

meskipun faktanya, di masyarakat yang berbeda, ada yang hidup berada di 

tengah puncak virus, yaitu masyarakat di perkotaan, serta mereka yang tidak 

mengalami kontak dengan virus secara langsung, seperti masyarakat 

pedesaan. Demikian pula ada masyarakat tertentu yang membutuhkan 

makanan lebih mendesak daripada sekedar mematuhi protokol kesehatan, 

oleh karena itu mereka lebih memilih untuk bekerja daripada berdiam diri 

untuk menghindari penyakit, tetapi mereka juga akan binasa karena 

kekurangan makanan. 

3. ‘Amir Muhammad Nazzar Jal’uth, judul buku Fiqhu al-Aubiah penulis  

menjelaskan tentang sejarah wabah dan penyebabnya dalam persepktif 

sejarah islam, dan segala hukum tentang wabah bahkan lebih khusus 

menjelaskan tentang anjuran menjaga kesehatan sehingga memperbolehkan 

membakar mayat yang terkena wabah,tidak mengapa mayat dikubur tanpa 

dimandikan serta mengubur banyak mayat dalam satu liang kubur, sehingga 

dalam buku ini penulis hanya menyebutkan deskripsi hukum dalam 

perspektif ulama fiqih (fuqaha). 

Di dalam buku ini pemaparan tentang fikih wabah hanya terkait 

ibadah dan sedikit membahas muamalah serta hukum waris sebagaimana 

pada halaman ke 54 menyebutkan tentang hukum waris dua orang yang 

meninggal yang tidak diketahui diantara keduanya siapa yang terlebih 

dahulu meninggal dunia, sangat diperlukan solusi seperti ini supaya tidak 

terjadi sengketa harta waris terhadap kelanjutan warisanya, maka dapat 
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merujuk kitab tersebut. Namun peristiwa seperti ini jarang terjadi bahkan 

bisa disebut langka sehingga pembahasan fikih saat wabah masih perlu 

dikembangkan dalam hal – hal yang bersifat aplikatif. 

4. Farid Nu’man Hasan, judul buku Fikih Musibah, memaparkan hikmah 

dibalik bencana , penyebab terjadinya bencana, juga menyebutkan berbagai 

bencana yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan 

khulafa al rasyidin, selanjutnya pandangan ulama mengenai uzur 

meninggalkan shalat jum’at dan shalat berjamaah saat musibah, serta tata 

cara pengurusan mayat korban bencana, sampai penguburan banyak mayat 

dalam liang yang sama, olehnya itu peneiti belum melihat pembahsan 

komprehensif mengenai Rukhsah dan ‘azīmah disaat wabah dalam buku 

tersebut sehingga masih perlu untuk dikembangkan. 

Penulis buku ini belum mengungkap perbedaan antara musibah dan 

bencana serta azab, padahal keduanya memiliki pengaruh yang berbeda 

karena musibah bisa menimpa siapa saja baik orang shaleh maupun orang 

yang kurang kebaikanya tetapi azab pasti menimpa para durjana pembuat 

dosa di dunia, Menurut al-Qur'an, apa pun yang terjadi pada umat manusia, 

terlepas dari apakah itu baik atau buruk, adalah "musibah". 

Al-Qur'an juga mengungkapkan dengan gamblang dan terang bahwa 

tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang dianggap sebagai 

bencana dan berkonotasi negatif adalah musibah yang menimbulkan 

kerugian bagi manusia dan disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri 

yang telah melampaui batas. 

5. Khalid bin ali al musyaiqih, Al Ahkām al Fiqhiyyah al Muta’alliqah bi al 

Waba’ Kuruna, penulis banyak memberikan nasehat disaat terjadi wabah 
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tentang kewajiban taat pada pemerintah, dan membahasan permasalahan 

fikih saat wabah.  

Penulis buku ini membahas beberpa hal yang berkaitan dengan 

pandemi yang lebih banyak diluar ibadah seperti cara berobat yang Islami 

dan melakukan vaksinasi. Vaksinasi pada dasarnya adalah metode menjaga 

kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan keyakinan Islam yang mewajibkan 

kita untuk menjaga kehidupan. Vaksin digunakan untuk melindungi individu 

dari ancaman penyakit. Saat ini, bagaimanapun, masih ada vaksinasi yang 

dibuat dengan komponen non-halal. Meski demikian, vaksin tetap bisa 

diberikan dalam keadaan darurat. 

Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan vaksin halal bagi 

umat Islam sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 

P/HUM/2022. Karena hukum darurat berlaku ketika tidak ditemukan yang 

halal. Putusan MA tersebut berisikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 

ayat (1) Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal, vaksin dapat dimaknai sebagai barang yang berasal dari produk 

rekayasa genetik, ataupun produk kimiawi yang digunakan, dipakai, atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal ketika masuk 

dan beredar serta dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

E. Kerangka Teoritis   

 Sebelum memaparkan lebih jauh tentang kerangka teori, terlebih dahulu 

harus dipahami definisi teori. Mc. Millan dan Schumacer menjelaskan bahwa 

yang disebut dengan teori adalah prinsip dasar, yaitu penjelasan sistematis 
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mengenai hubungan antar fenomena.48 Johnson, sebagaimana yang dikutip oleh 

Tobrani dan Imam Suprayogo mengatakan bahwa teori adalah seperangkat 

pernyataan (definisi dari sistem klasifikasi) yang disusun secara sistematis.49 

Dari penjelasan beberapa pakar tersebut di atas, penulis memahami bahwa 

teori adalah sekumpulan konsep, definisi-definisi yang memiliki fungsi sebagai 

penjelasan yang sistematis terhadap suatu fenomena melalui spesifikasi hubungan 

antar variable yang mesti diuji kebenarannya. Dalam menyusun karya ini, peneliti 

harus melakukan kajian literatur terlebih dahulu guna mengetahui, dan menelaah 

sumber-sumber pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Kajian literatur 

yang baik menjadi persyaratan yang wajib bagi setiap penelitian karya ilmiah, 

baik untuk penjabaran, mempertajam permasalahan, merumuskan hipotesis, 

merumuskan konsep-konsep, menentukan dasar-dasar yang dipergunakan dalam 

mengumpulkan data, analisa data maupun dalam menafsirkan data.50Dengan kata 

lain bahwa kajian pustaka atau literatur-literatur yang relevan dengan penelitian 

penulis, digunakan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam melaksanakan 

penelitian. 

J. Supranto mengatakan bahwa kerangka berpikir dapat diartikan sebagai 

model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting 

sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor pertimbangan untuk diteliti, karena 

merupakan salah satu penyebab masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang 

relevan.51 

 
48Mc. Millan san Sally Schumacer, Research in Edition (Toronto: Little Browen 

Company, 1984), h. 11.   
49Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Cet. II; Bandung: 

Remaja Rosdayakarya, 2003), h. 130.   
50Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian (Cet. I; Malang: Uin-Malang, 2008), h. 111.  
51J. Supranto, Model Penelitian Fiqh (Cet. I; Jakarta: UI Pres, 2004), h. 30 
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Merujuk kepada tinjauan pustaka, disusun kerangka berpikir yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir yang bersifat umum 

ini, selanjutnya diturunkan menjadi kerangka berpikir yang spesifik sehingga 

dapat diketahui substansi atau apa yang menjadi objek pembahasannya dan dari 

sisi mana saja dari objek bahasan tersebut yang dikaji. Demikian halnya untuk 

mempelajari ushul fikih, perlu diketahui substansinya.52 Secara ontologis objek 

bahasan ushul fikih ada dalam empat hal, yaitu: 

1. Pembahasan tentang hukum syara‟ dan yang berhubungan dengannya, 

seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum ‘alaih, 

2. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum,  

3. Pembahasan tentang cara menemukan suatu hukum,  

4. Pembahasan tentang ijtihad53 

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa substansi (objek kajian) ilmu ushul 

fikih adalah metode-metode (kaidah-kaidah) pengambilan hukum. Dalam 

perspektif filsafat ilmu, objek kajian suatu ilmu harus berada dalam batas 

jangkauan pengalaman manusia dan tidak memasuki wilayah di luar itu, misalnya 

wilayah transendental (metafisik).54 Metode penemuan hukum juga berada dalam 

batas itu. Ia membantu manusia mengenal hukum Tuhan sesuai dengan batas 

kemampuannya sebagai manusia.  

 

 
52Abdul Wahab Ibrhamim Abu Sulaiman. Al-Fikr al-Ushūli: Dirāsah Tahliliyah 

Naqdiyah, (Jeddah: Dār al-Syuruq. 1983), h. 38-39 

53Satria Effendi, Ushūl Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 11  

54Al-Gazzali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushūl, (Kairo: Syirkah at-tiba‟ah al-Fanniyyah al-

Muttahida, 1971), h. 105 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIKIH PRIORITAS ANTARA RUKHSAH DAN ‘AZĪMAH 

DI SAAT PANDEMI  

 

FIQIH  

PRIORITAS 

           Dasar Hukum 

1. Al-Quran 

a. Surah Luqman / 2: 17 

b. Surah Al-Tagabun / 64: 16 

c. Surah Al-Baqarah / 2: 195 

d. Surah Al-Hajj / 22: 78 

2. Al-Hadits 

a. al Bukhāri Nomor hadist 723 

b. abu dawud Nomor hadist 

643 

c. Ibnu Hibban Nomor Hadist 

354 

 
 

Konseptual fiqih  

Ilmu fiqhi 

Qawad al fiqhiyyah 

Usul al fiqhi  

‘AZIMAH  RUKHSAH PANDEMI 
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Dari kerangka pikir di atas penulis mencoba untuk menggambarkan 

variable penting dalam penelitian ini yang dapat menjelaskan pokok pembahsan 

tentang judul penelitian yaitu: Fiqih, Prioritas, dalam perspektif Rukhsah dan 

‘azīmah yang menjadi jawaban dari menjalankan perintah dalam Islam di saat 

pendemi, Sehingga landasan pokok yang menjadi dalili-dalil pada penelitian ini 

adalah al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagaimana yang akan diketengahkan di bawah 

ini:  

1. QS. Surah Al-anfal/ 8:52 

نَةً لاَّ تُصِيحبَََّ الَّذِيحنَ ظلََمُوحا مِنحكُمح خَا    55 شَدِيحدُ الحعِقَابِ ا انََّ اللََّّٰ وَاعحلَمُوحٓ صَّةً ۚوَات َّقُوحا فِت ح
Terjemahnya:  

            Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-
orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat 
keras siksa-Nya 

2. QS. Surah Al-Baqarah/ 2:192 

لُكَةِ ۛ  سِنُ وحا ۛ وَلَا تُ لحقُوحا بِِيَحدِيحكُمح اِلََ الت َّهح َ اِنَّ اللََّّٰ  وَاَحح سِنِيح  56 يُُِبُّ الحمُحح

Terjemahnya:  

            Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan 
tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik 

3. QS. Surah Al-Taghabun/64:16 

نَ حفُسِكُمح  فاَت َّقُوا اللََّّٰ  اً لاِّ عُوحا وَانَحفِقُوحا خَيْح تَطعَحتُمح وَاسَحَعُوحا وَاطَِي ح   57 مَا اسح

Terjemahnya:  

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan 

dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu” 

 
55Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h.179 
56Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h. 30 
57Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h. 557 
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4. QS. Surah Al-Imran/3: 186  

لَوُنَّ فيحٓ  وَانَ حفُسِكُمح    لتَُ ب ح وَالِكُمح  الح   امَح توُا  اوُح الَّذِيحنَ  مِنَ  مَعُنَّ  وَمِنَ كِتٰ وَلتََسح قَ بحلِكُمح  مِنح  بَ 
ركَُوحٓ  اً  الَّذِيحنَ اَشح مُُوحرِ وَاِنح تَصحبروُحا وَتَ ت َّقُوحا فاَِنَّ ذٰ  ا اذًَى كَثِيْح  58لِكَ مِنح عَزحمِ الاح

Terjemahnya:  

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan 
mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang 
yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu 
bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk 
urusan yang (patut) diutamakan. 

5. QS. Surah Al-Baqarah/ 2: 185  

رَ ۖيرُيِحدُ اللَُّّٰ  رَ وَلَا يرُيِحدُ بِكُمُ الحعُسح  59 بِكُمُ الحيُسح
Terjemahnya:  

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu 

 Adapun dalil dari Al – Sunnah atau Al – Hadist adalah sebagai berikut: 

خُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرَحضٍ وَأنَ حتُمح بِهاَ فَلَا تَخح  تَدح عحتُمح بِِلطَّاعُونِ بِأرَحضٍ فَلاَ  رُجُوا  إِذَا سََِ
هَا  ( 2219( ، ومسلم )5739) 60رواه البخاري   مِن ح

Artinya : 

Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian 
memasukinya. Dan jika kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar 
untuk lari darinya (HR. Bukhāri & Muslim) 

مِنَ   تَفِرُّ  المجذومِ كما  مِنَ  فِرَّ  و   ، صَفرَ  و لا  هامةَ  و لا  طيْةَ  لا  و  وَى  عَدح لا 
  61سدِ رواه البخارى الأ

 

 
58Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h.74 
59Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h.28 
60Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, (Cet.I; Dār al-Thuruq al-Najah, 

2001), h. 130 
61Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, h. 126 
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Artinya : 

Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari thiyarah, tidak ada 
kesialan karena burung hammah, tidak ada kesialan pada bulan Shafar. 
Dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa” (HR. 
Bukhāri) 

رَسُوحلُ اِلله صلى الله عليه وسلم يَ قُوحلُ:    عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: سََِعحتُ 
لَكَ  أهَح اَ  فإَِنََّّ تَطعَحتُمح؛  اسح مَا  مِنحهُ  فأَحتوُا  بِهِ  أمََرحتُكُمح  وَمَا  تَنِبُ وحهُ،  فاَجح عَنحهُ  تُكُمح  نََيَ ح ))مَا 

تِلافَُ هُمح عَلىَ أنَحبِيَائهِِمح  لِمن  ؛62(( الَّذِيحنَ مِنح قَ بحلِكُمح كَث حرَةُ مَسَائلِِهِمح، وَاخح  رَوَاهُ وَمُسح

Artinya : 

Dari Abu Hurairah Abdu alrahman Bin Shakhrin berkata aku mendengan 
Rasuullah saw bersabda: Apa yang aku larang untuk kalian, maka 
tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka 
laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya yang 
membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan 
dan perselisihan terhadap para nabi mereka." (HR Bukhāri dan Muslim) 

عَنح أَبِ هُرَي حرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: »أَحَبُّ الدِّينِ إِلََ اللََِّّ 
حَةُ الْحَ   63نِيفِيَّةُ السَّمح

Artinya :  
Dari Abu Hurairah r.a. berkata Nabi saw. bersabda: “Beragama yang 
paling dicintai Allah adalah bersikap lurus dan berlapang hati”. (HR. 
Bukhāri, no. 30) 

 Tidak hanya sampai disitu, penelitian Fiqih Prioritas ini kemudian akan 

dikaji lebih dalam dengan mengacu kepada pandangan para ahli fikih dan usul 

fikih yang mayoritas menerima adanya metode istinbāṭ dengan menggunakan 

metode Rukhsah dan ‘azīmah  dalam menyimpulkan hukum. Setelah mengkaji 

pandangan Ulama Fikih dan Ushul fiqih tentang Fikih prioritas lalu peneliti 

mengkaji lebih dalam tentang masyaqqah yang berimplikasi kepada sikap hukum 

yang lebih spesifik sehingga masuk kedalam permasalahan melalui ‘azīmah dan 

 
62Muslim Bin Hajjaj Alqusyairi Al-Naisaburi, Shahīh Muslim, (Beirut: Dār al-Turast al-

Arabi,1997), h. 1830 
63Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, h. 16 
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Rukhsah yang pada akhirnya dijadikan acuan dalam beristimbath hukum di saat 

Pandemi. 

Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan akan mampu menjawab hal-hal 

yang penulis rumuskan dalam rumusan masalah penulis yaitu: Fikih prioritas 

menurut Fuqaha dalam menentukan sikap antara mengambil Rukhsah atau 

‘azīmah di saat terjadi pandemi.  

F. Metodologi penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian 

ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan data  

Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menggambarkan fenomene-fenomena yang ada, yang 

berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.64 Intinya adalah penelitian 

tersebut mendeskripsikan pandangan Fuqaha yang ada, baik pada masa klasik, 

pertengahan maupun modern yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara 

kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan teologis 

normatif, yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-

Quran dan Sunnah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam, 

yang kemudian diformulasikan oleh para fuqaha dalam kaidah-kaidah fikih dan 

usul fikih. 

 
64 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. II; Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2007), h. 59. 
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3. Pengumpulan data 

a. Jenis data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tesis ini penelitian 

kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode library 

research, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.65 

b. Sumber data 

Sumber data yang dipelajari adalah al-Quran, Sunnah, kitab-kitab fikih 

klasik, ushul fikih serta kaidah-kaidah dan kitab yang relevan dengan penelitian 

ini, sumber kedua adalah jurnal dan kitab-kitab lain yang menyangkut 

permasalahan yang dibahas. 

Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (library 

research), peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan 

mencari dan menyortir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan 

permasalah yang diteliti, sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi maupun 

abstrak hasil penelitian dan lain sebagainya.66 

4. Pengolahan data dan analisis data  

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, 

kemudian penelitian menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis 

kritis diterapkan pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan 

mendeskripsikan gagasan-gagasan dengan memberi penafsiran untuk 

mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas. Oleh 

 
65 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 34-35. 
66 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, h. 34-35. 
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karena penelitian ini sifatnya adalah penelitian kualitatif, teknik analisisnya dapat 

pula dilakukan dengan teknik analisis isi. 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui secara mendalam pandangan fuqahā terhadap Fikih 

Prioritas dan pandemi 

b. Untuk mengetahui pandangan ulama fuqahā terhadap hukum Rukhsah dan 

‘azīmah saat terjadinya pandemi 

c. Untuk mengetahui analisis fikih prioritas terhadap Ibadah, Muamalah, 

Munakahat dan Jinayat antara rukhsah dan azimah saat pandemi  

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Akademis 

1) Menjadikan peneliti lebih memahami secara luas pandangan fuqahā 

tentang masalah Pandemi  

2) Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama 

dalam hal fikih   prioritas serta mengetahui pandangan fuqahā terhadap 

pandemi yang berimplikasi pada hukum rukhsah dan ‘azīmah 

3) Mengungkap metode Istimbath hukum di saat pandemi dengan melihat 

skala prioritas antara rukhsah dan ‘azīmah.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada berbagai pihak utamanya 

kepada mereka yang berinterakasi langsung pada hukum Islam dalam 
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hal fikih prioritas yang dapat menjadi acuan dalam beristimbath 

hukum di saat terjadi pandemi yang menitik beratkan antara 

menetapkan rukhsah atau ‘azīmah. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dan 

referensi bagi peneliti berikutnya, utamanya mereka yang hendak 

meneliti yang berkaitan dengan fikih prioritas menurut ulama yang 

mengkomparasikan antara rukhsah dan ‘azīmah di saat pandemic 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM FIKIH PRIORITAS DAN PANDEMI 

A. Memaknai Fikih Prioritas 

1. Definisi Fikih Prioritas 

Kata al-fiqh (الفقه) dengan dikasrahkan huruf fa’nya bermakna pengetahuan 

terhadap sesuatu, dan memahami sesuatu, serta cerdas.67 Ulama ushūl al-fiqh 

mengungkapkan arti fikih dalam berberapa makna diantaranya adalah pemahaman 

secara umum, atau pengetahuan secara umum, atau bermakna mengetahui tujuan 

pembicara (al-mutakallim), makasudnya dapat mencerna pembicaraan 

mutakallim, mengerti makna yang masih sulit, dan mengusai hakikat suatu 

permasalahan.68 

Definisi fikih secara istilah menurut ulama ushūl al-fiqh ada dua definisi 

yang populer dan mencakup kajian ushul yaitu :  

التفصيلية   (1 أدلتها  عن  الفرعية  الشرعية  بِلأحكام  العلم  هو  الفقه 
 69بِلإستدلال

Artinya:  

Fikih adalah Ilmu tentang hukum syara` yang cabang dari dalil-dalilnya 

yang terperinci dengan penuh argumentatif 

 الفقه هو العلم بِلأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية  (2
Artinya :  

 
67Majdu al-dīn Muhammad Alfairuz Abādi, Mukhtaru al-Shahhah (Cet.I; Beirut: Dār 

Ihyau al-Turāst al-Arabi, 2001), h. 1151 
68Abu Al-Mudzaffar ibnu Muhammad al-Sam’āni, Qhawāthi’u al-Adillah fī al-Ushūl 

(Cet.1; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 5  
69Syamsu al-dīn al-Ashfahāni, Syarah Muhtashar Ibnu al-Hajib fī Ushūli al-Fiqhi (Cet.1; 

Dār al-Salam li al-Thibā’ah wa al-Nashr, 2003), h. 28 
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Fikih adalah Ilmu tentang hukum syara` yang berfokus pada perbuatan 

manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci 

Sementara itu, Sumanto menggambarkan Fikih sebagai studi ilmu 

keislaman yang digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap suatu 

kasus tertentu dengan mengacu pada norma-norma hukum Islam yang ada.70 

Menurut pandangan ini, kajian fikih harus bersifat dinamis. Fikih adalah cara 

untuk menerapkan hukum ke dunia nyata. Dan di masa depan nanti, Fikih dapat 

menginterpretasikan teks-teks agama secara kontekstual. 

Para ahli hukum Islam kontemporer memiliki kecenderungan untuk 

menerjemahkan istilah “fikih” sesuai dengan definisi secara etimologi, yaitu 

“suatu pengetahuan tentang doktrin-doktrin keislaman yang termaktub dalam al-

Quran dan Sunnah secara umum”.71 Sehingga Abu Hanifah memberi judul 

karyanya tentang masalah tauhid dengan istialah fiqh al-Akbar.72  

Oleh karena itu, dasar hukum Islam tidak boleh dibatasi pada segelintir 

ayat yang secara konvensional dianggap sebagai ayat-ayat ahkam, tetapi harus 

bersandar pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal al-Qurân dan Sunnah. 

Sebab itu kita sering mendapati nomenklatur fikih baru yang muncul dengan 

konsepsi pemikiran yang mengacu pada pokok - pokok dan nilai-nilai universal 

al-Qurân, seperti fiqh al-waqi’ī (fikih realitas), fiqh al-hadharī (fikih peradaban), 

fiqh al-aqalliyyât (fikih minoritas), fiqh al-nawāzil (fikih bencana), dan selainnya. 

 

 
70Sumanto al-Qurtuby, K.H. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqih Indonesia (Yogyakarta: 

Cermin, 1999), h. 134 
71Muhammad Yusuf al-Qaradawi, Taisīr al-Fiqh li al-Muslim al-Ma’asir fī Dhau’ al-

Qurān wa al-Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 173. 
72 Thaha Jabir al-‘Ulwani, Maqāsid al-Syarīah (Beirut: Dār al-Had, 2001), 64-65. 
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2. Aulawiyāt (أولويات ) 
Aulawiyat berasal dari kata aulawi yang diformulasikan dalam bentuk isim 

tafdîl (kata yang bermakna melebihkan). Secara etimologis, kata al-aula memiliki 

dua makna, pertama, lebih berhak atau lebih tepat dan kedua, lebih dekat. Tetapi 

makna kedua pada dasarnya kembali kepada makna pertama. Ibn al-Manzûr 

mencontohkan suatu kalimat “fulân aulā bi hadhzā al-amr min fulān”, artinya si 

fulan lebih berhak atas suatu perkara.73 Adapun secara terminologis, istilah al-

aulawiyyât belum pernah digunakan oleh ulama di masa klasik baik dari para ahli 

linguistik maupun disiplin keilmuan Islam lainnya.74 Istilah al-aulawiyāt memang 

tergolong baru dan sering digunakan oleh para sarjana kontemporer dalam 

membincangkan tema dakwah pembaharuan Islam.  

Berdasarkan penggunaan istilah al-aulawiyāt di atas, kita dapat 

menyimpulkan bahwa istilah ini biasanya diterapkan pada bidang studi hukum 

Islam, khususnya dalam bidang implementasi hukum. Atas dasar ini, istilah al-

Aulawiyāt dapat digambarkan sebagai metode pelaksanaan syariat Islam yang 

memiliki skala prioritas tertentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

menurut hukum syariat Islam itu sendiri. 

3. Fikih Aulawiyāt  

Definisi fikih Aulawiyāt atau Fikih Prioritas, menurut al-Qaradhawi, 

adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting untuk 

 
73Jamālu al-dīn Muhammad bin Mukarram al-Manzur, Lisān al-‘Arab, (Kairo: Dār al-

Ma‘ārif, t.th.), h. 4921. 
74Istilah al-Awlawiyyāt disebutkan dalam beberapa literatur klasik, meskipun dalam 

bentuk satu kata, al-Awla; denangan demikian, definisi saat ini tidak berasal dari perspektif 

etimologis seperti yang dinyatakan di atas. Ibn Hajar al-'Asqalani adalah salah satu ulama klasik 

yang menggunakan kata ini. Lihat Ibn Hajar al-Atsqalāni, Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri, 

(Saudi: Makatabah al-Malik al-Fahd al-Wathaniyyah, 2000), h. 96 
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diterapkan dalam kehidupan menurut perspektif agama.75 Atau dalam definisi 

lain, Ilmu yang menjelaskan tentang amalan - amalan yang lebih mulia dari yang 

lain, amalan yang  benar dari amalan yang rusak, amal yang diterima dari yang 

ditolak, amalan sunnah dari yang bid'ah, dan menetapkan nilai dan fadilah  dalam 

bersedekah berdasarkan perspektif syari'at.76 

Namun pendekatan ini atau definisi tersebut lebih menitik beratkan pada 

pemahaman pragmatis fikih prioritas dari pada pemahaman ilmiah yang 

membatasi fikih prioritas pada satu cabang ilmu. Selain itu, secara akademis, 

pemahaman ini terlalu panjang karena diperlukan definisi untuk menggambarkan 

berbagai konsep dalam kalimat yang jelas dan ringkas. Oleh karena itu, sependek 

pengetahuan peneliti, karya Muhammad al-Wakili memberikan salah satu 

penjelasan terbaik tentang fikih prioritas hingga saat ini. Di dalam bukunya, beliau 

memberikan definisi fikih prioritas sebagai berikut: 

بِراتبها    العلم بِلأحكام الشرعية التي لها حق التقديْ على غيْها بناء على العلم
 77قع الذي يتطلبها وبِلوا

Artinya :  
Pengetahuan tentang hukum syari'ah, yang memiliki skala prioritas, yang 
diperoleh dari pemahaman terhadap tingkatan-tingkatan hukum dan 
kenyataan yang menuntutnya.  

  Definisi ini lebih dapat diterima karena memasukkan tiga faktor penting 

yang harus dimasukkan dalam fikih prioritas: pengetahuan hukum syar'i dengan 

tingkat prioritasnya, batas-batas yang digunakan untuk mendukung satu hukum di 

atas yang lain jika terjadi perbedaan pendapat, dan keadaan yang melingkupinya. 

 
75Amrar Mahfuza Faza, Tesis: Karater Fiqih Jadid al-Banna, h. 34-35. 
76Yusuf al-Qardhawi, Fikih Prioritas, Urutan Amal Yang Terpenting dari Yang Penting, 

terj. Moh. Nur Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 23.  
77 Muhammad Al-Wakili, Fiqhu al-Aulawiyyāt, Dirāsah fī Adh-Dhawābith, (Cet.I; 

Virginia: al-Ma’had al- ‘Alami li al-Fikr al-Islāmi, 1997), h. 16 
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B.  Dalil-dalil fikih prioritas  

Fikih prioritas harus terus dipelajari dan ditawarkan kepada umat agar 

tidak salah dalam menerapkan syariat yang seharusnya ada konsesinya tetapi 

dipersempit dan yang di batasi hukumnya menjadi melebar, yang pada akhirnya 

berujung pada disorganisasi dalam agama Islam, maka perlu ada lanadsan hukum 

untuk meyakini konsep fikih prioritas merupakan ajaran Islam yang mulia. Fikih 

prioritas memiliki landasan hukum yang pasti, yang terdiri dari al-Qurān dan 

Hadits. Keduanya merupakan sumber hukum Islam yang tidak diragukan lagi. 

1. Dalil al-Qurān  

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qurān dan Hadits memberikan petunjuk 

langsung tentang tujuan amal. Dan tingkatan dalam amalan, Diantaranya firman 

Allah QS.al-Taubah/:19-20 

اَ   رَاَمِ كَمَنح اٰ جِّ وَعِمَارَةَ الحمَسح اَجَعَلحتُمح سِقَايةََ الْح مِ الاحٰ مَنَ بِِللَِّّٰ جِدِ الْح خِرِ وَجَاهَدَ  وَالحيَ وح
اللَِّّٰ  سَبِيحلِ  اللَِّّٰ     فيح  عِنحدَ  تَونَ  يَسح الظّٰ وَاللَُّّٰ     لَا  مَ  الحقَوح دِى  يَ هح لَا  َن   لَّذِيحنَ  )١٩(  لِمِيح

اللَِّّٰ اٰ  سَبِيحلِ  فيح  وَجَاهَدُوحا  وَهَاجَرُوحا  وَامَنُ وحا  بِِمَح وَانَ حفُسِهِمح    عِنحدَ    لهِِمح  دَرَجَةً  اعَحظَمُ 
   اللَِّّٰ 

 
نَ ى  كَ هُمُ الحفَا  ى  وَاوُلٰ  ٢٠78زُوح

Terjemahnya :  

 Apakah kamu jadikan (orang yang melaksanakan tugas) pemberian 
minuman (kepada) orang yang menunaikan haji dan mengurus Masjid al-
Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir 
serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di hadapan Allah. Allah 
tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang 
beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa 
mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-
orang yang beruntung. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan dalam beramal. 

Jihad dalam ayat ini mengacu pada tingkatan amalan yang paling tinggi, yang 

 
78 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 189. 



42 
 

 

meliputi menyediakan minuman bagi para peziarah dan merawat Masjid al-

Haram. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa orang Quraisy bangga dengan kebiasaan 

mereka menawarkan minuman kepada para peziarah dan mereka yang memelihara 

Masjid al-Haram. Allah SWT kemudian menjelaskan bahwa jihad di jalan Allah 

lebih afdhal dari pada itu semua.79 

2. Dalil al-Sunnah  

 Ada banyak hadist yang menjelaskan tentang tingkatan dalam amalan, 

suatu amalan lebih unggul dari amalan yang lain kerana waktu, tempa, dan 

caranya, maka sebuah amal menuntut prioritas di saat yang tepat, diantara hadist 

yang menyebutkan hal itu adalah:   

 صلى الله عليه وسلم- رَسُولَ اللََِّّ  أَنَّ   -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
 80قاَلَ: صلاةُ الجمََاعَة أفَضَلُ من صَلَاة الفَذِّ بِسَبعٍ وعِشريِن دَرَجَة

Artinya : 

Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Shalat 
berjamaah dua puluh tujuh derajat lebih utama dari shalat sendirian. (HR. 
Bukhāri dan Muslim) 

Shalat memiliki tingkatan pahala, maka dengan cara yang berbeda akan 

berbeda pula hasil yang akan di dapatkan jika sendirian akan mendapatkan satu 

pahala namun jika dikerjakan dengan berjamaah akan mendapatkan 27 derajat. 

Senada dengan hadits di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said al-

Khudri sebagai berikut:  

علي قال رسول الله صلى الله  عنه  الخدري  رصي الله  أبِ سعيد  "  عن  ه وسلم 
 81صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة

 
79Ibnu Jauzi, at-Tashil Li Ulumil Tanzil (t.t.p.: t. t.,), Juz 1, h. 588. 
80Muhammad bin Ismail al Bukhāri al Jāmi al Shahīh li al Bukhāri, h. 342 
81 Muhammad bin Ismail al Bukhāri al Jāmi al Shahīh li al Bukhāri, h. 342 
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 Artinya :  

 Dari Abu Said al-Khudri r.a bekata Rasulullah Saw bersabda: Shalat 
berjamaah dua puluh lima derajat lebih utama dari shalat sendiri. (HR. 
Bukhāri) 

 Terdapat perbedaan periwayatan sehingga ada dua hadits yang 

menyebutkan jumlah pahala yang berbeda dari perbuatan yang sama yaitu shalat 

berjamaah, para ulama mengkompromikan (al-jam’u) kedua hadits tersebut degan 

tiga alasan 

a) Tidak ada kontradiksi dari kedua teks hadist tersebut, jadi penyebutan 

jumlah pahala yang sedikit tidak meniadakan (menafikan) pahala yang 

banyak 

b) Berita pertama mengenai shalat berjamaah pahalanya lebih sedikit dari 

pada berita yang kedua karena rahmat Allah sangat luas. 

c) Status pahala berbeda tergantung keadaan orang yang shalat dan jenis 

shalat yang dikerjakan, ada yang mendapatkan dua puluh lima dan ada 

yang mendapatkan dua puluh tujuh sesuai dengan kesempuraan dalam 

mengerjakan shalat, perhatian, kekhusyuan, dengan peserta jamaah yang 

lebih banyak dan memliki keutamaan, serta kemulyaan tempat 

shalat.82Namun al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan aspek yang berbeda 

terhadap kedua hadist tersebut yang bisa disimpulkan menjadi pelengkap 

dari penjelasan imam Nawawi yaitu:  

 83وهو أن السبع والعشرين  للصلاة الجهرية، و الخمس والعشرين  للصلاة السريَّة 

Artinya: 

Bahwasanya pahala dua puluh tuju derajad untuk shalat dengan bersuara 
(al-jahriah) dan pahala dua puluh lima untuk shalat yang tidak bersuara 
keras (al-Sirriah) 

 
82Muhyi al-dīn Yahya Bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu Syarhu al-Muhaddzab Juz IV 

(Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h, 183 
83Ahmad bin Ali bin Hajar al-Astqalani, Fathu al-Bāri Syarhu Shahīhi al-Bukhāri (Cet.I; 

Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1960), h, 132 
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 Terdapat hadits lain yang menyebutkan prioritas dalam suatu perbuatan 

yang terpuji mislanya sebagai berikut. 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )أحب 
الناس إلَ الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلَ الله سرور تدخله على مسلم أو  
تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي 

 84كف ف هذا المسجد شهراالمسلم في حاجة أحب إلَ من أن أعت

Artinya : 

 Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah orang yang paling 
dicintai Allah. Selain itu, amalan yang paling utama adalah amal yang 
membawa kebahagiaan bagi umat Islam lainnya, meringankan penderitaan 
mereka, melunasi hutang mereka, atau mengakhiri kelaparan mereka. Saya 
lebih memilih perjalanan untuk memenuhi kebutuhan saudara Muslim saya 
daripada menghabiskan satu bulan melakukan I'tikaf di masjid ini (masjid 
Nabawi). 

 Sebenarnya, dengan menelaah hadits di atas, akan menjadi jelas bahwa ada 

banyak parameter yang terkait dengan pembenaran terhadap amal yang paling 

utama, dan paling baik serta sangat dicintai oleh Allah Swt.85 sehingga syeikh al-

zarnuji mengatakan dalam kitab ta’limu al-muta’allim  

إعلم أنه يفتض على كل مسلم طلب كل علم و إنَّا يفتض عليه طلب علم  
أفضل العلم علم الْال، وأفضل العمل حفظ الْال . و يفتض الْال كما يقال  

 86لمسلم طلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان على ا
Artinya : 

Ketahuilah! bahwasannya diwajibkan kepada setiap muslim mencari 
semua ilmu, sedangkan ilmu yang harus lebih ia tekuni adalah ilmu yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi hidupnya, sebagaimana ungkapan, Ilmu 

 
84Sulaiman bin Ahmad al-thabrānī, al-Mu’jam al-Kabīr, juz 12, (Cet.II;Kairo:Maktabah 

Ibn Taimiyyah, 1994), h. 453 
85Yusuf Abdullah al-Qardhawi, fī Fiqhi al-Aulawiyyāt (Kairo: Maktabatu al-Wahbah, 

2006), h. 10. 
86Burhanu al-dīn al-Zarnuji, Ta’limu al-Muta’allim Tharīqu al-Ta’allum (Kairo: 

Musthafa Wahbi, 1961), h. 3  
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al-hal (tepat) adalah ilmu yang paling utama dan amal yang paling utama 
adalah menjaga al-hal87 (ketepatan tindakan) dan wajib kepada setiap 
muslim mempelajari ilmu yang sesuai dengan kondisinya di manapun dia 
berada. 

 Dalam setiap hela nafas dan perilaku muslim ada perintah Allah yang 

perlu untuk dikerjakan yang sangat tepat dengan keadaan misalnya, ketika adzan 

berkumandang, amalan ibadah yang paling penting adalah datang ke masjid dan 

meninggalkan semua urusan lainnya. Ketika ada seseorang yang membutuhkan 

dan meminta bantuan, tindakan yang paling signifikan (afdhal) adalah membantu 

mereka. Ibadah yang paling afdhal saat kedatangan tamu adalah menghormati 

tamu, bukan malah mengerjakan shalat sunah. Di penghujung malam, shalat 

taubat, dan memohon ampunan Allah adalah ibadah yang paling mulia. Ketika 

seruan jihad yang sangat mendesak, maka bentuk doa tertinggi adalah pergi dan 

berjuang untuk jihad. Pada musim wukuf di Arafah, shalat dan dzikir adalah 

bentuk ibadah yang paling baik untuk dikerjakan.  

C. Pandangan fuqaha terhadap fikih prioritas 

Istilah Fikih Aulawiyat pertama kali diperkenalkan oleh Yusuf Qardawi, 

pada mulanya beliau menyebut istilah tersebut dengan Fiqh Maratib al- A’mal 

(fikih urutan amal)88 Fikih prioritas sebenarnya telah ada jauh sebelum istilah ini 

dipopulerkan oleh Yusuf Qardawi, karena terdapat beberapa kaidah ushul fikih 

yang menekankan konsep prioritas dalam menangani persoalan-persoalan Islam, 

seperti kaidah usul yang mengatakan: 

 
87 Al–hal adalah situasi dan kondisi yang tepat untuk melakukan amalan yang seusai pada 

saat itu  
88Nurcholis Majid, “Pandangan Kontemporer tentang Fikih Tela’ah Problematika Hukum 

Islam di Zaman Modern”, dalam Budi Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam 

Sejarah, (Cet. II; Jakarta: Para Madinah, 1995), h. 1 
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  89درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح 
Tindakan preventif berupa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada 

mengambil kemaslahatan. 

Fikih Prioritas merupakan terjemah dari istilah bahasa Arab Fiqh al- 

Aulawiyyāt. Secara etimologi, istilah ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu; 

al-fiqh dan al-Awlawiyyāt. Kata al-fiqh secara etimologis berarti pemahaman atau 

ilmu. Sedangkan secara terminologi hukum Islam konvensional lebih 

diterjemahkan sebagai: “ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syarī‘ah yang 

terkait dengan perbuatan-perbuatan mukallaf”.90 

 Istilah al-awlawiyyāt adalah bentuk jamak dari kata tunggal al-awlā, yang 

tampil dalam bentuk isim tafdīl (kata benda berarti melebih - melebihkan). 

Menurut etimologi, kata al-awlā memiliki dua makna: pertama, lebih berhak atau 

lebih tepat; dan kedua, lebih dekat. Tetapi makna kedua pada dasarnya kembali 

kepada makna pertama. Ibn al-Mandzûr menyebutkan suatu kalimat:   فلان أولَ من
 artinya: si fulan lebih berhak terhadap suatu perkara.91 Adapun ,هذا الأمر من فلان

Awla menurut terminologi belum pernah digunakan oleh ulama di masa klasik 

baik dari ahli-ahli linguistik maupun disiplin keilmuan Islam lainnya. Istilah al-

awlawiyyāt memang tergolong baru dan sering digunakan oleh para sarjana 

kontemporer dalam membincangkan terma dakwah pembaruan Islam. 

 Menurut Muhammad al-Wakīlī dalam penggunaan istilah al-Awlawiyyāt 

di kalangan sarjanawan kontemporer dapat dibedakan menjadi tiga katagori: 

 
89Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Awlawiyat, Dirosah jadidah fi Dhou’I al-Qurani wa al-

Sunnah, (Cairo: Maktabah Wahbah, tt), h. 1. 
90Jamal al-Din ‘Abd al-Rahim al-Asnawî, “Nihayat al-Sûl” dalam Muhammad b. al- 

Hasan al-Badakhshî, Manāhij al-‘Uqûl, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), 19-20. 
91Jamāl al-Dîn Muhammad bin ‘Alî bin al-Mandzûr, Lisān al-‘Arab, (Kairo: Dār al-

Ma‘ārif, t.th.), 4921 
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pertama, digunakan dalam persoalan pemikiran (al- nazarī), yakni pemikiran 

terhadap tata urutan amal-amal islami menurut tingkatan-tingkatannya. Kedua, 

digunakan dalam persoalan perbuatan aplikatif (al-‘amalī). Ketiga, digunakan 

apabila terdapat kontradiksi antar hukum dalam hukum Islam dalam rangka 

memberikan suatu pertimbangan.92 

 Dari penggunaan istilah al-awlawiyyāt di atas dapat dipahami bahwa 

istilah ini cenderung digunakan untuk bidang kajian hukum Islam dan khususnya 

dalam ranah pengimplementasian (al-tathbiq) hukum. Atas dasar ini, istilah al-

awlawiyyāt menurut penggunaan terminologinya dapat didefinisikan sebagai 

“bentuk-bentuk pengamalan syari’ah Islam yang memiliki skala prioritas tertentu 

atas dasar pertimbangan tertentu menurut ketentuan syari’ah Islam. 

 Al-Qaradhawi mendefinisikan fiqh al-awlawiyyāt sebagai upaya 

meletakkan setiap sesuatu menurut peringkatnya, tidak mengakhirkan perkara 

yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya 

diakhirkan, tidak meremehkan perkara yang besar dan tidak membesarkan perkara 

yang kecil.93 Definisi lain juga diungkapkan al-Qaradhāwī dengan mengatakan 

“meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, 

dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan, 

berdasarkan penilaian syariah yang benar, yang diberi petunjuk oleh cahaya 

wahyu, dan diterangi oleh akal sehat.94 

 Menurut al- Zuhaily, fikih prioritas tidak berangkat dari pertimbangan, 

melainkan dari adanya konsep tahapan dalam hukum Islam. Terdapat beberapa 

syarat dalam menetapkan fiqh al-awlawiyat untuk selanjutnya ketetapan tersebut 

 
92Muhhammad al-Wakîlî, Fiqh al-Awlawiyyāt Dirāsah fî al-Dhawābith (Hendon-

Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997), 13-14 
93Yusuf al-Qaradhawi, Awlawiyyat al-Harakah, h. 34.  
94Yusuf al-Qaradhāwî, Fî Fiqh al-Awlawiyyāt, h. 9 
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dapat dijadikan dasar dalam mempraktekkan hasil prioritas suatu hal. Untuk itu 

sesorang yang melakukan ijtihad dalam penentuan skala prioritas harus menguasai 

beberapa bidang keilmuan diantaranya: 

1. Memahami fiqh al-nushus, yaitu memiliki pemahaman mendalam 

terhadap teks-teks al-Quran dan sunnah. Dalam hal ini, seorang faqih 

harus memiliki pemahaman mengenai hukum-hukum nash juz’î 

(parsial) yang berhubungan langsung dengan al-Maqasid al Kulliyah 

(tujuan utama) dan al-qawaid al-‘ammah (kaidah-kaidah umum). 

Dengan demikian, hukum furu’ akan ditinjau kembali melalui kaidah-

kaidah umum dan hukum asalnya. Termasuk hal yang sangat penting 

adalah pemahaman terhadap dalil-dalil qath’î dan dzannî, baik dari al-

Quran dan sunnah antara yang sudah muhkam (jelas petunjuknya) dan 

yang mutasyabih (belum jelas petunjuknya). 

2. Memahami fiqh al-maqasid, yaitu memahami secara mendalam 

mengenai tujuan dan maksud dari syara’. Para jumhur ulama telah 

bersepakat bahwa hukum syara’ memiliki illat (sebab dan alasan) dan 

dibalik sebab dan alasan tersebut, illat mengandung maksud dan tujuan 

tertentu yang hendak dicapai. Dalam perkara ibadah mahdah sekalipun 

memiliki tujuan dan maksud tersendiri, oleh karena itu al-Quran 

menerangkan tujuan dan maksud dari tujuan shalat misalnya, yaitu 

untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sementara kewajiban 

zakat untuk mensucikan hati dan membersihkan harta95 

3. Memahami fiqh al-muwazanah, yaitu memiliki pemahaman terhadap 

kidah-kaidah perbandingan secara mendalam melalui berbagai macam 

 
95Puspa Binti Adam, Huraikan Pengertian Prinsip Fiqh Aulawiyat Serta Kepentingannya 

Dalam Menentukan Sesuatu Hukum Demi Memelihara Kesejahteraan Ummah (Tesis-Open 

University Malaysia, 2013), 12-20  



49 
 

 

nash syara’ serta realitas kehidupan yang beraneka ragam. Untuk itu 

menurut Yusuf Qardhawi terdapat tiga asas pokok dalam membuat 

perbandingan sebelum membuat keputusan tentang keutamaan 

penerapan fiqh al-awlawiyah, yaitu: 

وبعض  .1 بعضها  المشروعة  الخيْات  أو  المنافع  أو  المصالح  بي   الموازنة 
Menyeimbangkan antara berbagai maslahat atau manfaat atau  segala 

kebaiakan yang disyariatkan antara yang satu dengan yang lain. 
 الموازنة بي المفاسد أو المضار أو الشرور الممنوعة بعضها وبعض  .2

Menyeimbangkan antara berbagai mafasid (kerusakan) atau mudharat 

(bahaya) atau perbandingan dari segala keburukan yang dilarang antara 

satu dan yang lain. 
الموازنة أيضاً بي المصالح والمفاسد أو الخيْات والشرور إذا تصادمت  .3

 وتعارض بعضها ببعض 
Menyeimbangkan antara berbagai macam maslahah dan mafasid atau 

kebiakan dan keburunkan dengan membandingkan antara semua ayat 

yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keburukan, ketika terdapat 

kontradiksi antara semua hal tersebut.96 

D. Pengertian Pandemi 

 KBBI mendefisinikan pademi adalah sebagai epidemi yang secara 

bersamaan menyebar di wilayah geografis yang luas.97 Penyakit menular dengan 

rantai penularan yang berkelanjutan menjadi ciri wabah penyakit pandemi. Karena 

itu, jika kasus muncul di banyak negara selain tempat asal, itu akan dianggap 

 
96Yusuf al-Qaradhāwî, Fî Fiqh al-Awlawiyyāt, h. 29 
97Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. http://kbbi.kemdikbud.go.id (diakses 

pada: 23 juli 2022,) 
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sebagai pandemi.98dalam versi lain ada yang mendefinisikan pandemi adalah 

wabah yang biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang dan menyebar ke 

hampir semua negara atau benua. Penyakit ini berkembang secara tak terduga 

pada populasi wilayah geografis tertentu dan ditandai dengan lonjakan jumlah 

penyakit di atas angka normal.99 

 Di dalam bahasa arab pandemi disebut wabah yang berasal dari kata  وبِء 
(wabāun) dalam bentuk prular sedangkan dalam bentuk singularnya adalah  أوبئة 
(aubiah) yang bermakna   100 عام  al zabidî (penyakit yang menyeluruh) مرض 

menyebutkan wabah adalah (mati dengan cepat  101 الناس في  وكثرته  الموت  سرعة 

dan banyak pada manusia). Untuk lebih jelas definisi wabah adalah yang 

disebutkan dalam peraturan kementerian kesehatan republik Indonesia nomor 

1501/menkes/per/x/2010 

 Pasal 1 

1) Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian 

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah 

penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang 

lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan 

malapetaka.  

2) Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya 

atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna 

 
98Fajria Anindya Utami. Pandemi Corona, https://www.wartaekonomi.co.id (diakses 

pada: 23 juli 2022)   
99Agus Purwanto, dkk, “Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses 

Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), h. 5 
100Ismail bin Hammad al Jauhari, al Sihhah Taju al Lugah wa Sihhah al Arabiyyah, 

(Kairo: Dār al Hadist, 2009), h. 1224 
101Murtadha al Zabidi, Taju al Arus min Jawāhiri al Qāmūs, (Beirut: Dār al Fikr, 1965), 

h.130 
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secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan 

merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.  

E. Sejarah Pandemi dalam Islam 

1. Pandemi pada masa Nabi Muhammad Saw. 

Wabah pertama yang tercatat dalam sejarah terjadi pada tahun 430 

sebelum Masehi. Ketika perang Peloponnesia antara dua kota utama Yunani kuno, 

Athena dan Sparta. Strategi yang diterapkan oleh Pericles, pimpinan dan 

penggagas utama keagungan Athena, dengan bertahan di dalam tembok kota 

untuk menghadapi kepungan pasukan Sparta yang memiliki kekuatan lebih besar 

tampaknya membawa hasil yang memuaskan. Namun apa yang terjadi diluar 

perkiraan, Penduduk Athena justru harus menghadapi maut dikarenakan wabah 

penyakit yang selama empat tahun menyebabkan kematian sepertiga warga dan 

militernya102 

Dalam Islam wabah telah ada sejak zaman Bani Israil sebagaimana firman 

Allah di dalam al-Qur’an QS. Al-Baqarah: 2/59 

نَ   مِّ زاً  ظلََمُوحا رجِح الَّذِيحنَ  عَلَى  فاَنَ حزلَحنَا  لَهمُح  قِيحلَ  الَّذِيح  غَيْحَ  قَ وحلًا  ظلََمُوحا  الَّذِيحنَ  فَ بَدَّلَ 
 103ا كَانُ وحا يَ فحسُقُوحنَ ءِ بَِِ السَّمَا  

Terjemahnya:  

 Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (perintah lain) 
yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka Kami turunkan malapetaka 
dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka (selalu) 
berbuat fasik  

Al Thabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud 

 malapetaka adalah “Allah menghancurkan mereka (Bani Israil) dengan (الرجز)

 
102Thucydides, History of the Peloponnesian War, Book 2, Chapter VII, 

(Digireads.com Publishing; 2017), h. 89-100 
103Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 9 

http://digireads.com/
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wabah penyakit”104 penjelasan yang serupa juga disebutkan dalam hadist riwayat 

Muslim  

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ :   عن أُسَامَةَ بحن زَيحدٍ رضي الله عنهما قال : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
زن أوَح عَذَابن أرُحسِ  راَئيِلَ )رواه مسلم( الطَّاعُونُ رجِح  105لَ عَلَى بَنِِ إِسح

Artinya :  

Dari Usamah bin Zaid r.a Rasulullah Saw bersabda Tha’un adalah wabah 

atau adzab yang dikirimkan kepada Bani Israil.(HR.Muslim, nomor 2218) 

Selanjutnya Wabah atau penyakit menular juga terjadi pada zaman Nabi 

Muhammad saw masih hidup. Pada saat awal hijrah ke madinah beberapa sahabat 

tejangkit penyakit panas tinggi seperti yang dikisahkan oleh Aisyah r.a “ketia 

Rasulullah telah sampai di Madinah Abu bakar dan Bilal terserang penyakit 

demam tinggi, lalu aku pergi menjumpai keduanya seraya bertanya wahai ayah 

apa yang engkau rasakan? dan wahai Bilal apa yang engkau derita? Abu Bakar 

menjawab dengan bersyair   كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك
 Setiap orang berpagi hari di tengah keluarganya Padahal kematian lebih) نعله

dekat kepada dirinya daripada tali sandalnya) sedangkan Bilal menjawab sambil 

mengernyitkan alisnya karena demam 

لَةً   بِوَادٍ وَحَوحلي إِذحخِرن وَجَلِيلُ  —أَلَا ليَحتَ شَعحريِ هَلح أبَيِتَََّ ليَ ح
مًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ   وَهَلح يَ بحدُوَنح لي شَامَةن وَطفَيلُ  —وَهَلح أرَدَِنح يَ وح

Aduhai diri ini, akankah aku masih hidup semalam, di lembah yang dipenuhi 

rumput Idzkhir dan tanaman Jalil, Adakah mungkin kutemui lagi gemercik air 

Mijannah, dan Menampak lagi bukit Syamah dan Thufail yang menjulang 

 
104Muhammad Bin Jarir al Thabari, Jamīu al-Bayān fī Ta’wili al-Qur’ān, (Cet.1; 

Muassasah al Risālah, 2000), h. 117 
105Muslim Bin Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi, Shahīh Muslim (Cet.1; Riyad: Dār el 

Thayyibah, 2006), h. 135   
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 Lalu aku mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

menceritakan peristiwa tersebut. Beliau pun berdoa, Ya Allah jadikanlah hati 

kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah atau lebih besar 

lagi. Ya Allah jadikanlah Madinah ini Negeri yang sehat, berkahilah kami dalam 

takaran dan timbangannya, dan pindahkanlah penyakit demam yang menyerang 

ini ke Juhfah (HR. Ahmad)106 diceritakan karena doa Nabi tersebut setiap bayi 

yang lahir di Juhfah selalu terserang penyakit demam hingga dewasa. (HR. 

Baihaqi)107 

 Sejak sebelum menjadi tempat hijrah, Madinah adalah daerah yang penuh 

wabah sehingga Aisyah mengatakan “Ketika kami tiba di Madinah, saat itu 

Madinah adalah bumi Allah yang paling banyak wabah. Begitu juga Lembah 

Bathhan mengalirkan air keruh yang mengandung kuman-kuman penyakit” (HR. 

Bukhāri No. 1756), Hisyam bin Urwah mengatakan wabah di lembah itu sudah 

populer pada masa jahiliyah, dan jika mulai mengeluakan wabah maka datang 

seseorang lalu bersuara seperti ringkikan keledai sehingga wabah yang muncul 

tidak membahayakan penduduknya.108 

 

 

 

 

 
106Abu abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Cet.1; Lebanon: 

Muassasah Al Risālah,2001), h. 40 
107Abu Bakar Al Baihaqi, Dalāilu al Nubuwwah Juz II, (Cet.1; Beirut: Dār al Kutub al 

Ilmiyyah), h. 568 
108Ismail bin Kastir al Dimasyqi, Al Bidāyah wa al Nihāyah Juz III, (Cet.1; Dār Ihyai al 

Turast al Arabi,1988), h. 271 
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2. Pandemi pada masa Umar bin Khattab r.a 

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu hedak 

berkunjung ke wilayah Syam, ternyata wabah kembali menyebar. Saat itu 

Madinah mengalami kelaparan selama sembilan bulan, sehingga tahun tersebut 

disebut sebagai tahun kelaparan yang disebabkan oleh fluktuasi cuaca.109 

Pada tahun itu, Khalifah Umar dan rombongan melakukan perjalanan ke 

Syam dari Madinah. Sebelum menerima kabar bahwa wabah telah melanda 

wilayah Syam, Khalifah Umar bin Khattab dan rombongan telah mendarat di 

provinsi Sar' dekat Tabuk. Di lokasi itu, para panglima militer antara lain Abu 

Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abi' Sufyan, dan Shurahbil bin Hasanah 

mengumpulkan rombongan Umar bin Khattab. Di sini, para pemimpin 

memperingatkan Khalifah Umar bin Khattab bahwa tempat yang akan dikunjungi 

saat ini sedang dijangkiti penyakit menular yang sangat mematikan, sehingga 

siapa pun yang tertular akan mati.110 

Umar bin Khattab berkonsultasi dengan Muhajirin dan Ansar untuk 

memilih apakah akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Ternyata, 

ada dua perspektif yang muncul, pandangan pertama perjalanan tetap harus 

dilanjutkan, sedangkan yang kedua lebih memilih untuk membatalkannya. Umar 

bin Khattab kemudian berkonsultasi dengan para sesepuh Quraisy, akhirnya 

mereka menasihati Khalifah untuk tidak melanjutkan perjalanan ke kota Syam.111 

Pada saat diadakan musyawarah Abu Ubaidah tidak hadir dalam 

pembahasan antara kembali ke Madinah atau melanjutkan perjalanan, lalu Umar 

 
109Imam as-Suyūthi, Tarīkhul Khulafā, (Cet.II; Beirut: Idaroh Asu’unu al Islāmiyah 1434 

H, 2013 M), h. 239 
110Muhammad Husaen Haekal, Umar bin Khattab, Sebuah Telaah Mendalam Tentang 

Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu, (Cet.IV; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), h. 356 
111Mukharom dan Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah 

Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-1, h. 

243 
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menyatakan di tengah-tengah orang-orang, “Sesungguhnya, saya akan kembali 

besok pagi; jadi, persiapkan diri kalian.” Ketika Abu Ubaidah mengetahui 

keputusan Umar untuk kembali, dia bertanya, "Apakah kita akan menghindari 

takdir Allah?" tidak lama Kemudian datang juga Abdurrahman bin Auf seraya 

berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Jika kamu mendengar bahwa ada 

penyakit di suatu tempat, jangan pergi ke sana, dan jika kamu sudah berada di 

daerah yang dilanda wabah, jangan pergi dari situ.'" Mendengar hal itu, Umar bin 

Khattab segera pulang ke kemah sembari memuji Allah.112 

Sejak keputusan telah dibuat, maka Umar kembali ke Madina bersama 

rombongannya. Para komandan pasukan yang berkumpul telah melanjutkan tugas 

mereka. Dalam perjalanan ke Madina, Umar sering merenungkan penderitaan 

kaum Muslimin di Syam, yang terancam wabah. Umar khawatir Abu Ubaidah 

juga akan terjangkit penyakit itu. Umar berusaha membujuk Abu Ubaidah untuk 

pergi dari Syam dengan mengirim surat kepadanya, tetapi Abu Ubaidah dengan 

halus menolak, menyatakan bahwa dia akan tetap bersama pasukannya apapun 

yang akan terjadi.113 

Umar kemudian mengadakan pertemuan kaum intelektual untuk 

menyusun rencana penyelamatan kota Syam dari wabah. Surat selanjutnya dikirim 

kepada Abu Ubaidah dan berisi perintah Umar agar Abu Ubaidah memindahkan 

kaumnya ke daerah yang bebas dari penyakit Tha’un. Tetapi ketika Abu Ubaidah 

bersiap untuk melaksanakan perintah itu, dia terserang wabah. Kemudian, Mu'adz 

bin Jabal menggantikannya, tetapi dia akhirnya terjagkit juga dan meninggal 

dunia. Muadz segera digantikan oleh Amr bin Ash, yang dalam pidatonya 

 
112Yahya bin Syaraf. al-Nawawi. Syarah Riyādush Shālihīn 3, (Jakarta: Gema Insani, 

2018), h. 425  
113Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar Bin Al-Khattab, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2013), h. 350 
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memerintahkan orang-orang untuk mencari keselamatan di dataran tinggi dan 

tersebar di daerah terpencil.114 

Pandemi yang terjadi pada masa pemerintahan Umar r.a disebut tha’un 

‘amwas peristiwanya pada tahun 18 hijriyah, disebut ‘Amwas karena dinisbatkan 

kepada daerah terpencil antara Quds (Yerusalem)  dan ramlah lalu tersebar ke 

nergeri Syam hingga lebih terkenal wabah yang menyerang Syam, adapun 

penyebabnya karena pertempuran antara kaum muslimin dan Romawi di daerah 

itu hingga banyak korban meninggal menjadikan polusi karena mayat tidak diurus 

dengan baik, dan kematian meraja lela di sekitar Syam, diantara korbannya adalah 

Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu’adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Harits bin 

Hisyam, Suhail bin Amr, Uthbah bin Suhail dan beberapa tokoh agama di masa 

itu.115 

Pada tahun 69 hijriah terjadi tha’un al-Jarif di Basrah pada masa 

pemerintahan Abdullah bin Zubair. Disebut al-jarif karena banyak kematian 

disebabkan wabah ini bahkan digambarkan seperti banjir yang deras. Padahal 

hanya terjadi selama tiga hari.116 Pada tahun 86 Hijriah terjadi lagi wabah dengan 

nama al-Fatayat di daerah Irak dan Syam, wabah ini lebih bersar menyerang para 

wanita belia hingga disebut wabah al-fatayat. Ada juga yang menyebut sebagai 

tha’un al-asyraf karena kabanyakan yang meninggal adalah orang-orang mulia 

dan terpandang. Selanjutnya pada tahun 131 Hijriah terjadi wabah yang 

menyerang kota Basrah selama tiga bulan, dan semakin parah terjadi dibulan 

 
114Mukharom dan Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah 

Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-1, h. 

64 
115Ali Muhammad al-Shalabi, Sirah Amir al-Mu’minin Umar Ibn Khattab Syakhsiyatuhū 

wa ‘Ashruhū, (Mesir: Muassasah al Iqra,2005), h. 231  
116Nasir Bahjat Fadhil, al-Thawā’in fī Shadri al-Islam wa al-Khilāfah al-Umawiyyah, 

(Irak: Majallah jami’ah Kirkuk, tt), h. 104 
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ramadhan, wabah ini disebut wabah Muslim bin Kutaibah sebagai orang pertama 

yang meninggal akibat wabah.117 

3. Pandemi Pada Masa Moderen 

Dari wabah ke wabah, dari krisis ke krisis adalah agenda umum yang 

selalu dihadapi oleh  umat manusia. Hingga sekarang muncul wabah baru dengan 

sebutan Covid-19 yang menimbulkan krisis baru yang lebih dahsyat dengan daya 

rusak yang mematikan karena berskala global. Penyebaran virus Covid-19 semula 

ditengarai menyebar pertama di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan dalam 

waktu singkat menyebar ke Korea Selatan, Iran, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, 

Perancis, Inggris dan seluruh negara dunia tidak terkecuali Indonesia.118 

Sebelumnya, Indonesia terserang wabah SARS tahun 2003 dan wabah flu 

burung, tahun 2012. Tidak hanya wabahnya yang menghebohkan dunia, tetapi 

juga tarik ulur pengambilan sampel flu burung untuk penelitian laboratorium 

pembuatan vaksin. Tahun 1918 dunia juga terkena wabah yang lebih dahsyat 

sehingga memakan korban sekitar 20 sampai 50 juta orang. Diperkirakan 

penduduk dunia saat itu 3 milyar jiwa. Sekarang tahun 2020, dunia terserang 

pandemi Covid-19. Artinya, wabah penyakit selalu timbul tenggelam setiap kurun 

waktu tertentu. Lebih lanjut bagaimana pandemi yang terjadi tahun 1918 di 

Hindia Belanda.119 

Terhitung sejak 2009 dan mencakup wabah virus corona Wuhan saat ini, 

WHO telah enam kali menetapkan Public Health Emergency of International 

 
117Nasir Bahjat Fadhil, al-Thawā’in fī Shadri al-Islam wa al-Khilāfah al-Umawiyyah, h. 

106 
118 M. Amin Abdullah, Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah 

Pandemi Covid-19, Maarif Institute, Vol 15, No. 1, Juni 2020, h. 12. 
119 lihat Priyanto Wibowo dkk., Yang Terlupakan Pandemi Influenza 1918 di Hindia 

Belanda, Depok: Kerjasama antara Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 

Universitas Indonesia, Unicef Jakarta dan Komnas FBPI, 2009. 
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Concern (PHEIC)120. Untuk diketahui, PHEIC merupakan deklarasi yang 

diberikan pada peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan publik bagi 

negara lain melalui penyebaran penyakit internasional, serta memerlukan respons 

internasional yang terkoordinasi. PHEIC sendiri diciptakan bersamaan dengan 

regulasi kesehatan Internasional tahun 2007. 

Pada musim semi tahun 2009, flu babi (H1N1pdm09) muncul sebagai 

virus influenza A (H1N1) jenis baru yang tidak pernah ditemukan pada hewan 

maupun manusia sebelumnya. Virus ini pertama muncul di Amerika Serikat, 

tetapi kemudian menyebar ke berbagai negara. Pusat Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit AS memperkirakan bahwa dalam setahun pertama 

penyebarannya, virus ini membunuh 151,700-575,400 orang di seluruh dunia. 80 

persen di antaranya adalah orang-orang berusia di bawah 65 tahun. Ini merupakan 

deklarasi PHEIC pertama yang dikeluarkan oleh WHO.121 

Kedua kalinya WHO menetapkan PHEIC adalah ketika polio yang pada 

saat itu nyaris dieradikasi tiba-tiba bangkit kembali dan mulai menyebar di 

Pakistan, Kamerun dan Siria. WHO menyebutnya sebagai "kejadian luar biasa". 

Berkat upaya dari berbagai pihak, jumlah kasus akibat polio turun drastis dari 

350.000 pada 1988 menjadi hanya 33 kasus pada 2018. Namun, pada tahun lalu, 

jumlah kasus polio meningkat kembali hingga 113. Hal ini membuat polio masih 

menyandang status PHEIC hingga saat ini. 

Pada tahun yang sama, WHO juga mendeklarasikan PHEIC untuk wabah 

Ebola yang menyapu Afrika Barat. WHO pada saat itu juga meminta komunitas 

internasional untuk membantu negara-negara yang terpengaruh oleh wabah ini. 

 
120 Wahyuddin Lukman dan D.A Malik, Covid-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & 

Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia, (Mataram: Guepedia, 2020), h. 15. 
121 https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/183100023/5-darurat-kesehatan-global-

yang-diumumkan-who-sebelum-virus-corona?page=all, diakses pada Selasa, 5 Agustus 2022. 

https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/183100023/5-darurat-kesehatan-global-yang-diumumkan-who-sebelum-virus-corona?page=all
https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/183100023/5-darurat-kesehatan-global-yang-diumumkan-who-sebelum-virus-corona?page=all
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Akan tetapi, respons WHO terhadap wabah Ebola saat itu dikritisi oleh berbagai 

pihak karena dianggap terlambat. Status PHEIC baru diberikan lima bulan setelah 

WHO pertama kali menerima informasi akan ancaman ebola pada Desember 

2013. Ketika status PHEIC diberikan, penyakit ini telah menyebabkan 1.711 

kasus infeksi dan 932 kematian. Selama masa epidemi, ebola juga juga menyebar 

ke Italia, Mali, Nigeria, Senegal, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat. 

Epidemi virus Zika di Amerika Selatan dimulai dengan transmisi lokal di 

Brasil pada Mei 2015. Brasil juga melaporkan kekhawatiran akan kaitan antara 

virus ini dengan berbagai kondisi neurologis, termasuk mikrosefali yakni kondisi 

di mana bayi terlahir dengan kepala kecil. Namun, kaitan ini tidak terbukti. Pada 

Februari 2016, infeksi virus zika menyebar dengan cepat ke berbagai 20 negara di 

Amerika dan Cabo Verde. Hal ini membuat WHO mendeklarasikan zika, beserta 

kaitannya dengan berbagai gangguan neurologis, sebagai PHEIC. Status PHEIC 

untuk zika ini diakhiri pada November 2018.  

Pada tahun 2019, Ebola kembali dideklarasikan sebagai PHEIC setelah 

mewabah nyaris setahun di Kongo. Pada saat itu, ebola telah menginfeksi 2.500 

orang di Kongo dan menyebabkan 1.600 kematian. Pada awalnya, WHO tidak 

menganggap wabah ebola di Kongo sebagai PHEIC. Setelah empat kali rapat, 

barulah komite darurat WHO menyatakan wabah Ebola sebagai PHEIC. WHO 

mengatakan, komite mengutip perkembangan terbaru wabah ini dalam membaut 

rekomendasi, termasuk kasus terkonfirmasi pertama di Goma, kota dengan hampir 

2 juta orang yang berbatasan dengan Rwanda, dan merupakan gerbang menuju 

wilayah Kongo lainnya serta dunia.122 

 
122https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/183100023/5-darurat-kesehatan-global-

yang-diumumkan-who-sebelum-virus-corona?page=all, diakses pada Selasa, 5 Agustus 2022. 

https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/183100023/5-darurat-kesehatan-global-yang-diumumkan-who-sebelum-virus-corona?page=all
https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/183100023/5-darurat-kesehatan-global-yang-diumumkan-who-sebelum-virus-corona?page=all


60 
 

 

Pada tahun yang sama, tepatnya di penghujung tahun 2019 wabah 

pandemi Covid-19 muncul pertama kali di kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. 

Kasus pertama yang terjadi di Wuhan ini langsung dilaporkan oleh WHO China 

Country Office pada tanggal 31 Desember 2019 lalu. Kemudian padas Januari 

2020 virus ini terlus menyebar hingga ke seluruh Provinsi di Tiogkok dan tercatat 

kasus terinfeksi virus ini sebanyak 7.711 orang dan telah menewaskan sebanyak 

170 korban jiwa.123 

Tidak hanya di Tiongkok, virus ini mulai mewabah ke seluruh dunia dan 

tercata 98 kasus orang yang terinfeksi kasus ini di luar Tiongkok. Sehingga 

akhirnya pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus ini sebagai 

PHEIC atau Kedaruratan Kesehatan Yang Meresahkan Masyarakat Dunia 

(KKMMD). Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan nama 

virus tersebut dengan nama Covid-19.124 

Dengan data kasus yang terjadi di seluruh dunia tersebut, WHO 

menyerukan rekomendasi untuk mengendalikan penyebaran virus secara global 

yaitu: 

1) Mempersiapkan tim medis dan alat kesehatan; 

2) Melakukan pengawasan yang yang kuat untuk menemukan, mengisolasi, 

menguji, dan menangani kasus dengan tujuan memutus mata rantai kasus; 

3) Menemukan, mengisolasi sebanyak kasus dan menelusuri kontak terdekat 

dengan pasien terinfeksi mengurangi penyebaran; 

4) Covid-19 merupakan virus baru dan situasi baru, semuanya tengah belajar 

dan harus menemukan cara baru mencegah infeksi, menyelamatkan 

 
123Lihat:https://www.republika.co.id/berita/q4xzvh354/who-nyatakan-wabah-virus-

corona-darurat-internasional, diakses pada Tanggal 5 Agustus, 20022 
124 Wahyuddin Lukman dan D.A Malik, Covid-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & 

Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia, (Mataram: Guepedia, 2020), h. 15-16. 

https://www.republika.co.id/berita/q4xzvh354/who-nyatakan-wabah-virus-corona-darurat-internasional
https://www.republika.co.id/berita/q4xzvh354/who-nyatakan-wabah-virus-corona-darurat-internasional
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nyawa, dan meminimalkan dampak. Semua negara memiliki pelajaran 

untuk dibagikan, WHO mendukung setiap negara. 

Menindak lanjuti arahan dari WHO tersebut, negara-negara di dunia 

memilih menerapkan Lockdown dan membatasi jarak sosial (Social Distancing). 

Konsep social distancing sebagai strategi yang paling banyak diadopsi untuk 

mitigasi dan kontrolnya.125 Setelah sekian lama virus Covid-19 ini mewabah di 

seluruh dunia, akhirnya negara-negara di dunia melonggarkan paembatasan yang 

selama ini diberlakukan. Meski demikian, virus Covid-19 belum sepenuhnya 

hilang sehingga anjuran dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 

harus tetap diterapkan. 

F. Kaidah –Kaidah Fikih saat Pandemi 

 Kaidah fikih merupakan disiplin ilmu untuk memahami teks-teks dasar 

hukum dalam Islam baik berupa teks al-Qurān maupun al-Sunnah serta Qawāid 

ushūliyyah yang digunakan dalam memahami permasalahan fikih dan 

mengamplikasikannya dalam kehidupan nyata, sehingga setiap berinterkasi 

dengan permasalahan hukum Islam selalu berhubungan dengan kaidah-kaidah 

fikih.  

Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih dapat diketahui benang merah 

yang mewarnai fikih, karena kaidah fikih menjadi titik temu dari masalah-masalah 

fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang 

berbeda untuk kasus, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlainan. Selain itu juga 

akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, 

 
125 N.M Ferguson et al., “Impact of Non-Pharmaceutical Interpetions (INPI) to Reduce 

COVID-19 Mentality and Healthcare Demand”, London: Imperial Collage COVID-19 Response 

Team, 16 Maret 2020, dalam Wahyuddin Lukman dan D.A Malik, Covid-19: Tinjauan Sejarah 

Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 di Indonesia, (Mataram: Guepedia, 

2020), h. 17 
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budaya, dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-problem 

yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang kepada kemaslahatan, 

keadilan, kerahmatan, dan hikmah yang terkandung di dalam fikih.126 Dengan 

Kaidah-kaidah fikih, akan lebih mudah untuk memecahkan permasalahan fikih 

yang sangat kompleks dan menerapkan hukum (tathbiqu al-Ahkām) dengan 

bijaksana dan efektif.127 

Kaidah, secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu qā’idatun yang 

memiliki arti pondasi atau dasar. Adapun qawa’id adalah bentuk plural dari 

qa’idah. Sedangkan secara istilah, kaidah fikih adalah adalah hukum atau kasus 

universal yang dapat digunakan dalam memahami berbagai hukum dan masalah 

dalam ruang lingkup pembahasannya.128 Sedangkan fikih secara bahasa terambil 

dari kata al-fiqh yang artinya adalah faham. Sedangkan secara istilah adalah 

mengetahui hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan amal perbuatan 

hamba berdasarkan pada dalil-dalilnya secara terperinci.129 

Definisi kaidah fiqhiyyah menurut al-Subki adalah sesuatu perkara hukum 

yang bersifat kully (menyeluruh) yang dapat diwujudkan pada seluruh juz’i 

(bagian-bagian terkecil atau khusus) sebagai cara dalam mengetahui dan 

memahami hukum-hukum juz’i tersebut.130 Sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqi 

menyebutkan kaidah fikih sebagai kaidah hukum universal yang bersumber dari 

dalil-dalil umum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Sebagai pijakan 

kaidah-kaidah pokok yang dapat diterapkan kepada bagian - bagian khusus (Juz’i) 

 
126A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5 
127Lihat A. Djazuli, Signifikansi Kaidah Fikih, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 

11 
128M. Ali Haidar, Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakart: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 1994), h. 3 
129Ali Bin Muhammad, al-Jurjani, Mu’jamu al-Ta’rifāt, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 

1983), h.177 
130Ali Ahmad An Nadwi, al-Qawāid al-Fiqhiyyah. (Beirut: Dār al Qalam. 1991), h. 41 
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sesuai dengan maqasid syariah dalam memberikan taklif kepada mukallaf, serta 

memahami syariat dan hikmah yang termuat di dalamnya.131 

 لا ضرر و لا ضرار   .1
Kaidah ini merupakan salah satu konsep hukum Islam yang menjadi 

landasan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang merugikan. Pencegahan dapat 

berupa kompensasi uang, penggantian barang curian, atau hukuman bagi pelaku. 

Terdapat teks lain yang populer dalam mengunkapkan makna yang sama dengan 

kaidah ini yaitu يزال  tetapi (segala yang berbahaya harus dihilangkan) الضرر 

kaidah dengan lafadz ضرار لا  و  ضرر   lebih baik dengan beberapa alasan لا 

diantaranya: 

1) Bahwa lafaz: لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِراَ ر merupakan teks langsung dari Rasulullah 

Saw, sehingga lebih utama menggunakan teks yang langsung dari 

Rasulullah Saw. 

2) Teks Kaidah di atas memiliki cakupan yang lebih luas, berupa mencegah 

madharat pada diri sendiri dan orang lain, terlepas dari apakah orang 

tersebut yang memulai kerusakan atau balas dendam atas kesalahan orang 

lain. 

3) Kekuatan argumentasi kaidah fikih yang diturunkan langsung dari nash 

Nabi secara signifikan lebih besar daripada kaidah fikih yang diturunkan 

secara tidak langsung dari sabdaNya.132 

Secara etimologi dharār adalah kekurangan yang melekat pada sesuatu.133 

Batasan dharār adalah kondisi berbahaya yang menimpa manusia atau kesulitan 

 
131Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 25. 
132Muhamad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al Wajiz fī Idhāhi Qawa’id Fiqh al-Kulliyah, 

(Cet.IV; Beirut: Muassaah al-Risālah, 1996), h.252 
133Abu Al-Qasim Mahmud bin Amr al-Zamakhsyari, al-Faiq fī Gharib al-Hadits, jlid II, 

(Cet.II; Lebanon: Dār al-Ma’rifah, t.t.), h. 213 
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ekstrim yang tidak mampu mereka tanggung. Sehingga kaidah ini disusun dengan 

premis bahwa manusia harus dilindungi dari idhrār (cedera), baik yang dilakukan 

oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, maka perbuatan yang dapat 

merugikan orang lain menjadi terlarang.134 

Sedangkan dhirār adalah membalas perbuatan merusak atau berbahaya 

dari orang lain dengan kerusakan yang sama. Bahaya dan kerusakan yang 

dimaksud di sini termasuk kerugian atau kerusakan yang dilakukan oleh seseorang 

kepada orang atau kelompok lain dengan maksud untuk menimbulkan kerugian 

yang mutlak, yang tidak didasarkan pada tujuan selain ingin mencelakakan orang 

atau kelompok itu, serta perbuatan yang dibolehkan yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap hartanya sendiri yang menimbulkan kerugian atau kerugian 

bagi orang lain. Juga termasuk pembatasan terhadap penggunaan kepemilikan 

properti yang merugikan pemiliknya. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut hanya 

menimbulkan kerugian minimal atau tidak fatal, maka tidak dilarang, dan lebih 

baik tidak melakukannya. 

Sedangkan makna kaidah tersebut secara global adalah dilarang bagi 

seorang muslim untuk melukai dirinya sendiri atau orang lain, terlepas dari 

apakah kerugian itu nyata atau tidak, atau kerugian itu mempengaruhi dunia atau 

Agamanya.135. demikian Ini adalah penerapan hukum Islam, yang melarang semua 

jenis bahaya pada diri sendiri atau orang lain serta menganjurkan pencegahan 

kerusakan tersebut sebelum terjadi. 

Adapun dalil dari kaidah ini adalah seuai dengan teks kaidah karena 

kaidah tersebut bersumber dari sabda Nabi Muhammad Saw. 

 
134Nasru farif Muhammad Washil, al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha al-

‘Amaliyyah fī al-Ahkām al-Syariyyah, (Mesir: Dār al-Mishriyyah, 2003), h. 17. 
135Syabir, Muḥammad Usman, Mauqifu al-Islām min al-Amrāḍ al-Warasiyah, Disertasi, 

(Yordania: Dirasah Fiqhiyah fī Qaḍaya Ṭibbiyah Mu’asirah, 2001), h. 165 
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ريِ رَضِيَ اللهُ عَنحهُ أَنَّ رَسُوحلَ اِلله صَلَّى الله عليه  دُح عَنح أَبِ سَعِيحدٍ سَعَدح بحنِ سِنَانِ الخح
 وسلَّمَ قاَلَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ 

Artinya: 

Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri r.a, 
sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak boleh melakukan 
perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang 
lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341) 

Dalam hadist lain diceritakan “Ketika melakukan perjalanan melalui al-

Hijr, Rasulullah Saw berhenti di sana karena orang ingin minum dari sumurnya. 

Ketika mereka beristirahat, Rasulullah Saw berkata, "Jangan minum airnya, 

jangan berwudhu dengannya untuk shalat, jangan makan adonan yang telah 

dibentuk dengannya, beri makan ke unta, tetapi janganlah kamu memakannya 

sendiri, dan jangan biarkan seorang pun di antara kamu masuk ke dalam air.” jika 

tidak ditemani oleh sahabat yang lain di malam hari."136 (HR Ibnu Hisyam di 

dalam Sîrahnya). 

Kisah di atas menggambarkan bagaimana Nabi Saw. melarang orang 

berinteraksi dengan orang lain. Begitu juga minum air dibolehkan, namun 

Rasulullah melarang mereka minum dari sumur Hijr dan berwudhu dengannya. 

Dan meskipun diperbolehkan bagi seseorang untuk keluar sendirian di malam 

hari, Rasulullah melarang mereka keluar sendirian pada malam itu. Semua itu 

beliau lakukan demi menghindari bahaya (dharar) karena terbukti air yang berada 

di sumur tersebut mengandung racun, demikian halnya beliau melarang pergi 

sendirian karena dikuatirkan akan ada bahaya yang menimpa, maka beliau 

melakukan tindakan preventif sebelum bahaya itu terjadi.  

 
136Abdul Malik bin Hisyam, Sirah li ibn Hisyām, (Cet.II; Mesir: Musthafa al-Bab al-

Haabi, 1955), h. 521 

https://republika.co.id/tag/rasulullah
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Kaidah الضرار و لا   memiliki cabang yang menjadikan kaidah لا ضرر 

tersebut mencakup berbagai permasalahan yang berkiatan dengan bahaya (dharar) 

di antaranya adalah: 

a.  ِدَرحءُ الحمَفَاسِدِ مُقَدَّمن عَلَى جَلحبِ الحمَصَالِح 
Arti dari kaidah ini adalah upaya untuk mencegah kerusakan harus 

didahulukan daripada upaya untuk mendapatkan kemaslahatan. Aplikasi dalam 

kaidah ini berlaku dalam seluruh permasalahan yan terdapat pencampuran antara 

unsur mashlahah dan mafsadah di dalamnya. Jadi, bila mafsadah dan mashlahah 

berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah137 Sebagai 

pemegang otoritas hukum (syari'at), Nabi Muhammad SAW lebih memperhatikan 

perbuatan yang dilarang (manhiyat) daripada yang diperintahkan (ma'murat). 

Tidak demikian halnya dengan ma'murat, karena manhiyat mengandung aspek-

aspek yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah dari larangan itu sendiri. 

Maslahah dalam bahasa Arab merupakan turunan dari kata dasar shalaha 

yang memiliki makna bermanfaat. Maslahah juga dapat diterima sebagai bentuk 

tunggal dari Mashālih. Menurut al-Razi di dalam kitab al-Mahsul ada dua definisi 

yang dikemukakan oleh para ulama dalam mengartikan makna maslahah. 

Pendapat pertama, maslahah adalah segala peraturan-peraturan yang sesuai bagi 

kehidupan umat manusia baik dengan cara membuat atau menetapkan. Tujuan 

pembuatan atauran adalah untuk menghasilkan manfaat, sedangkan tujuan 

penetapan adalah untuk mencegah kerugian138  

Pendapat yang kedua Maslahah adalah perbuatan dan kebiasaan serta 

aktivitas orang yang memiliki kecerdasan hati (al-uqalā). Jadi, dalam makna ini 

 
137Abdul Haq dkk., Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah fiqh Konseptual (Surabaya: 

Khalista, 2006), h.237 
138Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Rāzi, al-Mahsul, (Cet.III; Beirut: Muassasah al-

Risālah, 1997), h. 172 
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maslahah berkaitan erat dengan perilaku seseorang. Sedangkan, menurut 'Izzu al-

dīn ibn 'Abdi al-Salam, maslahah adalah kesenangan dan kebahagiaan, dan semua 

jalan menuju kesenangan dan kebahagiaan tersebut. Di sisi lain, mafsadah adalah 

sejenis pekerjaan yang jika dilakukan akan mengakibatkan celaan, cemoohan, dan 

ancaman siksa neraka.139 

Al-ghazali berpendapat bahwa mashlahah tidak bisa dikembalikan kepada 

penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah, 

tetapi harus dikembalikan kepada maqhāsid as-syari’ah sehingga segala yang 

mengandung unsur dasar pemeliharaan yang lima (al mabādi’ al-

khamsah) disebut maslahah, sedangkan semua yang dapat meniadakannya di 

sebut mafsadat.140 

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan 

yang utama, bukan hanya kemaslahatan yang meliputi kemaslahatan jasmani dan 

rohani, dunia dan akhirat saja. lebih jauh lagi kemaslahatan yang menjadi tujuan 

hukum Islam adalah yang bisa menopang kemaslahatan lima hal pokok dalam diri 

manusia yaitu: Agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. 

Adapun dalil dari kaidah di atas bersumber dari firman Allah SWT QS. 

Al-an’am/6:108 

عُوح  نِ اللَِّّٰ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيحنَ يَدح وًا   فَ يَسُبُّوا اللََّّٰ نَ مِنح دُوح  141بِغَيْحِ عِلحمٍ    عَدح
Terjemahnya: 

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah 
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
(dasar) pengetahuan. 

 
139Muhammad Thahir bin Muhammad al-Asyur al-Tunisi, Maqāsid al-Syarī’ah al-

Islāmiyyah, (Qatar: Wazaratu al-Auqaf al-Islāmiyah, 2004), h. 204 
140 Muhammad Ma’sum Zein, Ilmu Ushūl Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 117 
141Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 141 
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Allah melarang mengutuk penyembah berhala, meskipun fakta bahwa 

mengutuk sesembahan mereka merupakan kemarahan karena Allah, dan 

penghinaan karena Allah, serta penghinaan terhadap berhala mereka. Diharamkan 

karena dapat menyebabkan manusia melaknat Allah ta'ala. Oleh karena itu, 

manfaat menghilangkan penghinaan terhadap Allah lebih besar daripada manfaat 

menyerang sesembahan mereka. 

Terdapat hadist yang menjadi dalil terhadap kaidah ini yaitu hadist yang 

diriwayatkan oleh Aisyah r.ah. Nabi Saw bersabda: 

ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهاَ   هَا أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ح لَوحلَا يَا عَاِئشَةُ  عَنح عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
رجَِ مِنحهُ  دٍ بَِِاهِلِيَّةٍ لَأَمَرحتُ بِِلحبَ يحتِ فَ هُدِمَ فأََدحخَلحتُ فِيحهِ مَا أُخح أَنَّ قَ وحمَكَ حَدِي حثُ وحا عَهح

َرحضِ   142وَألَحزَق حتُهُ بِِلأح

Artinya:  

Dari ‘Aisyah r.ha. sungguh Nabi Saw. berkata kepadanya: wahai Aisyah, 
seandainya kaummu tidak baru keluar dari zaman jahiliyah, niscaya aku 
akan memerintahkan agar Baitullah diruntuhkan, lalu aku akan mengganti 
apa yang disingkirkan darinya, dan akhirnya aku akan meratakannya 
dengan bumi. (Bukhāri dan Muslim) 

Hadits ini berisi argumen yang menjelaskan pentingnya kaidah di atas. 

Nabi Saw meninggalkan kemaslahatan membangun kembali al-Baitu al-'Atīq 

(Ka'bah) di atas pondasi bangunan (pondasi) Ibrahim 'Alaihi al-salām agar 

terhindar dari mafsadāt (keburukan) yang dikhawatirkan akan terjadi jika Ka'bah 

dihancurkan dan kemudian dibangun kembali. Sebagai akibat dari pembongkaran 

Ka'bah, orang-orang akan mengembangkan kebencian terhadap Islam atau 

meninggalkannya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam 

 
142Abu ‘Abdillah Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, (Cet.I; 

Bairut: Muassasah al-Risālah, 2001), h. 153 
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menempatkan prioritas yang lebih tinggi yaitu mencegah mafsadah dari pada 

memperoleh maslahat. 

b. لضَّرُوحراَتُ تبُِيححُ المححظوُحراَت ا  
Kata dharurat adalah bentuk plural dari kata dharurah yang secara 

etimologi mengandung arti memerlukan sesuatu143 sedangkan al mahdhzurat 

bermakna segala hal yang dilarang Allah dalam agama Islam., Oleh karena itu, 

dalam keadaan darurat, diperbolehkan melakukan kegiatan yang melanggar 

hukum, Selain kekufuran, perzinahan, dan pembunuhan asalkan tidak dianggap 

diperbolehkan atau untuk hiburan.144 Jadi, makna linguistik dari kaidah tersebut  

adalah bencana atau keadaan darurat yang memungkinkan seseorang untuk 

melakukan tindakan yang dilarang dalam Islam selain kekufuran, perzinahan, dan 

pembunuhan, selama mereka tidak menganggap tindakan tersebut diperbolehkan 

atau untuk tujuan kesenangan semata. 

 Secara terminologi kaidah tersebut adalah terjadinya keadaan darurat atau 

ancaman yang sangat berat terhadap seseorang, yang menyebabkan ia khawatir 

akan kerusakan jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta benda, dan yang 

berhubungan dengannya. Ketika diperbolehkan atau sebenarnya terpaksa 

melakukan apa yang dilarang, atau meninggalkan apa yang wajib, atau menunda 

pelaksanaannya, atau untuk menghindari kejahatan yang diperkirakan akan 

menimpanya, selama itu tidak melanggar persyaratan syariat.145 

 
143Abu Mansur Al-Azharī, Tahīīb al-Lughah juz II, (Beirut: Dār Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 

2007), h. 314. 
144Wahbah Al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan 

Hukum Positif (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 71. 
145Wahbah Al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan 

Hukum Positif, h. 150 
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Ulama Ushul membuat beberapa syarat untuk bisa masuk dalam kondisi 

darurat yang dizinkan untuk melakukan perbuatan yang terlarang sebagaimana 

pendapat Imam Suyuthi, belaiu menjelaskan bahwa kaedah al-dharuratu tubīhu 

al-mahdhurat memiliki beberapa ketentuan, kemudharatan yang dapat 

membolehkan perkara haram adalah dengan syarat kadar dharurat tidak kurang 

dari mahzhurat. Maka syarat itu adalah: 

1) Situasi darurat yang menimbulkan risiko bagi kehidupan atau anggota 

tubuh. 

2) keadaan darurat hanya difungsikan seperlunya saja, tidak melebihi batas. 

3) Tidak ada cara mendapatkan yang halal kecuali melakukan yang haram.146 

Menurut definisi al-dharurat tersebut di atas, harus ada batasan untuk 

keadaan darurat, agar manusia tidak sembarangan melakukan perilaku terlarang 

(memakan makanan) atau melakukan hal-hal yang juga dilarang dengan beralasan 

sebagai kebutuhan atau darurat. Adapaun batasan tersebut adalah: 

1) Keadaan darurat yang dimaksud harus sudah ada dan tidak tertunda, 

menunjukkan bahwa darurat itu ada dalam kenyataan. 

2) Seseorang terpaksa tidak memiliki pilihan kecuali melanggar perintah atau 

larangan syariah, atau tidak ada cara lain yang diperbolehkan untuk 

menghindari bahaya kecuali melanggar hukum. 

3) Saat situasi adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam 

keadaan yang tidak biasa) hal itu menjadi alasan yang dibolehkan 

seseorang melakukan yang diharamkan. 

4) Seseorang dalam keadaan darurat tidak melanggar prinsip-prinsip dasar 

hukum Islam, seperti melindungi hak asasi orang lain, menegakkan 

 
146A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, h. 72 
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keadilan, menegakkan amanah, dan menghindari tindakan yang merugikan 

orang lain. Berdasarkan kerangka ini, jelas bahwa perzinahan, 

pembunuhan, dan kekufuran tetap haram dan tidak dapat diterima dalam 

keadaan apapun. 

5) Pada kondisi darurat seseorang hanya boleh mengerjakn larangan pada 

batasan yang wajar, dan mengerjakan seminimal mungkin karena legalitas 

terhadap daurat selalu mengacu pada tingkatanya. 

6) Dalam hal pengobatan darurat harus diberikan berdasarkan resep dokter 

yang adil dan dapat dipercaya dalam hal agama dan ilmu pengetahuan, dan 

tidak boleh ada obat lain atau cara alternatif yang dapat menggantikan 

yang haram untuk memenuhi kondisi tersebut di atas. Secara khusus, 

melakukan apa yang dilarang adalah satu-satunya pilihannya. 

7) Menurut aliran Zhahiriah sesorang diperbolehkan memakan makanan 

haram dalam kondisi darurat setelah berlalu selama sehari dan semalam 

dengan usaha yang maksimal 

8) Tujuan pembatalan suatu transaksi karena keadaan darurat adalah untuk 

menciptakan keadilan atau menjaga prinsip keseimbangan antara para 

pihak.147 

Sedangkan landasan dari kaidah ini adalah QS. Al-An’am/6:119 

مُ اللَِّّٰ   وَمَا لَكُمح الاَّ   عَلَيحهِ وَقَدح فَصَّلَ لَكُمح مَّا حَرَّمَ عَلَيحكُمح اِلاَّ مَا تََحكُلُوحا مَِّا ذكُِرَ اسح
الِيَحهِ   وَا  اضحطرُرِحتُمح  بِِهَح لَّيُضِلُّوحنَ  اً  كَثِيْح عِلحمٍ  ى  وَاِنَّ  بِغَيْحِ  اعَحلَمُ  هِمح  هُوَ  رَبَّكَ  اِنَّ 

  148بِِلحمُعحتَدِيحنَ 

Terjemahnya : 

 
147Lihat lebih banyak Wahbah Al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi 

Banding dengan Hukum Positif, h. 73-77 
148Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.143. 
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 Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika 

disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara 

rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu 

dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang 

lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. 

Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui 

batas. 

Imam Al-Syafi’ī menanfsirkan ayat ini dengan penjelasannya, Terpaksa 

maksudnya, Seseorang berada di suatu tempat, yang mana di tempat tersebut tidak 

ada makanan dan tidak ada sesuatupun untuk mengganjal rasa laparnya, baik itu 

susu dan yang semacam itu, sementara dia dalam keadaan lapar, namun dia tidak 

takut mati ataupun sakit, tapi jika tidak takut mati atau melemahkan badannya 

atau memudorotkannya, atau membuatnya jatuh sakit atau dia menjadi lemah 

ketika hendak berjalan ke tempat yang dia tuju, atau membuatnya lemah 

mengendarai hewan yang dia tunggangi, atau sesuatu yang semakna dengan ini 

yang bisa mendatangkan mudorot yang nyata baginya, maka apapun yang dia 

dapatkan ketika itu, maka dia boleh memakannya, meskipun makanan tersebut 

diharamkan untuk memakannya149 

Sedangkan dalil dari al-Sunnah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu 

Dzar al-Gifarī sebagai berikut  

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ    -عَنح أَبِ ذَرٍّ الحغِفَاريِِّ َ قد  -صَلَّى اللََّّ : إِنَّ اللََّّ
رهُِوا عَلَيحهِ تَجَاوَزَ  تُكح يَانَ وَمَا اسح طأََ وَالنِّسح  150 عَنح أمَُّتِي الخحَ

Artinya :  

Sesungguhnya Allah melewatkan saja dari umatku: kesalahan tidak 
sengaja, lupa, dan perbuatan yang disebabkan terpaksa. (HR. Ibnu Majah 
No. 2043) 

 
149Muhammad Bin Idris al-Syāfi’ī, Tafsīr Imām al-Syāfi’ī, (Cet.I; Riyad: Dār 

Tadmuriyyah, 2006), h. 248 
150Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, (Mesir: Dār ihyā al-kutub al-Arabiyyah, tt), h. 659 
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تَة عِنحد الضَّرُورَة ، أوَح شُرحب   لِ الحمَي ح ر يبُِيحهُ كَأَكح فَ هُوَ عَلَى إِطحلَاقه ، فإَِنح وَجَدَ عُذح
رهَِ ، وَنََحو ذَلِكَ ، راَه ، أوَح الت َّلَفُّظ بِكَلِمَةِ الحكُفحر إِذَا أكُح ر عِنحد الإحِكح مَح فَ هَذَا ليَحسَ    الخح

اَل   151مَنحهِيًّا عَنحهُ في هَذَا الْح
Artinya: 

Larangan berlaku secara mutlak (umum), lalu jika mendapatkan adanya 

uzur maka larangan itu menjadi dibolehkan seperti makan bangkai ketika 

keadaan darurat, atau minum khamr ketika terpaksa, atau mengucapkan 

kalimat yang kufur jika dipaksa, dan yang semisalnya. Maka, hal ini 

tidaklah termasuk yang dilarang dalam keadaan seperti itu. 

c.  ما أبيح للضرورة يقدر بقدره 
Segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat diukur (yuqaddaru) 

menurut kadar madharatnya, kata yuqaddaru berasal dari kata qadara (قدر ) yaitu 

الشيء بِلشيء    mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, maksudnya  قدر 

 mengukur dan membuat jumlahnya, maka al-qadru   قاس به و جعله على مقدار

menunjukkan jumlah sesuatu, esensinya dan akhirnya, sebgaimana sabda Nabi 

Muhammad Saw.   152له فاقدروا  عليكم  غم   jika hilal tertutup bagi kalian فإن 

maka sepurnakanlah ukuranya.Sedangkan al-qadru secara istilah adalah 

تحديد الشيء وبيان قدره، ومبلغه وغايته، وكونه مساويا لغيْه من غيْ زيادة ولا  
  153نقصان 

Artunya: 

Mendefinisikan sesuatu dan menyatakan nilainya atau ukurannya, jumlah 
dan tujuannya, dan kesamaannya dengan sesuatu yang lain, tanpa 
penambahan atau pengurangan 

 
151Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Syarhi Shahīh Muslim li al-Nawawi, (Cet.II; Muassasah 

Qardabah, 1994), h. 449. 
152 Muslim bin Hajjāj, Shahīh Muslim, h. 759 
153Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Muqri Al-Fayumi, al-Mishbāh al-Munīr fī Garībi 

Syarhi al-Kabīr, (Cet.II; Kairo: Dār al-Ma’ārif, tt). h. 492 
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Kaidah di atas merupakan pembatas dari kaidah  الضَّرُوحراَتُ تبُِيححُ المححظوُحراَت 
supaya tidak menjadi alasan seseorang berbuat yang mahdhzur (terlarang) tanpa 

batas sehingga apa saja yang diperbolehkan karena darurat maka harus diukur 

secara proporsional,154 Sehingga kaidah ini bisa dijadikan sebagai batasan 

diperbolehkannya melakukan hal-hal yang dilarang. Artinya bahwa kaidah ini 

dapat dijadikan sebagai rambu-rambu setiap perbuatan yang dilakukan atas nama 

darurat agar digunakan sebagaimana mestinya. Ketika udzur (keadaan darurat) 

telah hilang, maka perbuatan akan kembali semula dan dilaksanakan sesuai 

ketentuan asalnya.155 seperti seseorang yang dalam situasi terdesak memakan 

bangkai maka diperbolehkan hanya cukup untuk menghindarkannya dari kematian 

sebab kelaparan. Dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien wanita saat 

pengobatan hanya pada anggata tubuh yang akan diperiksa dan diobati.156 

Kaidah ini berpijak pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 173 

   غَفُوحرن رَّحِيحمن اِنَّ اللََّّٰ  ثمحَ عَلَيحهِ  اِ  فَمَنِ اضحطرَُّ غَيْحَ بَِغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ …

Terjemahnya:  

…Siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.157 

Al-Thabri menjelaskan bahwa seseorang yang berada dalam situasi darurat 

kelapran yang hanya bisa memakan makanan yang haram seperti bangkai, darah 

 
154Lihat Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarhu al-Qawāid al-Fiqhiyyah, (Cet.II; 

Suriah: Dār al-Qalam, 1989), h. 187 
155Abdul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: 

Khalisa berkerja sama dengan Kaki Lima, 2009), h. 227 
156Muhammad Sidqi al-Gazi, al-Wajiz fī Idhahi Qawāidi al-Fiqhi al-Kulliyah, (Cet. IV; 

Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 239 
157 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h, 26. 
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dan daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, tidak 

berdosa memkan itu semua dengan syarat ia tidak mengingkan makanan haram, 

dan bukan karena menuruti syahwatnya, tidak sengaja memakan makanan haram, 

tidak melampaui porsi yang wajar, maka ia tidak boleh makan hingga kenyang 

tetapi hanya makan sekiranya bisa menyambung hidup, jika tidak ada pendorong 

untuk memakan makanan haram maka ia wajib menjauhunya, di dalam ayat ini 

terdapat isyarat apologi terhadap dosa karena makan haram sangat berkaitan erat 

dengan kondisi dan situasi darurat , jika ia telah mengkomsumsi makanan yang 

mengelurkannya dari situasi darurat maka hukumnya kembali haram.158 

Penetapan darurat ada dua macam yaitu : 

Pertama penetapan umum (العام  maksudnya adalah  untuk  ( التقدير 

menetapkan aturan umum dan prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa larangan 

tersebut  diperbolehkan karena kondisi darurat tanpa menentukan pelakunya, dan 

apakah seseorang diperbolehkan untuk melakukan perihal darurat  atau tidak, serta 

penetapan ini hanya boleh ditetapkan oleh ulama yang memiliki pengetahuan 

dalil-dalil dalam syariat dan segala yang diperbolehkan saat berhajat dan dalam 

situasi darurat ,demikian juga kriteria darurat yang menjadi legalitas dalam 

menjalankan perkara haram. 

Kedua penetapan khusus (التقدير الخاص) maksudnya adalah mewujudkan 

darurat dalam kenyataan, dan melegalkan perkara haram, hal ini kembali pada 

kondisi seseorang yang berada dalam situasi darurat atau hajat, maka dalam 

 
158Abu Ja’fat Muhammad bin jarīr al-Thabari, Tafsir al-Thabari, (Cet.I; Mesir: Dār al-

Hajr, 2001), h. 58-63 
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penetapanya cukup menggunakan dhzan (persangkaan kuat) karena dalam syariat 

dhzan menjadi legal selama berpijak pada dalil yang shahih.159 

Dapun dalil dari kaidah tesebut dari al-sunnah adalah hadist yang 

diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash 

اللََِّّ صلى الله   رَسُولِ  عَنح  هُمَا،  عَن ح  ُ اللََّّ رَضِيَ  الحعَاصِ  بحنِ  روِ  عَمح بحنِ  اللََِّّ  عَبحدِ  عَنح 
ذِي   مِنح  بِفِيهِ  أَصَابَ  مَنح  فَ قَالَ:  الحمُعَلَّقِ؟  رِ  التَّمح عَنِ  سُئِلَ  أنََّهُ   ( ؛  وسلم  عليه 

ءٍ مِنحهُ، فَ عَلَيحهِ الحغَراَمَةُ حَاجَةٍ، غَيْحَ مُتَّخِذٍ خُب ح  ءَ عَلَيحهِ، وَمَنح خَرجََ بِشَيح نَةً، فَلَا شَيح
فَ عَلَيحهِ  الحمِجَنِّ  ثََنََ  فَ بَ لَغَ  رَيِنُ،  الجح يُ ؤحوِيهَُ  أَنح  بَ عحدَ  مِنحهُ  ءٍ  بِشَيح خَرجََ  وَمَنح  وَالحعُقُوبةَُ، 

 160رواه ابو داود الحقَطحعُ 
Artinya :  

  Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash r.a. bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang kurma yang tergantung. Beliau 
bersabda: "Barangsiapa mengambil dengan mulutnya karena suatu 
keperluan, tanpa menyimpannya dalam baju, baginya tidak ada hukuman. 
Barangsiapa membawa sebagian keluar, ia wajib mengganti dan disiksa. 
Barangsiapa membawa sebagian keluar, setelah dibeber di tempat 
penjemuran, hingga mencapai harga perisai, maka ia harus dipotong." 
(Riwayat Abu Dawud) 

Hadist ini menunjukan bahwa Nabi Saw memperbolahkan memakan 

kurma yang masih tergantung di pohon bagi orang yang sedang dalam situasi 

terdesak (darurat) dengan syarat sekedar menutupi rasa lapar tanpa berlebihan dan 

sengaja ingin menikmati seperti mengambil kurman lalu menyembunyikan dalam 

 
159Ahmad Said bin Ali al-Syayi’, al-Tathbiqāt al-Fiqhiyyah li Qāidah al-Darūratu 

Tuqaddaru Biqadariha fī al-Tib wa al-Tadawi wa Nawāziliha al-Mu’āshirah, (Tesis Fiqhu al-

Muqaran Universitas Muhammad bin Su’ud Al-Islāmiyyah, Arab Saudi, 2011), h. 18 
160Abu dawud Sulaiman Muhammad bin al-Asy’ast al-Sajistāni, Sunan Abi Dawud, 

(Cet.I; Lebanon: Dār al-Risālah al-Alamiyah, 2009), h. 135 
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baju atau dengan cara yang lain, maka dispensasi Rasulullah hanya berlaku saat 

sangat terdesak.161 

d. لعذر بطل بزواله ما جاز   
Kiadah ini berarti apa yang diperbolehkan karena suatu alasan maka 

kembali pada hukum asalnya jika telah hilang alasannya.162 Contoh kaidah ini 

adalah Tayammun menjadi batal dengan adanya air atau mendapatkan air sebelum 

shalat dimulai. Seseorang yang jatuh sakit selama bulan Ramadhan harus 

membatalkan puasanya karena usianya yang sudah lanjut. Namun, setelah 

sembuh, dia harus mengqadha berpuasanya.163 

e. ْالاضطرار لا يبطل حق الغي 
Artinya Keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain, ada 

penegasan dalam kaidah ini bahwa keadaan darurat yang melegalkan seseorang 

untuk melakukan keharaman bahkan tidak berdosa jika ia harus mengkomsumsi 

makanan haram namun, bukan berati peristiwa itu menjadi alasan gugur dan 

hilangnya hak orang lain. Sehingga apabila terjadi situasi darurat yang 

mengharuskan seseorang mengambil dan memanfaatkan harta orang lain maka ia 

wajib mengganti harta tersebut yang telah dia ambil.164 

Contoh kaidah ini adalah jika seseorang menyewa perahu untuk jangka 

waktu tertentu, tetapi tidak dapat mengembalikannya tepat waktu karena ombak 

besar atau halangan lain yang menyebabkan keterlambatan tiba di darat, ia wajib 

 
161Muhammad bin Abul Hadi al-Sanadi, Hasyiatu al-Sanadi ala Sunani al-Nasāi, (Cet.II; 

Aleppo: Maktab Maktubat al-Islāmiyyah, 1989), h. 85 
162Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1982), h.259 
163Ab. Latif Muda & Rosmawati Ali, Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh, (Kuala Lumpur: 

Pustaka Salam, 2000), h.163 
164Zainu al-dīn bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali, Qawāid ibnu Rajab, 

(Cet.I; Saudi: Dār Ibnu Affan, 1998), h. 136 
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memberi ganti rugi kepada pemilik perahu sesuai dengan harga sewa standar. 

secara umum dan sesuai dengan perpanjangan waktu tambahan sejak tanggal 

pengembalian.165 

f.  لاحرام مع الضرورة ولا كراهة مع الْاجة 
Kaidah ini memiliki arti tidak ada keharaman karena situasi darurat dan 

tidak ada kemakruhan karena ada hajat. Dalam redaksi lain menggunakan kalimat 

 tidak ada kewajiban karena tidak mampu. Seperti seseorang لا واجب مع العجز

yang tidak mendapatkan celah untuk shalat bersama dalam saff shalat jama’ah 

maka sah shalatnya berdiri dibelakang sendirian karena dia tidak mampu untuk 

shalat di dalam saf (barisan) shalat.166 

وَالتَّدَاوِي  رَيِرِ  وَالْح بِِلذَّهَبِ  النِّسَاءِ  كَتَحَلِّي  للِضَّرُورَةِ  لَا  للِححَاجَةِ  جَوَّزَ  وكَُلَّمَا 
لِ الضَّرُورَةِ الَّتِي  اَ أبُيِحَ لِكَمَالِ الِانحتِفَاعِ ؛ لَا لِأَجح رَيِرِ فإَِنََّّ تَةَ    بِِلذَّهَبِ وَالْح تبُِيحُ الحمَي ح

يَُحصُلُ  النَّاقِصَةَ  فَعَةَ  الحمَن ح فإَِنَّ  ؛  الِانحتِفَاعِ  مِيلُ  تَكح هَذَا  في  اَجَةُ  الْح اَ  وَإِنََّّ ؛  وَنََحوَهَا 
الضَّرُورَةُ   وَأمََّا  هَذَا .  مِثحلِ  اَجَةُ في  الْح هِيَ  فَ هَذِهِ  إلََ كَمَالِهاَ .  عُوهَا  يَدح عَوَزن  مَعَهَا 

يَُح  الحوَاجِبَاتِ كَالضَّرُورَةِ الَّتِي  عَنح  زُ  الحعَجح أوَح  مَرَضٍ  أوَح  مَوحتٍ  حُصُولُ  بِعَدَمِهَا  صُلُ 
مِثحلِ  تُ عحتَبَرُ في  تَةِ لَا  الحمَي ح لِ  الحمُعحتَبَرةَُ في أَكح تَةِ فتَِلحكَ الضَّرُورَةُ  الحمَي ح لِ    الحمُعحتَبَرةَِ في أَكح

  .167هَذَا
Artinya: 

Perbedaan anatara hajat dan darurat, segala perkara yang diperbolehkan 
karena hajat (kebutuhan), bukan karena dharurat (terpaksa), seperti 
berhiasnya wanita dengan emas dan sutra, berobat dengan emas dan sutra 
(bagi laki-laki), maka hanyalah diperbolehkan sebatas menyempurnakan 
pemanfaatan, bukan karena dharurat (terpaksa) yang memperbolehkan 
makan bangkai dan semisalnya. Hajat (kebutuhan) dalam perkara ini 
adalah untuk menyempurnakan pemanfaatan. Maka manfaat yang kurang 
ini bisa menjadi butuh untuk disempurnakan. Inilah yang disebut hajat. 

 
165Muhammad Sidqi bin Muhammad Al Burnu, Alwajiz fī Idhāhi Qawāidi al Fiqhi al 

Kulliyah,186 
166Muhammad bin Abdillah bin abdi al-Aziz, Syarhu Mandzumat al-Qawāid al-Fiqhiyyah 

li al-Sa’di, h. 11 
167Ibn Taimiyyah, Majmuāt al-Fatāwa, (Cet.I; Saudi: Dār Adwai al-Salaf, 2003), h.225 
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Adapun dharurat yang jika terjadi bisa muncul kematian, sakit atau 
kelemahan dari perbuatan-perbuatan wajib seperti dharurat mu’tabarah di 
dalam makan bangkai, maka ini tidak bisa dianggap (diterapkan) pada 
keadaan hajat. 

Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: 

الْاجةُ دون الضَّرورة؛ لأنَّ الضَّرورةَ هي التي إذا لم يقم بها الِإنسانُ أصابه الضَّرر. 
168ده، وليس في ضرورة إليها والْاجة هي التي تكون مِن مكمِّلات مرا 

 

Artinya: 

Hajat (kebutuhan) itu lebih ringan daripada dharurat (keterpaksaan), 
karena dharurat itu jika tidak ditegakkan oleh manusia, maka ia akan 
mendapatkan bahaya. Sedangkan hajat adalah perkara yang menjadi 
penyempurna keinginannya dan ia tidak mengalami keterpaksaan atasnya.  

Beliau juga menyatakan dalam keterangan lainnya: 

: أن الْاجة: هي التي يكون بها الكمال. والضرورة: والفرق بي الْاجة والضرورة
 169هي التي يندفع بها الضرر 

Artinya: 

Perbedaan antara hajat dan dharurat adalah bahwa hajat itu untuk perkara 
kesempurnaan. Sedangkan dharurat itu untuk menolak bahaya,  

َشَقَّةُ تَجحلِبُ الت َّيحسِيْحَ  .2
  الم

Kaidah ini merupakan landasan penting bagi sumber-sumber syariah. 

Selain menjadi Qā'idah fiqhiyah, kaidah ini juga menjadi Qā'idah ushūliyah ai-

ammah, yang menjadi dasar sebagian besar dispensasi dalam syariat. Karena 

kaidah ini memiliki sifat qath'ī, yang ditopang oleh landasan berfikir dan dalil 

yang sangat sempurna. Sebenarnya, syari'at tidak mewajibkan seseorang untuk 

 
168Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarhu al-Mumti’ ala Zādi al-Mustanqi’ juz III, 

(Cet.I; Saudi: Dār Ibn Jauzi, 2007), h. 305  
169Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarhu al-Mumti’ ala Zādi al-Mustanqi’ juz V h. 

72 
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melakukan sesuatu yang akan membuatnya mendapat masalah atau yang 

bertentangan dengan karakter dan hati nuraninya.  

Tujuan utama pemilik syariah yang hakim dalam menegakkan syariah 

Islam adalah kenyamanan dan kemudahan. Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa 

di antara prinsip-prinsip umum yang pasti dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam 

adalah prinsip kemudahan dan memudahkan, toleransi dan keseimbangan (al-

tasāmuh wa al-i'tidāl), dan menghindari kesempitan dan kesulitan dalam 

ketentuan-ketentuan hukum syari'at, baik yang secara tegas ditunjukkan oleh nash 

maupun yang ditentukan oleh para ahli fikih dan mujtahid.170 Oleh karena itu, para 

ulam ushul sepakat bahwa umat manusia tidak diharuskan untuk melakukan hal-

hal yang berada di luar kemampuannya.171 

Secara bahasa, al-masyaqqah mengandung arti al-ta'ab (letih, penat, 

lelah), namun al-taisīr berarti sederhana, mudah, dan ringan, serta lembut, halus, 

dan ramah.172 Ketika syaqqa alaihi al-syai diucapkan dalam bahasa Arab, itu 

menandakan bahwa ada sesuatu yang membebani seseorang.173 

Makna dari kaidah  َالت َّيحسِيْح تَجحلِبُ  َشَقَّةُ 
 kesusahan menarik kemudahan الم

Maksudnya, syari'at meringankan berbagai hukum yang penerapannya 

menimbulkan kesulitan dan kesusahan mukallaf sehingga mukallaf dapat 

melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesusahan lagi.174. 

 
170Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding dengan Hukum 

Positif, terj. Said Agil Husain al Munawwar, M. Hadri Hasan (Cet.I; Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1997), h. 30. 
171Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk (Cet.IX; Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2005), h. 481. 
172Mubarok, Jaih, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asas, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo 

Persada, 2002), h139. 
173Jalal al-dīn Al-Syāthibī: al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Ahkām, II (, Beirut: Dār al-

Ma’rifah), h. 119 
174 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 55. 
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Dalil kaidah tersebut adalah firman Allah Swt. QS. al-Maidah/5:6 

يرُيِح  اللَُّّٰ مَا  وَّلٰ دُ  حَرجٍَ  مِّنح  عَلَيحكُمح  عَلَ  ليَِجح عَلَيحكُمح   نعِحمَتَه  وَليِتُِمَّ  ركَُمح  ليُِطَهِّ يُّريِحدُ  كِنح 
كُرُوحنَ   لَعَلَّكُمح تَشح

Terjemahanya:  
Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu 
agar kamu bersyukur175 

Ayat ini menutup pembahasan tentang hukum wudhu, mandi janabat, dan 

tayammum ketika air tidak tersedia atau tidak praktis untuk digunakan. Ayat 

tersebut menjelaskan taklif, yang disertai dengan keringanan hukum dalam 

tahārah, dan mengungkapkan kesempurnaan manfaat yang telah Allah berikan 

kepada para hambaNya dengan keringanan hukum yang khusus. 

Sedang dalil dari al-sunnah adalah hadist yang diriwayatkan oleh  imam 

Ahmad Ibn Hanbal sebagai berikut : 

َدحيَانِ أَحَبُّ إِلََ   عَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قِيلَ لرَِسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الأح
حَةُ  نَِيفِيَّةُ السَّمح  176اِلله؟ قاَلَ: " الْح

Artinya :  
Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Saw, 
manakah agama yang paling disukai Allah? Beliau menjawab‚(Agama) 
yang lemah lembut dan toleran‛. (HR. Ahmad) 

Hukum Islam didasarkan pada gagasan kemudahan, bukan kesulitan. Allah 

mencintai semua aspek dalam agama Islam, tetapi Dia paling menghargai 

toleransi dan kenyamanan. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang Muslim 

untuk bersikap keras dalam agama Allah dan mempersulit hidup hamba-hamba 

Allah. Orang yang terlalu kaku dalam agama akan menghadapi kelelahan dan 

 
175 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 107 
176Abu Abdillah ahmad bin Muhammad al-Syaibāni, Musnad al-imam ahmad, (Cet.I; 

Lebanon: Muassasah al-Risālah, 2001), h.17 
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kekalahan. Jelas, kita mengingat kisah Allah tentang Bani Israel dalam Surat Al-

Baqarah. Mereka mempersulit diri mereka sendiri ketika menerima instruksi 

untuk menyembelih seekor sapi, sampai-sampai mereka hampir tidak menemukan 

hewan yang dimaksud karena mereka terlalu "ketat" dalam menentukan 

persyaratan untuk sapi. Padahal awalnya hanya diwajibkan menyembelih seekor 

sapi betina. 

Kaidah  َشَقَّةُ تَجحلِبُ الت َّيحسِيْح
 memiliki cabang atau turunan yang menjadi الم

pelengkap dari kaidah tersebut karena cakupan Masyaqqah begitu sangat luas, 

diantaranya adalah: 

a. لَحَةَ الرَّاجِحَة مُ يَ تَّبِعُ الحمَصح   الُْكح
Arti kaidah ini adalah hukum itu, mengikuti mashlahat yang lebih unggul, 

kaidah ini sering diterapkan dalam urusan agama, seperti jihad dan ibadah. 

Meskipun perbuatan itu dapat mengakibatkan kerugian, tetapi ada manfaat yang 

besar. Sehingga syariat memerintahkan untuk dilakukan, sebagai contoh, jihad 

dan memerangi musuh diperbolehkan. Padahal mengarah pada kematian dan 

kehancuran, tetapi hasil akhirnya sangat mulia, berupa pembelaan diri, ketaatan 

beragama, dan penyebaran Islam. Jihad berperan penting dalam penyebaran Islam 

ke seluruh dunia. 

Kata Mashlahah  )مصلحة( adalah bentuk kalimat isim yang berasal 

dari mashdar dan artinya sama dengan dengan kata al-shulhu  yang artinya , )الصلح(

sinonim dengan kata al-manfaah   ) المنفعة   ( maksudnya adalah kenikmatan atau 
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sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.177 Mashlahah dapat 

diartikan juga sebagai manfaat atau suatu perbuatan yang mengandung manfaat.178 

Adapun mashlahah secara istilah adalah mengambil manfaat dan menolak 

bahaya (madharat) dalam rangka memelihara tujuan syari’at.179Sedangkan tujuan 

syara’ yang harus dipelihara adalah Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka 

segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menjaga lima aspek tujuan syara’ 

tersebut dikatan sebagai mashlahah, demikian juga berbagai upaya untuk menolak 

apapun yang dapat membahayakan kelima aspek itu dinamakan mashlahah. 

Ada berbagai definisi mashlahah yang diungkapkan oleh para ulama ushul 

fikih diantaranya adalah : 

1) Mashlahah menurut al-Khawarizmi  

 180ود الشرع بدفع المفاسد عن الخلقوالمراد بِلمصلحة : المحافظة على مقص
Artinya: 

Maslahah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menolak 

segala sesuatu yang dapat merusak makhluk 

2) Mashlahah menurut al-Gazali 

عن : جلب منفعة أو دفع مضرة   -في الأصل    -أما المصلحة : فهي عبارة  
  ، الخلق  مقاصد  المضرة  ودفع  المنفعة  جلب  فإن   ، ذلك  به  نعنِ  ولسنا 

نعنِ بِلمصلحة : المحافظة على  وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لكنا  
مقصود الشرع . ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يُفظ عليهم :  

 
177Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushūl Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 116  
178Husein Hamid Hasan, Nadhzariyyatu al-Mashlahah fī al-Fiqhi al-Islāmī, (Mesir: Dār 

al-Nahdah al-Arabiyyah,1971), h. 3 
179Harun, Pemikiran Najmu al-dīn al-Thufī tentang Konsep Mashlahah sebagai Teori 

Istimbat Hukum Islam, Jurnal Digital Israqi, vol. 5.1 (Januari-juni 2009), h.24 
180Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī juz II, (Beirut: Dār al-Fikri, 1986), h. 757 
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فكل ما يتضمن حفظ   . دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم ، ومالهم
فهو  الأصول  هذه  يفوت  ما  وكل   ، مصلحة  فهو  الخمسة  الأصول  هذه 

 181. مفسدة ، ودفعها مصلحة

Artinya : 
Adapun konsep dasar mashlahah adalah menarik kemanfaatan atau 
menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, 
karena mencapai kemanfaatan dan menghilangkan kemadharatana, 
adalah merupakan tujuan dari semua makhluk, sedangkan kebaikan 
atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, 
akan tetapi yang kami maksudkan dengan maslahat adalah menjaga 
atau memelihara tujuan syara’, adapun tujuan syara’ yang 
berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan 
terhadap agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta mereka, 
maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan 
atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya 
setiap sesuatu yang menghilangkan lima pokok dasar tersebut adalah 
mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima 
pokok dasar) adalah maslahat.  

3) Mashlahah menurut Said Ramadhan al-Buthy  

المنفعة التي قصدها الشارع الْكيم لعباده، من حفظ دينهم،  المصلحة هي  
 182ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معي فيما بينها 

Artinya :  

Mashlahah adalah manfaat yang menjadi tujuan al-syari’ (Allah ) 
untuk hamba-Nya dengan memilihara agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta benda mereka sesuai urutan yang ideal diantara itu semua. 

Sedangkan Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan maslahah dalam arti 

yang lebih umum, yaitu menyatakan bahwa yang diperlukan adalah segala sesuatu 

yang berguna untuk mencapai kebaikan dan kesenangan serta untuk 

menghilangkan kesulitan dan kesusahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

 
181Abu Hamid Muhammad Al-Ghazāli, al-Mustasfa Juz 1 (Lebanon: Muassasah al-

Risālah, 1997), h. 416. 
182Said Ramdhan al-Buthy, Dhawābit al-Mashlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, (Beirut: 

Muassasah al-Risālah, 1973), H. 321 



85 
 

 

esensi dari maslahah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam hidup 

manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merugikannya. Akan tetapi, 

kemaslahatan terikat pada urutan kualitas kebaikan dan benar-benar dibutuhkan 

manusia. 

Dengan demikian, maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak 

mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu 

kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada ‘illat yang keluar dari 

syara’ yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu 

yang sesuai dengan hukum syara’, yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan 

kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut 

dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara dari 

kemudharatan dan menjaga manfaatnya.183 

Dari definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda di atas 

dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh 

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan (al-

madharat) bagi manusia, yang sesuai dengan tujuan syara’ dalam menentapkan 

hukum. 

Terlihat ada perbedaan antara mashlahah secara umum (al-mashalah al-

ammah) dengan mashlahah dalam pengertian syar’i, perbedaanya tergambar dari 

segi tujuan syara’ yang dijadikan sebagai rujukan. Mashlahah secara umum 

merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, oleh sebab itu mengandung 

pengertian terhadap segala yang dianggap baik oleh syahwat maka itu disebut 

mashlahah, sedangkan rujukan mashlahah syar’iyyah yang juga menjadi kajian 

ulama ushul fikih adalah pada al-kulliyat al-khamsah lima hal dasar yaitu agama, 

 
183Rahmad Syafi’i, Ilmu Ushūl Fiqh, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), h.117. 
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jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sehingga dalam kaca mata syariat 

mashlahah bukan hanya memenuhi syahwat tetapi menjaga dari bahaya yang 

dapat merusak al-kulliyat al-khamsah dan mengupayakan segala hal yang dapat 

memelihara serta mempertahankan al-kulliyat al-khamsah. 

Pembagian mashlahah menurut kulitas dan fungsinya : 

1. Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain Al-

Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar 

yang menyangkut perwujudan dan perlindungan terhadap eksistensi lima 

pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, dan memelihara harta menurut para ahli usul fikih, 

kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al- khamsah. Apabila 

kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur 

karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut 

al-SyathibĪ, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan 

seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi 

masyarakat dan pribadi.184 

2. Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang 

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan 

dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-hajiyyah ( kebutuhan 

sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan 

tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak 

terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak 

 
184Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Cet.I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van 

Hoeve,1984), h. 1109 
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kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi 

kemudahan dalam kehidupannya.185 

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:  

a) Hal-hal yang diperintahkan syara', seperti mendirikan sekolah dalam 

hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal 

Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak 

didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, 

karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya 

kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah. 

b) Hal yang dilarang oleh syara' melakukanya, menghindarkan secara tidak 

langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury Contoh, 

perbuatan zina berada pada tingkat dharurī. Namun segala perbuatan 

yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini 

dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina 

yang dharurī, misalnya khalwat dan sebagainya. 

c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah (kemudahan) 

yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak 

ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi 

manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku 

dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual 

beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan 

qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) 

ataupun tanpa diyat sama sekali.186 

 
185Amir Syarifuddin, Ushūl Fiqh (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213. 
186Amir Syarifuddin, Ushūl Fiqh, h. 213 - 214 
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3. Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya 

Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya 

komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika 

kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup 

manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak 

sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya 

dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.187 

b. الميسور لا يسقط بِلمعسور  
Maknanya adalah perkara yang mudah tidak gugur karena perihal sulit, 

kaidah ini merupakan kaidah furuiyyah dari kaidah ْالمشقة تجلب التيسي (adanya 

kesulitan akan memunculkan kemudahan).  Kaidah ini termasuk kaidah fiqh yang 

sangat penting difahami.  Karena seluruh rukhsah dan keringanan   yang ada 

dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini.  Sehingga dapat dijelaskan, 

bahwa pengertian kata   al-maisur secara etimologis, dari akar kata yang sama 

dengan al-taisir bermakna kemudahan atau keringanan.  Sementara makna al-

ma’sur semakna dengan al-masyaqqah adalah kesukaran yang dihasilkan dari 

mengerjakan sesuatu perbuatan di luar kebiasaan.188 

Kaidah ini tidak serta merta dapat diterapkan dengan sekehandak hati, 

melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan 

keringanan.  Wahbah Al-Zuhaily menuturkan, masyaqqah, yang   dalam   kaidah   

ini semakna dengan al-maisur (kesulitan), yang diperbolehkan untuk diberikan 

kemudahan antaranya: Pertama, tidak bertentangan dengan teks al-quran dan al-

 
187Hamka Haq, Falsafat Ushūl Fiqh, (Makassar: yayasan al-Ahkām, 1998), h. 76 
188Imam Musbikin, Qawāid al-Fiqihiyah (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001), h.83 
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sunnah; Kedua, kadar   kesulitan   harus   lebih dari   batasan kemampuan normal; 

Ketiga, masyaqqah atau al-maisur tersebut bukan keadaan yang biasa terjadi; 

Keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara’ seperti rajam zina, hudud, derita 

dalam jihad dan sebagainya.189 

Penerapan dari kaidah ini adalah, apabila seseorang tidak mampu 

membaca surat al-Fatihah secara keseluruhan, ia wajib membaca potongan ayat 

dari al-Fatihah. Akan tetapi kaidah ini tidak dapat diterapkan pada puasa. Karena 

puasa membutuhkan satu hari tanpa istirahat.190 

G. Pandemi dalam Pandangan Fuqaha 

Pandemi adalah sebuah wabah penyakit yang terjadi dalam skala dunia. 

Dengan kata lain, (internasional diluar kendali) bahwa penyakit ini sudah menjadi 

masalah bersama untuk dunia.191Contoh dari penyakit yang telah menjadi 

pandemi yaitu, wabah abad ke-14 yaitu Black Death (maut hitam), kolera, 

influenza, Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS, dan Coronavirus 

(Covid 19).192 Pada tahun 1920 dihebohkan dengan wabah influenza atau yang 

lebih dikenal sebagai Pandemi Flu Spanyol. Wabah ini dipicu oleh virus H1N2 

yang mengalami mutasi genetik sejak tahun 1918. Sebagian besar penularan 

penyakit melalui transmisi atau penyebaran yang dapat berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain.193 

 
189Muhammad Musthafa al-Zuhaili, Al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-

Madzāhib al-Arba’ah, (Damaskus: Dār al Fikr, 2006), h. 761 
190Muhammad Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, h.543 
191Nur Fitriyana, God Spot Dan Tatanan New Normal di Tengah Pandemi Covid-19, h. 6  
192Rina Tri Handayani, Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity, 

Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 10, No.3, h. 375 
193Piki Setri Pernantah, Wawasan Sejarah Pandemi Untuk Penguatan Karakter Mahasiswa 

Di Era Covid-19, Sejarah dan Budaya, Volume 15, Nomor (1), 2021, hlm. 159  
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 Para Fuqaha menyebut Pandemi sebagai wabah atau Tha’un. Menurut 

Imam Nawawi seperti dikutip Syamsuddin Arief,194 Tha’un adalah penyakit yang 

menular dan menyebar luas (infectious,contagious), penyakit yang mencemari 

udara dan menggerogoti tubuh, penyakit menular yang disertai demam tinggi, 

menyebabkan bintik-bintik merah di badan atau benjolan-benjolan, terkadang juga 

disertai muntah-muntah dan yang menyebabkan kematian dengan cepat. Tha’un 

menurut Ibnu Hajar Al- Astqalani adalah penyakit menular yang mematikan, bisa 

jadi karena serangan jin dalam darah, menyebabkan gumpalan darah beracun.195 

 Penyakit tha’un mirip seperti kusta, yang memiliki beberapa gejala 

diantaranya: Pertama, sesuatu yang keluar dari anggota badan yang bengkak 

khususnya lipatan anggota badan dan terkadang penyakit tersebut timbul di badan, 

jari bahkan seluruh badan. Kedua, penyakit tersebut timbul berupa jerawat dan 

nanah. Ketiga, penyakit ini bisa mencemari udara hingga 

timbul penyakit pada kerongkongan, namun sejatinya kusta tidak sama dengan 

tha’un. Keempat, penyakit ini timbul pada anggota badan hingga menggerogoti 

seluruh tubuh sama seperti kusta.196 

 Terdapat perbedaan pandangan dikalangan fuqaha tentang definisi wabah 

ada yang menganggap tha’un adalah wabah dan ada yang berpandangan tha’un 

dan wabah memiliki definisi masing-masing sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Ibnu Hajar bahwa Tha’un bukan sinonim dari kata wabah (al waba) ia berdalil 

dengan Hadist yang nampaknya kontradiktif yaitu : 

 
194Syamsuddin Arief, Telogi Wabah: Perspektif Islam Tentang Pandemi, 

https://www.researchgate.net /publicatio/340448211,  diakses 2 Agustus 2022. 
195Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badzlul Ma’un Fi Fadlil At-Tha’un, (Jawa Barat: KEIRA, 

2020), h. 35 
196Ibnu Hajar Al-Atsqalāni, Badzlul Ma’un Fi Fadlil At-Tha’un, h. 39-40 
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هريرة عن و  أبِ  عليه  الله  صلى  الله   رسول  قال   : قال   على سلمأنه 
 197ملائكة ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال المدينة أنقاب

Artinya :  

dari Abu Hurairah r.a bahwasanya dia berkata Rasulullah Saw bersabda : 
jalan-jalan di madinah dijaga oleh Malaikat sehingga tha’un dan Dajjal 
tidak bisa Memasukinya (HR. Bukhari) 

 Ibnu Wahab mengatakan bahwa yang dimaksud hadist ini adalah pintu – 

pintu atau jalan yang menghubungkan dua gunung atau jalan yang selalu dilalui 

oleh manusia dijaga oleh malaikat sehingga tha’un dan Dajjal tidak dapat 

memasukinya.198 Sedangkan dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a 

beliau mengatakan :  

  199وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله
Artinya : 

Kami datang ke Madinah sedangan saat itu Madinah adalah bumi Allah 

yang dipenuhi wabah  

 Jika tha’un adalah sinonim dari kata waba’ maka kedua hadist diatas 

menjadi kontradiksi tetapi tidak ada kontra diantara kedua hadist tersebut karena 

tha’un adalah penyakit yang lebih spesifik dibandingkan wabah.200  Sehingga Ibnu 

Qayyim menegaskan bahwa setiap wabah adalah tha’un dan tidak setiap tha’un 

adalah wabah201 

 Muhammad bin Shalih al Utsaimin menganggap Thaun dan wabah adalah 

penyakit  yang sama sehingga jika ada orang yang terjangkit wabah tha’un atau 

 
197Muhammad bin Ismail Al Bukhari, al Jāmi al Sahīh li al Bukhāri Juz II, h. 22 
198Ibu hajar Al-Astqalāni, Fathu al Bāri Syarhu Sahīhi al Bukhāri Juz IV, h. 94 
199Muhammad bin Ismail Al Bukhari, al Jāmi al Sahīh li al Bukhāri Juz III, h. 23 
200Ahmad bin Ali bin Hajar al astqalani, Badzlu al Mā’ūn fi Fadhli Tha’un, h.103 
201Ibnu qayyim Al Jauziyah, Al Tibb al Nabawi, (bairut: Dāru al Fikr), h. 30 
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wabah yang lainya seperti kolera maka si penderita mendapatkan pahala mati 

syahid apabila diterima dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari 

Allah,202 pendapat ini didukung oleh Edward William Lane  dalam buku An 

Arabic-English Lexicon  bahwa Para leksikografer akhir abad pertengahan 

menggambarkan tentang  dua kata tha’un dan waba’ adalah sinonim, yang berarti 

“epidemi” atau “pestilence”203 

 Ada juga yang mengistilahkan wabah adalah suatu penyakit yang 

menyerang banyak orang204sehingga wabah terjadi pada daerah yang padat 

penduduk, menjadikan kematian massal yang berkepanjangan. Namun ada pula 

yang mendefinisikan wabah sebagai kerusakan alam yang merusak zat udara, 

sehingga menyebabkan penyebaran penyakit dikalangan manusia.205 

 Bukan hanya pemaknaan yang menjadi perdebatan tetapi dampak dari 

sebuah wabah atau tha’un mejadi perbincangan yang serius dikalangan para 

ulama, secara umum mereka beranggapan bahwa penyakit yang mewabah dapat 

menular dengan sendirinya206 sebagaimana hadist di bawah ini :  

 207(رواه البخارى)فِرّ من المجذوم كفرارك من الأسد 
Artinya :  

Berlarilah dari lepra sebagaimana engakau berlari dari kejaran singa (HR. 
Bukhāri) 

 
202Muhammad bin Shalih al Utsaimin, Syarah Riyādu al Sāhlihīn, (Saudi: al 

Wathon,2010), h. 233  
203Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon (London 1863-93), V, 1856; VIII, 

2914. Lih. G. W. Freytag, Lexicon Arabico-Latinum (Halis Saxonum 1837), h. 376   
204Ibnu Hajar al Asqalani, terj. fuad s.n., Kitab Wabah dan Taun dalam Islam, (Cet.1; 

Jakarta: Turos Pustaka, 2000), h. 35 
205Lawrance I. Cornad, Ta’un and Waba’: Conceptions of Plague and Pestilance in Early 

Islam, (Journal of The Economic and Social History of The Orient Vol. 25, No. 3,1982), h.274 
206Muhammad Anwar Syah al Kasymiri, Faidu al Bāri ala Shahīhi al Bukhāri Juz VI, 

(Cet.1; Lebanon: Dār al Kutub al Alamiyah, 2005), h. 63 
207Muhammad bin Ismail Al Bukhari, al Jāmi al Sahīh li al Bukhāri Juz XII, h. 126 
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 Makna umum pada hadits tersebut adalah perintah untuk menjauhi 

penyebab penyakit, agar tidak terjangkit penyakit yang sama sehingga memutus 

mata rantai penularannya sebagaimana hadist (208مصح على  مِرض  يورد   (لا 

“jangan mengumpulkan unta yang sehat dengan unta yang sakit” (HR 

Bukhāri&Muslim). Oleh karena itu ada seorang tokoh yang dianggap paling 

berjasa menemukan sebab-sebab penularan suatu penyakit yaitu Ibn al Khatib, 

seorang sarjana kedokteran dari Spanyol, yang hidup pada masa abad 

pertengahan, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana 

keganasan virus penyakit pes yang telah banyak merenggut jiwa manusia.209 dan 

Ibnu Qutaiba, dalam karyanya tentang Mukhtalaf al-Ahādīst (tradisi yang 

kontradiktif), mengatakan bahwa ada dua penyakit menular, yakni judzam (kusta) 

dan tha’un210. 

 Semantara di dalam shahih muslim terdapat hadist yang menegaskan 

bahwa penyakit tidak dapat menular dengan sendirinya sebagaimana hadist yang 

diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a 

 عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا عدوى، ولا طيْة،

 211ولا غول ويعجبنِ الفأل )رواه مسلم(ولا نوء 
Artinya :  

dari Anas bin Malik dari Nabi Saw beliau bersabda : Tidak ada ‘Adwa 
(penyakit menular), tidak Thiyaroh (merasa sial), tidak ada Haamah 
(burung hantu), tidak ada Nau (ramalan bintang/zodiak), tidak ada Ghaul 
(nama jin), dan aku menyukai al-Fa’al (optimis) (HR. Muslim) 

 
208Hadist dari Abu Salamah dia Mendengar dari Abu Hurairah r.a hadist nomor 5770, 

lihat Muhammad bin Ismail Al Bukhāri, al Jāmi al Sahīh li al Bukhāri Juz IX yang dita’liq oleh 

Musthafa Dib al Bugha, h. 22 
209Ahmad Ramli, Peraturan-peraturan untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum 

Syara’ Islam, (cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1968), h. 10. 

  
210Ibnu Qutaibah, Ta’wil Mukhtalif al-Hadith, ed Faraj Allah Zaki al-Kurdi, (Kairo 1326 

H), h.123 
211Muslim Bin Hajjaj al qusyairi al naisaburi, Shahih Muslim juz IV, h. 1746 
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 Bahkan dalam hadist lain diriwayatkan Nabi Saw makan bersama orang 

yang terkena penyakit kusta  

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخله  جابر بن عبد الله عن
 كل بسم الله ثقة بِلله وتوكلا عليه معه في القصعة ثم قال

Artinya :  

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam 
memegang tangan orang yang punya penyakit kusta dan memasukkan 
tangannya ke piring dan Nabi bersabda: “Makanlah, dengan menyebut 
nama Allah (Bismillah) karena percaya kepada Allah dan pasrah 
kepadaNya” (HR Ibnu Majah) 

 Di dalam hadist lain diriwayatkan Utsman r.a juga makan bersama orang 

berpenyakit kusta  

قال: كان  بريدة  ابن  إلَ  صحيح  بإسناد  الخشنِ  السلام  عبد  بن  مُمد  وروى 
 212سلمان يصنع الطعام الخبز واللحم من عطائه، ويقعد مع المجذومي 

Artinya :  

Muhammad bin Abdi Al salam al khasyni meriwayatkan dengan sanad 
yang sahih sampai kepada Ibnu Buraidah ia berkata pernah suatu hari 
Salman membuat makanan roti dan daging dari pemberianya dan dia 
duduk bersama orang – orang yang sakit kusta. 

 Penjelasan para fuqaha di atas dapat dikumpulkan dalam satu pemahaman 

jika penyakit itu secara medis tidak membahayakan orang – orang di sekitarnya 

maka tidak masalah bersama dengan orang yang sedang terjangkit penyakit 

tersebut namun jika telah terbukti secara klinis bahwa penyakit yang diderita 

seseorang dapat menular dengan massif maka lebih maslahat menjauhinya atau 

menghindari kontak fisik secara langsung. 

 
212Ibnu Mulaqqin, al Taudhīh li Syarhi al Jamī’ al Shahīh Juz xxv, (Cet.1; Syiria: Dār al 

Nawādir, 2008), h. 27  
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 wabah penyakit tha’un (طاعون) adalah sisa dari hukuman (azab) yang 

ditimpakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw dan terjadi pada 

masa para Nabi terdahulu.  Didukung hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.ha.  

عَنِ   وَسَلَّمَ  عَلَيحهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولَ  سَألََتح  اَ  أَنََّ هَا  عَن ح اللهُ  رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنح 
مَ  عَلَى  تَ عَالََ  اللهُ  عَثهُُ  يَ ب ح عَذَابًِ  أنََّهُ كَانَ  بَرهََا  فأََخح فَجَعَلَهُ اللهُ  الطَّاعُونِ،  يشَاءُ،  نح 

كُثُ في بَ لَدِهِ صَابراً  مِنيَ، فَ لَيحسَ مِنح عَبحدٍ يَ قَعُ في الطَّاعُونِ، فَ يَمح تَ عَالََ رَحْحَةً للِحمُؤح
رِ الشَّهِيدِ؛ ر  واه مُُحتَسِبًا يَ عحلَمُ أنََّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثحلُ أَجح

 .البخاري
Artinya :  

Dari ‘Aisyah ra, (ia berkata): Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang 
al-tha’un. Nabi lalu menjawab: Sesungguhnya wabah al-tha’un (penyakit 
menular dan mematikan) itu adalah ujian yang Allah kirimkan kepada 
siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah juga menjadikannya sebagai 
rahmat (bentuk kasih sayang) bagi orang-orang beriman. Tidaklah seorang 
hamba yang ketika di negerinya itu terjadi al-tha’un lalu tetap tinggal di 
sana dengan sabar (doa dan ikhtiar) dan mengharap pahala disisi Allah, 
dan pada saat yang sama ia sadar bahwa tak akan ada yang menimpanya 
selain telah digariskan-Nya, maka tidak ada balasan lain kecuali baginya 
pahala seperti pahala syahid (HR al-Bukhārī). 

Ibnu Hajar menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai adzab adalah 

untuk orang kafir dan ahli maksiat. Sedangkan wabah itu menjadi rahmat untuk 

orang beriman dan apabila orang beriman meninggal karena wabah termasuk mati 

syahid. Salah satu tokoh Muslim yang pernah meninggal keluarganya akibat 

wabah penyakit tha’un ( اعون ط  ) adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri. Beliau 

kehilangan ketiga anak perempuannya yang sangat dicintainya, yaitu Fathimah, 

Zainab dan Gholiyah.213 

Berhubung dengan banyaknya orang yang meninggal karena wabah 

penyakit tha’un ( طاعون) yang ganas dan mematikan Abu al-Hasan al- Mada’ 

 
213Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badzlu al-Mā’ūn Fi Fadli al-Tha’un, h. 150 
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mengatakan bahwa wabah penyakit tha’un yang masyhur dan paling besar terjadi 

dalam sejarah Islam ada lima, yaitu: tha’un Syirawaih, yang terjadi pada zaman 

baginda Nabi saw yakni pada tahun keenam hijriah, tha’un ‘Amwas, terjadi pada 

masa kholifah Umar bin Al-Khathab r.a, wabah tersebut melanda hingga negeri 

Syam yang mengakibatkan 25.000 orang meninggal dunia; selanjutnya tha’un  

yang terjadi pada zaman Ibnu Zubair yaitu pada bulan Syawwal tahun 69 H. yang 

menyebabkan kematian selama tiga hari, dalam setiap harinya ada 70.000 orang 

meninggal dunia.214 

Hingga diriwayatkan ada sekitar 70 sampai 80 anak dari sahabat Anas bin 

Malik yang meninggal dunia dan 40 anak dari Abdurrahman bin Abi Bakrah juga 

meninggal dunia, demikian tha’un Fatayat pada Syawal tahun 87 H. yang terkena 

wabah tersebut mayoritas para gadis, hingga disebut fatayat. serta tha’un yang 

terjadi pada pada tahun 131 H pada bulan Rajab, dan semakin parah pada bulan 

Ramadhan, dan terhitung di perkampungan Al-Mirbad dalam setiap harinya 

terdapat 1.000 jenazah, kemudian semakin mereda pada bulan Syawal pada tahun 

yang sama. Sementara di zaman Sahabat pernah terjadi tha’un di Kufah pada 

tahun 50 H, yang menyebabkan al-Mughirah bin Syu’bah meninggal dunia.215 

 

 
214Muhammad Rasyid Ridho, Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam Dan 

Relevansinya Dengan Covid-19, Juspi “Jurnal Sejarah Peradaban Islam”, (Medan, Indonesia, 

Volume 4 Nomor 1 Juli 2020), h. 26 
215Eva Farhah, Wabah Menular Dalam Karya Sastra, DIGLOSIA: Jurnal Kajian Bahasa, 

Sastra dan Pengajarannya, (Volume 3 Nomor 4 2020), h. 412 
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BAB III 

RUKHSAH DAN ‘AZĪMAH DALAM PANDANGAN FUQAHA 

A. Rukhsah 

1. Pengertian Rukhsah 

Secara etimologi, rukhsah berarti kemudahan, kelapangan, dan 

kemurahan. Sementara kata rukhsah menurut terminologi adalah hukum yang 

ditetapkan berbeda dengan dalil dikarenakan adanya udzur216 

Adapun rukhsah menurut Alau al-dīn Al Bukhāri adalah sebagai berikut : 

 والرخصة اسم لما بنِ على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم 
Artinya : 

Rukhsah merupakan nama bagi hukum yang dibangun karena adanya 
udzur yang dimiliki manusia. Maka rukhsah adalah hukum yang 
dibolehkan sebab adanya udzur yang mana hukum atas perbuatan tersebut 
sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak memiliki udzur217 

Sedangkan ulama dari madzhab Hanafi memiliki definisi rukhsah 

tersendiri sebagamana berikut ini : 

الرخصة: ما وسع المكلف فعله بعذر كونه حراما في حق ما لا عذر له، أو ما  
غيْ   حق  في  حراما  أو  آثَا  مع كونه  الوجوب  قيام  مع  تركه  المكلف  وسع 

 218المعذور 
Artinya :  

Rukhsah adalah kelonggaran bagi mukallaf untuk melakukan sesuatu yang 
pada awalnya dilarang bagi orang yang tidak memiliki udzur, atau suatu 
hukum yang boleh ditinggalkan bagi mukallaf meskipun itu wajib baginya, 
semestinya meninggalkannya adalah dosa atau haram bagi mereka yang 
tidak memiliki udzur. 

 
216Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), h. 114 
217Abdul aziz bin ahmad bin Muhammad Alau al-dīn al Bukhāri, Kasyfu al Asrār an 

Ushūli Fakhri al Islām al Bazawi (Cet.1; Beirut: Dār al Kutub al Amiyyah, 1997), h. 299  
218As-Syarakhsyi, Ushūl al-Sharakhsyi, h. 117. 
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Definisi ini cukup jelas karena fakta yang digambarkannya. Artinya, 

adanya aturan dispensasi karena alasan yang memberatkan, alasan yang 

memberatkan dalam hal ini, dapat dianggap sebagai keadaan darurat, sehingga 

keadaan tersebut dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan 

yang terlarang. 

Ibnu Hajib dari mazhab Malikiyyah memberikan definisi rukhsah yang 

lebih sederhana dari definisi di atas. beliau memberikan penjelasan sebagaimana 

berikut: 

 219أما الرخصة فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر 
Artinya :  

Adapun rukhsah adalah hukum yang disyariatkan karena adanya udzur, 

jika tanpa uzur niscaya hukum tersebut tetap diharamkan 

Sedangkan al-Syatibi memberikan pengertian yang berbeda mengenai 

rukhsah, beliau lebih fokus pada karakteristik udzur yang bisa melahrikan 

rukhsah yaitu udzur yang berat sebagaimana berikut ini: 

الرخصة: ما شرع بعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الإقتصار  
 220لْاجة على مواضع ا

Artinya :  

Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan sebab udzur yang berat sebagai 
pengecualian dari hukum asal yang umum yang pada dasarnya dilarang 
serta terbatas pada perkara-perkara yang dibutuhkan  

 

 
219Taqiu al-dīn Al-Subki, Raf’u al-Hajib an Mukhtasar ibnu Hajib juz II (Beirut: Alam al-

Kutub, 1999), h. 25 
220As-Syatibi, Al Muwāfaqāt fī Ushūl al-Fiqh, h. 307. 
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  Lebih lanjut ulama dari kalangan syafi’iyyah menggap rukhsah adalah 

hukum yang sudah pasti dalam syariat sebagaimana yang dikatan oleh al-

Baidhawi yaitu sebagai berikut: 

 221الرخصة: الْكم الثابت على خلاف الدليل لعذر 
Artinya :  

 Definisi rukhsah adalah hukum yang telah ada (al-tsabit) yang berbeda 

dengan dalil dikarenakan ada udzur 

Sedangkan ulama kontemporer yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul 

Wahab Khalaf beliau memberikan tiga definisi rukhsah. Pertama, rukhsah adalah 

hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk keringanan bagi seorang 

mukallaf dalam situasi tertentu di mana keringanan tersebut diperlukan. Kedua, 

rukhsah adalah hukum yang diperintahkan oleh Allah dalam situasi tertentu 

karena kondisi yang memberatkan. Ketiga, memberi izin barang yang diharamkan 

namun disertai alasan yang melarangnya.222 Pada intinya definsi ini menjelaskan 

dispensasi atau kemudahan dalam menjalankan syariat jika mengalami situasi 

sulit. 

Dari berbagai definisi di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahwa 

minimal ada lima hal yang tersurat dalam definisi tersebut: pertama, adanya 

perubahan hukum dari sulit kepada mudah; kedua, perubahan tersebut disebabkan 

adanya udzur; ketiga, tetap berlakunya hukum asal bagi mukallaf lain yang bukan 

memiliki udzur. Keempat, adanya dalil yang menunjukkan kebolehan mengambil 

rukhsah. Kelima, hukum rukhsah bukan hukum asal (asliyyah) tetapi hukum 

cabang (far’iyyah) yang disyariatkan dalam rangka memberikan kemudahan dan 

menghilangkan kesulitan-kesuliatan setiap umat manusia. 

 
221Abdullah bin Umar Al-Baidawi, al-Minhaj, vol. 1 h. 81. 
222 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushūl al- Fiqh, (Kuwait: Dār Al-Qalam, tt.), h. 121 
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2. Dalil-dalil Rukhsah  

Ada banyak ayat dan hadist yang menjelaskan keringanan dalam agama 

Islam supaya tidak ada kesulitan untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. 

Di antara ayat yang menjadi dalil rukhsah adalah QS. Al-Baqarah/2:185 

رَ وَلَا يُ يرُيِحدُ اللَُّّٰ  رَ  بِكُمُ الحيُسح  ريِحدُ بِكُمُ الحعُسح

Terjemahnya : 

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesukaran223 

Senada dengan ayat di atas adalah sebuah ayat dalam surah al-Thalaq QS. 

Al-Thalaq/65:7 

سًا اِلاَّ مَآ لِّفُ اللَُّّٰ لَا يُكَ  عَلُ اللَُّّٰ  ىهَا  تٰ اٰ   نَ فح راً سَيَجح رٍ يُّسح   بَ عحدَ عُسح

Terjemahnya :  

Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa 

yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan224 

Wajhu al-dalalah dari kedua ayat tersebut adalah bahwa Allah Swt ingin 

memberikan keringanan dan kemudahan kepada hambaNya terhadap seluruh jalan 

untuk menggapai ridhaNya, supaya mudah menitinya, olehnya itu seluruh 

perintah Allah tidak memberatkan hambaNya, jika ada kesulitan dan kelemahan 

maka Allah (al-Syari’) akan meringankan kewajiban sebagaimana semestinya, 

maka semua ini masuk dalam keringan dan dispensasi dalam syariat225 

 
223 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28. 
224 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.559. 
225Abd al-rahman bin Nasir al-Sa’di, Taisir al-Lathīf al-Mannān fī Khalashati Tafsir al-

Qurān, (Cet.I; Saudi: Wizaratu Syu’uni al-Islāmiyyah, 2001), h. 93  
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Adapun dalil dari al-Sunnah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah 

radiyyahllahu a’nha sebagai berikut : 

قالت أنَا  عنها،  رضي الله  عائشة  رَسُولُ » :وعن   َ خُيِّْ عليه  مَا  الله  صلى  اللََِّّ   
اً كَانَ أبَ حعَدَ النَّاسِ   اً، فإَِنح كَانَ إِثَح رَيحنِ إِلاَّ أَخَذَ أيَحسَرَهُُاَ، مَا لمحَ يَكُنح إِثَح َ أمَح وسلم بَيح
، تَ هَكَ حُرحمَةُ اللََِّّ سِهِ إِلاَّ أَنح تُ ن ح   مِنحهُ، وَمَا ان حتَ قَمَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لنَِ فح

تَقِمَ للََِِّّ بِهاَ   )متفق عليه( 226فَ يَ ن ح
Artinya : 
 Dari Aisyah r.a beliau berkatan: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 

tidaklah beliau diberi dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling 
mudah selama tidak mengandung dosa, tetapi jika mengandung keburukan 
maka dialah orang pertama yang menjauhinya, dan beliau tidak pernah 
membalas dendam untuk dirinya sendiri. kecuali apabila larangan Allah 
dilanggar, maka beliau akan membalas semata-mata karena Allah. 
(HR.Bukhāri dan Muslim) 

 Di dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dia berkata 

Pada kenyataannya, agama (Islam) itu mudah, dan tidak ada yang keras dalam 

agama keculai ia akan kalah. Karena itu, berdirilah tegak, mendekat, 

bergembiralah, dan manfaatkan pagi, petang, dan sebagian dari malam (HR. 

Bukhāri)227 Nabi Muhammad Saw menjelaskan dalam hadist betapa agama Islam 

sangat toleran dan menyediakan banyak kemudahan, sehingga Aisyah radiyallahu 

‘anha menceritakan style beliau saat berhadapan dengan dua pilihan maka Nabi 

memilih yang paling mudah di antara keduanya selagi bukan dalam perbuatan 

yang mengandung dosa, maka rukhsah dalam syariat adalah bentuk konkrit 

terhadap toleransi dan kemudahan  kepada hamba Allah.228  

 

 

 
226Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri juz IV, h. 189 
227Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, h. 16 
228Zainu al-dīn Abdulrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali, Fath al-Bāri Syarhu 

Shahīh al-Bukhāri, (Cet.I; Kairo: Dār al-Haramin, 1996), h. 281 
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3. Sebab-Sebab Rukhsah  

a. Sebab darurat (al-Dharūrah)  

Arti darurat bervariasi tergantung pada metode ilmiah yang digunakan. 

Menurut ulama fiqh, dharurat diklasifikasikan menjadi dua kategori: darurat 

umum dan darurat khusus. Kedaruratan umum adalah sesuatu yang harus ada 

demi agama dan dunia. Dalam hal ini, sesuai dengan lima aspek maqashid al-

syari'ah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khusus 

mengenai dharurat, seseorang terpaksa melanggar hukum syar'i karena kebutuhan 

yang sangat mendesak. Di mana, ketika seseorang mendekati batas, jika dia tidak 

melakukan tindakan terlarang tersebut maka akan sangat kesulitan.  

Kriteria kondisi darurat sebagaimana yang dijelasakan oleh Muhammad 

al-Sa'labi adalah, pertama kondisi darurat harus benar-benar wujud atau mungkin 

belum terjadi, tetapi sangat diyakini akan terjadi, bukan sekedar keyakinan yang 

tidak berdasar. Kedua, upaya meminimalkan bahaya yang ada tidak boleh 

mengakibatkan timbulnya bahaya baru yang lebih besar. Ketiga, ancaman harus 

diukur secara proporsional, tidak berlebihan. Dan keempat, harus dalam rangka 

mencapai tujuan syari'at.229 

b. Sebab perjalanan (al-Safar)  

Menurut bahasa kata safar bermakna memotong jarak. Adapun secara 

istilah safar diperuntukan kepada orang yang melakukan perjalanan jauh yang 

diperbolehkan mengambil rukhsah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim berpendapat 

boleh mengqashar dan menjamak shalat untuk bepergian yang bertujuan rekreasi, 

tetapi tidak ada keringanan untuk menjamak dan mengqhasar shalat bagi orang 

 
229Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa’labi, al-Rukhsah al-Syarī’ah; Ahkāmuha 

wa Dawābituha, (Iskandaria: Dār al-Iman, 2002), 126  



103 
 

 

yang mukim meskipun dalam kondisi kesulitan. karena keringanan menjamak 

atau mengqashar shalat dan tidak berpuasa pada bulan ramadhan khusus untuk 

orang yang berada dalam perjalanan (musāfir).230 

Terdapat banyak perspektif ulama dalam menentukan kriteria musafir, 

Menurut Muhammad al-Sa'labi, ada dua puluh sudut pandang tentang jarak yang 

dianggap telah memenuhi syarat seorang dianggap sebagai musafir. Sedangkan 

menurut para imam dari empat madzhab, dalam hal ini Imam Syafi'i, Imam Malik, 

dan Imam Hambali, musafir adalah orang yang menempuh jarak sekitar 80-90 

km, namun menurut Imam Hanafi musafir adalah orang yang bepergian selama 

tiga hari tiga malam.231 

c. Sebab karena kesulitan (al-Masyaqqah)  

Secara etimologi masyaqqah berarti sesuatu yang melelahkan. Adapun 

frasa masyaqah, mengacu pada sesuatu yang secara umum mampu dilakukan, 

tetapi dalam hal-hal tertentu melampaui batas kebiasaan sehingga menyebabkan 

kesulitan dalam melaksanakannya. Dalam konteks lain, dimaksudkan agar syariat 

Islam dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, khususnya melalui 

pemberian kelonggaran di saat-saat sulit.232 

d. Sebab terpaksa (al-Ikrāh)  

Ikrāh setara dengan kata dalam bahasa Arab karaha yang bermakna benci 

atau kebencian, Maka arti ikrāh adalah sesuatu yang dibenci. Sesuai dengan 

definisi ini, ikrāh diartikan sebagai orang yang dipaksa untuk melakukan atau 

 
230Syamsu al-dīn Muhammad bin Abu bakar al-Hambali, I’lām al-Muwāqi’in (Beirut: Dār 

al-Kitab al-Arabi, 1996), 130 
231Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa’labi, al-Rukhsah al-Syarī’ah; Ahkāmuha 

wa Dawābituha, h.199 
232Abd Latif Muda & Rosmawati Ali Mat Zain, Pembahasan kaidah-kaidah Fiqh (Kuala 

Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd, 2000), 139 
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mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya atau berlawanan 

dengan hati nuraninya. Muhammad Abu Zahrah menggambarkan ikrāh dari segi 

ruang lingkupnya. Dalam keadaan seseorang dipaksa maka akan berimbas pada 

keselamatan jiwa, tubuh, harta benda, atau pihak-pihak yang menjadi 

tanggunganya. Misalnya, ketika seseorang dipaksa untuk mempercayai (iman) 

terhadap agama yang tidak diyakini, apabila dia menolak maka akan 

membahayakan nyawanya, maka pada saat posisi seperti itu ia diperbolehkan 

untuk percaya pada agama lain demi menyelamatkan jiwanya.233 

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk paksaan adalah sebagai berikut: 

pertama, paksaan yang fatal, atau paksaan yang mengancam nyawa atau anggota 

badan, seperti membunuh, melukai, atau memotong anggota badan. Kedua, 

pemaksaan yang tidak mematikan adalah pemaksaan yang tidak mengakibatkan 

hilangnya jiwa dan anggota tubuh, seperti ancaman dikurung, dirantai, atau 

dikekang. Ketiga, paksaan yang mengakibatkan pemisahan paksa dari keluarga, 

anak, atau pasangan. Yang tidak menyebabkan hilangnya jiwa atau 

membahayakan tubuh, tetapi merusak moral atau pikiran seseorang.234 

e. Sebab sakit (al-maradh) 

Sebagai manusia, rasa sakit adalah kejadian alami, dan tidak peduli 

seberapa baik seseorang telah mempersiapkan diri untuk melawan penyakit pada 

akhirya pasti ia akan mengalami rasa sakit. Mengenai aturan rukhsah ini, penyakit 

sama dengan kategori musafir yang diuraikan di atas; Namun, ada perbedaan 

pendapat mengenai kualifikasi syariat bagi orang sakit yang sudah sah 

mendapatkan keringanan dalam menjalankan perintah agama. 

 
233Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, h. 532 
234Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, h. 533 
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Menurut penjelasan para ulama, ada dua pandangan dalam kategori ini, 

yang salah satunya berpendapat bahwa segala macam penyakit dapat digolongkan 

sebagai orang yang diberi hukum rukhsah dengan menggunakan universalitas 

lafaz sebagai pembenaran pandangan tersebut. Pendapat kedua adalah bahwa 

penyakit yang dimaksud adalah penyakit berat yang mempersulit penyembuhan 

atau dikhawatirkan akan mengambil waktu lama untuk kesembuhannya. maka jika 

kriteria ini terpenuhi, berlaku hukum rukhsah padanya.235 

f. sebab lupa (al-Nisyān) 

lupa adalah perilaku yang umum dan normal dimiliki oleh semua manusia. 

Pada dasarnya orang yang lupa mengetahui sesuatu tetapi dia sedang tidak 

memingatnya pada saat dibutuhkan. Dan lupa menjadi salah satu sebab 

terbukanya kelonggaran dan dispensasi dalam syariat karena memang hal itu 

diluar kemapuan seseorang, sebagaimana hadist  

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَل: )إِنَّ اَلله  عَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ح
رهُِوحا عَلَيحهِ  تُكح يَانَ وَمَا اسح طأََ وَالنِّسح  حَدِيحثن حَسَنن  236(تَجَاوَزَ لي عَنح أمَُّتِي الخحَ

Artinya: 
Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan dari 
umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan (HR. al-Baihaqi) 

Lupa menurut ulama fiqih dibagi menjadi tiga bagian: pertama, jika lupa 

terhadap sesuatu yang tidak dapat diulangi, maka lupa seperti itu dima’fu 

(dimaafkan) dan tidak diwajibkan untuk mengulanginya sesuai anjuran yang telah 

ditetapkan. Misalnya, jika seseorang lupa mengucapkan basmalah saat 

 
235Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa’llabi, al-Rukhsah al-Syarī’ah; Ahkāmuha 

wa Dawābituha, h. 259 
236Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-

Ilmiyyah, 2003), h. 584 
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menyembelih hewan, maka ia tidak diwajibkan untuk mengulang penyembelihan, 

dan dagingnya tetap halal dikonsumsi.237 

Kedua, jika lupa pada kejadian yang berulang, kasus tersebut harus 

diselesaikan saat diingat. Misalnya, jika seseorang lupa berwudhu saat shalat, 

maka diampuni, tetapi ia harus menggantinya ketika ingat dengan berwudhu lagi 

dan kemudian melanjutkan shalatnya. Ketika lupa jumlah shalat, dianjurkan untuk 

tetap melanjutkan shalat sampai mencapai jumlah rakaat yang diyakini, kemudian 

diakhiri dengan sujud sahwi sebelum salam.238 

Ketiga, jika melupakan hak seseorang, maka hak itu wajib untuk 

ditunaikan pada saat diingat. Sebagai contoh, jika seseorang melupakan hutang, 

bahkan untuk waktu yang lama, dia harus membayarnya ketika dia ingat. Bab ini 

juga membahas tidur berlebihan sampai mengabaikan waktu shalat. Seperti shalat 

subuh, jika seseorang tidur hingga menjelang dzuhur, maka ia boleh langsung 

shalat, dan ini adalah shalat a'dha, bukan shalat qadha'. Singkatnya, semua 

kesulitan yang disebabkan oleh lupa maka dapat diperbaiki berdasarkan sejauh 

mana kelupaanny. 

g. Sebab kesalahan (al-Khata)  

Al-khata, atau salah, adalah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh 

pelakunya. Misalnya, menelan air ketika berkumur-kumur saat puasa. Maka 

kesalahan itu dimaafkan karena kesalahan pelaku. Terkadang, kesalahan juga 

muncul saat sahur hingga tanpa sadar melewati waktu imsak. Jika seseorang 

 
237Izzu al-dīn abd al-Azīz bin abdi al-Salām, Qawāid al Ahkām fī Mashālihi al Anām, h. 2 
238Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, h. 537 
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dengan lalai melukai atau membunuh orang lain, hukumannya tidak berdasarkan 

hukum badan, melainkan hukum hata (property).239 

Para ahli ushul fiqh mengklasifikasikan bentuk kesalahan ke dalam tiga 

kategori, pertama dalam pelaksanaannya. Misalnya, jika seseorang mengambil 

untuk berkumur-kumur saat berpuasa hingga tidak sadar ia menelanya, maka 

diampuni. Kedua, tujuannya tidak tepat, seperti saat berburu hewan padahal 

hewan tersebut bukan spesies yang diinginkan. Maka hukumnya sesuai dengan di 

atas. Dan ketiga, perkiraan yang tidak akurat. Misalnya, ketika dokter melakukan 

tugasnya, lalu salah dalam memberikan meresep obat, selama bukan atas dasar 

kesengajaan maka itu di ma’fu.240 

Singkatnya, sifat kekeliruan tersebut diberikan keringan sesuai dengan 

porsi kekeliruannya. Seperti dalam masalah berkumur di atas, maka pelaku tidak 

membuat puasanya batal, melainkan dimaafkan kemudian dia melanjutkan 

puasanya. Lain halnya bila kesalahan tersebut mengakibatkan luka fisik atau 

sampai hilangnya nyawa seseorang. Maka kesalahan tersebut dimaafkan Allah 

swt, dan dibenani hukuman berupa hukum harta sebagai tanggung jawab terhadap 

korban. 

h. Sebab tidak tahu (al-Jahl)  

Syariat memberikan dispensasi kepada seseorang yang tidak mengetahui 

hukum terhadap amalan yang dia kerjakan. Kejahilan sebenarnya bertentangan 

dengan ajaran Islam yang mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu241 

bahkan menjadi berdosa apabila ada seorang muslim yang merelakan diri untuk 

 
239Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, h. 357  
240Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa’llabi, al-Rukhsah al-Syarī’ah; Ahkāmuha 

wa Dawābituha, h. 281 
241Pernyataan ini bersumber dari sabda Nabi Muhammad Saw.   طَلَبُ ال عِل مِ فرَِي ضَة  عَلىَ كلُِّ مُس لِم  

artinya menuntut ilmu benar-benar wajib bagi setiap muslim (HR.Ibn Majah) 



108 
 

 

menjadi jahil tidak mempelajari berbagai kewajiban yang mesti ditunaikan baik 

kewajiban kepada Allah atau kewajiban yang dituntut untuk dilaksankan antar 

sesama manusia.242 

Ketidaktahuan bertentangan langsung dengan keyakinan Islam, yang 

mengharuskan seseorang untuk selalu mencari ilmu. Ketika seseorang masuk 

Islam, ada pengecualian aturan ketidaktahuan seseorang, seperti kondisi 

lingkungan yang membuat sulit untuk mengakses informasi tentang hukum Islam, 

seperti ketika seseorang berada jauh dari peradaban Islam. Dalam kasus seperti 

itu, seseorang dibebaskan dari kebodohan dan diberikan keringanan. Pengetahuan 

mereka tentang hukum Islam masih terbatas. 

Namun, ada keadaan lain di mana seseorang menjadi tidak tahu, seperti 

kondisi lingkungan yang menyulitkan untuk mengakses informasi tentang hukum 

Islam, maka kondisi tersebut merupakan pengecualian dari ketidaktahuan secara 

umum yang terlarang, atau contoh lain ketika seseorang baru masuk Islam 

menjadi muallaf, maka sangat dimaklumi apabila masih banyak kesalahannya 

dalam mejalankan Islam. 

Seperti dikatakan, sifat ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan seseorang 

menerima keringanan jika tidak mengetahui sesuatu yang sebenarnya layak untuk 

tidak diketahui. Sebaliknya, ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak 

menaati atau menyimpang dari ketentuan syariat ketika menyangkut tindakan 

yang tidak dapat ditoleransi.243 

 
242Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-an’am ayat 35 yang menyatakan   ََّنن فلََا تكَُو 

هِلِي نَ مِنَ ال ج     Terjemahnya : janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. 
243Usamah Muhammad bin Muhammad al-Sa’llabi, al-Rukhsah al-Syarī’ah; Ahkāmuha 

wa Dawābituha, h. 284 
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Pendapat lain menyebutkan bahwa lupa dan tidak tahu dapat 

menggugurkan dosa secara mutlak. namun, apabila meninggalkan suatu perintah, 

maka perintah itu tidak gugur bagitu saja, masih wajib baginya untuk tetap 

mengerjakan ketika sudah ingat atau sudah tahu. Sedangkan dalam mengerjakan 

suatu larangan, maka ia diberikan ampunan karena ketidak tahuannya. Selanjutnya 

jika kejahilan seseorang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka ia 

wajib bertanggung jawab atas kesalahan dan ketidak tahuan tersebut.244 

i. Sebab kekurangan (al-Naqsu)  

Muhammad Abu Zahrah membagi defisit al-naqs menjadi dua komponen. 

Yang pertama adalah rintangan alami, yaitu yang tidak disadari dan bukan 

merupakan hasil dari kehendak seseorang, tetapi penyebab kekurangan itu berada 

di luar dirinya. Kedua, halangan yang tidak wajar, yaitu kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia baik diri sendiri, seperti mabuk atau kebodohan, atau oleh orang 

lain, seperti dipaksa.245 

Akhirnya setiap orang yang mengalami kekurangan dalam menjalankan 

syari’at yang penyebabnya adalah hilang akal atau kurang mampu baik dalam 

menjalankan tuntutan syariat yang menjadi beban pribadinya dan beban orang 

lain, maka ia berhak mendapatkan rukhsah sebagai bentuk keringanan dari Allah 

SWT. 

4. Hukum-Hukum Rukhshah 

Apabila dilihat dari sisi hukum, rukhshah terbagi menjadi lima bagian 

yaitu : 

 
244Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, h. 525 
245Muhammad Abu Zahrah, Ushūl Fiqh, h. 514 
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a. Rukhshah wajib. Misalnya, makan bangkai untuk orang yang kelaparan 

atau minum anggur (khamr) untuk orang yang tenggorokannya tercekat 

dan dia tidak bisa bernapas. Jika makan bangkai atau minum anggur 

terlarang dianggap sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan 

nyawanya, maka itu harus dilakukan.246 

b. Rukhshah sunnah. Contohnya adalah shalat qashar bagi musafir yang 

melakukan perjalanan dua marhalah atau lebih dan berbuka puasa bagi 

orang sakit atau bagi musafir yang mengalami masyaqqah saat berpuasa. 

Begitu pula saat mengakhirkan shalat dhuhur, karena cuaca di awal waktu 

dhuhur sangat panas.247 Atau seperti melihat wajah calon istri dan kedua 

tangannya saat menikahinya. Semua contoh di atas adalah rukhshah, yang 

sunnah. 

c. Rukhshah mubah Contohnya adalah transaksi pemesanan (salam) dan sewa 

(ijārah). Dua jenis transaksi yang memenuhi syarat sebagai rukhshah, 

yang diperbolehkan meskipun hukum asalnya tidak diperbolehkan. 

Kontrak salam dulunya dilarang karena dianggap membeli barang tidak 

berwujud (ma'dum). Selain itu, keuntungan ijarah dianggap tidak ada 

(ma'dūm).248 

d. Rukhshah khilafu al-aula (kurang utama). Seperti membersihkan bagian 

luar sepatu kulit (al-khuf atau muzah), menjamak shalat, atau berbuka 

puasa bagi musafir yang tidak mengalami masyaqqah ketika melakukan 

perbuatan tersebut. Demikian pula, tayamum bagi orang yang telah 

memperoleh air dengan membeli di atas harga biasa, meskipun ia mampu 

 
246Lihat Sulaiman bin Abd al-Qawi al-Thufi, Syarhu Mukhtashar al-Raudhah, (Cet.I; 

Beirut: Muassasah al-Risālah, 1987), h. 465 
247Lihat Jamal al-dīn abu Muhammad al-Isnawi, al-Tamhīd fī īji al-Furu’ ala al-Ushūl, 

(Cet.II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981), h.72  
248Ibn Najjar, Syarh al-Kaukab al-Munīr, (Cet.II; Ryad: Maktabah al-‘Ubaikan, 1997), h. 

480 
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untuk itu. Semua toleransi (rukhshah) dalam contoh di atas lebih baik 

untuk dihindari.249 

e. Rukhshah makruh. Misalnya, menqashar shalat dalam perjalanan yang 

belum mencapai tiga marhalah. Hukum makruh ini dilatar belakangi untuk 

menghindari khilaf dengan imam Hanafi yang tidak mengizinkan qashar 

kecuali apabila perjalanan telah mencapai tiga marhalah (versi Hanafiah 

142 km). Sedangkan imam Al-Syafi'i menggap dua marhalah sudah cukup 

untuk melakukan qashar.250 

5. Cara beristimbath hukum dengan Rukhsah 

a. Ada kata rukhsah dalam teks al-Sunnah 

Di dalam al-Sunnah  

الثَّمرِ  بيَعِ  ُ عليهِ وسلَّمَ نَََى عن  عن سهل بن أبِ حثمة أنَّ رسولَ اللََِّّ صلَّى اللََّّ
لُها رُطبًا بِلتَّمرِ  251إلاَّ أنَّهُ رخَّصَ في العَريَّةِ أن تبُاعَ بخرصِها منَ التَّمرِ يأكُلُها أهَح

 

Artinya:  
 Dari sahl bin abi hatsmah r.a bahwa Rasulullah Saw melarang menjual 
buah kurma dibeli dengan kurma, tetapi beliau memberikan rukhsah pada 
al-‘ariyyah (pohon yang diserahkan perawatannya pada orang lain untuk 
diambil buahnya) kemudia dimakan berupa kurma basah.” (HR Bukahari – 
Muslim) 

b. Lafadz yang mengandung penghapusan dosa  

Terdapat 20 ayat yang menunjukan penghapusan dosa dalam suatu 

perbuatan diantaranya adalah : QS. Al-Nisa/4;101 

صُرُوحا مِنَ الصَّلٰ  َرحضِ فَ لَيحسَ عَلَيحكُمح جُنَاحن انَح تَ قح تُمح انَح اِنح خِ   وةِ ۖوَاِذَا ضَرَب حتُمح فِ الاح فح
تِنَكُمُ الَّذِيحنَ كَفَرُوحا    فِريِحنَ كَانُ وحا لَكُمح عَدُوًّا مُّبِيح اِنَّ الحكٰ  ي َّفح

 

 
249Abu abdillah al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth, (Cet.I; Dār al-Kutubi, 1993), h. 35 – 36  
250Abu abdillah al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth, h. 330 
251 Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhāri, 219. 
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Terjemahnya : 
Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk 
mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.252 

c. Kata yang menunjukan pengecualian (al-Istitsnā’)  

Cotohnya di dalam al-Quran QS. Al-Nahl /16:106 sebagai berikut :  

اَنهِٓ    مِنح  مَنح كَفَرَ بِِللَِّّٰ  رهَِ وَقَ لحبُه مُطحمَى    بَ عحدِ اِيمح اَنِ وَلٰ   نٌّ  اِلاَّ مَنح اكُح كِنح مَّنح شَرحََ  بِِلاحِيمح
نَ اللَِّّٰ بِِلحكُفحرِ  راً فَ عَلَيحهِمح غَضَبن مِّ   وَلَهمُح عَذَابن عَظِيحمن    صَدح

Terjemahnya : 
Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan 
Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), 
sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). 
Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, 
niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang 
besar.253 

d. Dengan Qiyas 

Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan.254 

Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap 

sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, qiyas 

adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada teks hukumnya dengan sesuatu yang 

ada teks hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.255 Dalam redaksi yang 

lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki 

nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab adanya 

persamaan dalam illat hukumnya.256 

 
252 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 94.  
253 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 279 
254Muhammad Djamal al-dīn Ahmad, Miftāḥ al-Wuṣūl fī Ilmi al-Uṣūl, (Cet.II; Jombang: 

Pustaka Al-Muhibbin, 2010), h. 58 
255Muhammad Abu Zahrah, Ushūlu alFiqih, h. 336 
256Abd Wahab Khallaf, Ilmu Uṣhūlu al-Fiqh (Cairo: Dār al-Hadits, 2003), h. 48 
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Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian qiyas dengan menyamakan 

suatukasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang 

hukumnya terdapat dalam nash, karena adanya persamaan ‘illat dalam kedua 

kasus hukum itu257 Djamil mendefinisikan qiyas dengan pedoman untuk 

menetapkan hukum dalam keadaan yang tidak terdapat dalam nash dengan 

menyamakannya dengan kasus nash karena alasan (illat) yang sama.258 

Penggunaan qiyas sebagai metode dalam beristimbath huku perlu dikaji 

saat masuk pada penerapan rukhsah sebagai contoh jual beli Araya itu hanya 

terbatas pada kurma saja karena hanya kurma yang di-rukhsah dalam teks hadits? 

Ataukah boleh melakukan jual beli Araya pada anggur karena di-qiyas-kan 

dengan kurma? Contoh lainnya: apakah keadaan hajat yang memperbolehkan 

untuk memelihara anjing hanya terbatas pada anjing penjaga ternak, anjing 

penjaga ladang dan anjing pemburu saja? Ataukah hajat tersebut boleh diqiyaskan 

untuk perkara lainnya selain yang disebutkan dalam hadits? 

Berdasarkan berbagai definisi terminologis qiyas yang dikemukakan oleh 

para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah penyetaraan 

perkara yang tidak terungkap oleh nash dengan kasus yang diungkapkan oleh nash 

karena kesamaan nilai-nilai syariat ('illat) antara keduanya untuk menerapkan 

hukum satu kasus di atas yang lain. 

Mengenai qiyas sebagai sumber penentuan rukhsah, para ulama berbeda 

pendapat dalam hal ini. Para ulama madzhab dipisahkan menjadi dua kelompok 

yang berbeda. Pertama, mereka berpendapat bahwa qiyas dapat digunakan untuk 

 
257Abdu al-Wahhab Khallaf, Masādir al-Tasyri’ al-Islāmī fī mā la Nassa fīh, (Kuwait: 

Dār al-Qalam,1972), h. 19. 
258Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Cet.I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 135. 
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menentukan rukhsah. Mayoritas ahli hukum dan ahli ushul fiqh menganut 

pandangan ini.259 

Pandangan kedua, qiyas, bukanlah sumber atau pedoman yang sah untuk 

menentukan hukum rukhsah. Inilah pandangan mazhab Hanafi. Dalam hal ini, 

Imam Malik juga cenderung sependapat dengan mazhab Hanafi yang melarang 

qiyas sebagai dasar penetapan hukum rukhsah.260 

Senada dengan para ulama di atas adalah al-Imam al-Syafi’i rahimahullah. 

Dalam sebagian kitab, beliau tidak mengakui qiyas untuk menetapkan rukhsah. 

Akan tetapi dalam kitab lainnya beliau membolehkan qiyas dalam menentukan 

rukhsah. Dengan demikian, ulama Syafi’iyah juga terbagi menjadi dua. Di antara 

mereka ada yang menolak qiyas untuk menetapkan rukhsah. Sebagian lainnya 

menerima qiyas untuk rukhsah.261. 

Badru al-dīn al-Zarkasyi al-Syafi’i rahimahullah menyatakan:262 Syafi’i 

berkata di tempat lain dalam kitab al-Umm: “Tidak boleh menggunakan qiyas 

dalam rukhsah kecuali yang kita ketahui maknanya. Oleh karena itu kami katakan 

bahwa dalam permasalahan rukhsah mengusap kedua sepatu (khuf) tidak bisa di-

qiyaskan untuk menentukan rukhsah mengusap imamah (surban), tidak pula burqa 

(cadar), tidak pula kaus tangan. 

Persyaratan di atas tidak hanya dipakai oleh ulama Syafi’iyah saja. Ulama 

madzhab yang lain juga menggunakannya. Muhammad Amin asy-Syinqithi 

mewakili ulama Malikiyah menyatakan: 

 
259 Abd al-Karim Muhammad Namlah, Al-Rukhas Al-Syar'iyyah wa Isbātuha bi al-Qiyās, 

(Cet.I; Riyad: Maktabah al-Rusydu, 1990), h. 187 
260Abd al-Karim Muhammad Namlah, Al-Rukhas Al-Syar'iyyah wa Isbātuha bi al-Qiyās, 

h. 184 
261Abd al-karim Namlah, al-Rukhash al-Syar’iyyah wa Itsbātuha bi al-Qiyās, h. 187-188 
262Badr al-dīn al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth fī Ushūl al-Fiqh, (Cet.I; Dār al-Kutub, 

1994), h. 52  
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Dikecualikan dari kaidah qiyas terbagi menjadi dua yaitu rukhsah yang 

bisa difahami maknanya dan rukhsah yang tidak bisa difahami maknanya. 

Adapun yang Pertama (yaitu perkara yang bisa difahami maknanya): bisa 

diqiyaskan atasnya ketika ditemukan illat (alasan) yang sama seperti 

dikecualikannya jual beli Araya (dari pengharaman riba) ketika ada hajat 

(kebutuhan). Maka meng-qiyas-kan anggur atas kurma tidaklah jauh dari 

kebenaran ketika jelas bahwa anggur adalah semakna dengan kurma. Demikian 

pula bolehnya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa (dharurat) dalam 

rangka menjaga nyawanya. Maka perkara haram lainnya boleh di-qiyas-kan 

dengan bangkai ketika terpaksa. 

Kedua (yaitu perkara yang tidak bisa difahami maknanya): tidak berlaku 

qiyas padanya seperti persaksian Khuzaimah, juga ucapan Nabi shallallahu alaihi 

wasallam kepada Abu Burdah: “Silakan menyembelih kurban kambing muda, 

tetapi setelahmu tidak boleh lagi ada orang yang berkurban dengan kambing 

muda.” Dan juga seperti sikap beliau shallallahu alaihi wasallam yang 

membedakan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan.263  

Demikian juga menurut ulama Hanabilah, Ibnu Badran al-Hanbali (wafat 

tahun 1346 H) rahimahullah berkata: 

وأما المعدول به عن القياس فلا يخلو من أن تفهم علته أولا فإن فهمت العلة فيه  
خمسة   دون  فيما  الرطب  عرية  على  العنب  عرية  معناه كقياس  في  ما  به  ألْق 

و  مفهومة  العلة  إذ  احتاجوا أوسق  إذا  عليهم  والتوسعة  للناس  الرخصة  هي 
 إليه..ال 

 

 

 
263Muhammad al-Amin al-Syinqithy, Mudzakkirah fī Ushūl al-Fiqh, (Cet.V: Manidah al-

Munawwarah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2001), h.260 
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Artinya: 

“Adapun perkara yang dipalingkan dari qiyas, maka perkara tersebut 
adakalanya bisa difahami illat atau alasannya, atau tidak bisa difahami 
alasannya. Jika illatnya bisa difahami, maka hukumnya bisa diikutkan 
dengan perkara yang semakna (dengan teks hadits), seperti meng-qiyas-
kan jual beli Araya anggur dengan Araya kurma di dalam kadar kurang 
dari 5 wasaq, karena illat (alasan) tersebut bisa difahami, yaitu 
memberikan rukhsah dan kelonggaran kepada manusia ketika mereka 
membutuhkannya.264  

Demikianlah penjelasan para ulama di atas bahwa rukhsah hajat bisa di-

qiyas-kan dengan perkara-perkara yang tidak terdapat dalam teks hadits dengan 

syarat bahwa illat (alasan) rukhsah bisa difahami. Sehingga jual beli Araya anggur 

boleh di-qiyas-kan atas kurma. Demikian pula memelihara anjing untuk menjaga 

gudang dan tambak diperbolehkan karena di-qiyas-kan dengan anjing penjaga 

ternak, dan sebagainya. Hal ini didukung oleh Amirul Mukminin Umar bin al-

Khaththab r.a yang mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy’ari yang isi suratnya 

adalah : 

  ، إلََ اللََِّّ أَحَبِّهَا  إلََ  فاَعحمِدح  ذَلِكَ،  عِنحدَ  مُُورَ  الأح ثُمَّ قِسح  ثاَلَ،  َمح وَالأح بَاهَ  َشح الأح اعحرِفح 
، فِيمَا تَ رَى قِّ بَهِهَا بِِلْحَ  وَأَشح

Artinya: 

“Kenalilah perkara-perkara yang mempunyai kemiripan illat dan sifat, 
kemudian lakukan qiyas dalam perkara-perkara tersebut, lalu perhatikan 
pada perkara yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat dengan 
kebenaran, menurut apa yang kamu lihat.265(Atsar riwayat ad-Darquthni 
dalam Sunannya) 

6. Hukum Mencari-cari kemudahan (rukhsah)  

Mencari-cari kemudahan dalam bahasa arab disebut tatabu’ al-rukhas 

yaitu mengadopsi pendapat para ulama yang mudah-mudah saja sehingga 

 
264Abdul Qadir bin Ahmad bin Badran, Al-Madkhal ila Madzhab al-Imām Ahmad Ibn 

Hanbal, (Cet.II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981), h. 159 
265Abu al-hasan bin umar al-Dāru al-quthni, Sunan al-Dāru al-Quthni, (Cet.I; Beirut: 

Muassasah al-Risālah, 2004), h. 206 
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beragama hanya pada aspek yang sesuai dengan hawa nafsu, dalam redaksi lain 

menggunakan istilah maslak al-akhaff (pengamalan yang paling ringan/mudah). 

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan tatabu’ al-rukhas sebagai berikut :  

وأيسر فيما يطرأ عليه من     ن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو اهون عليهأ
266ل سائالم

 

Artinya :  

   Seseorang mengambil pandagan setiap madzhab yang paling ringan dan 

paling mudah dalam segala permasalahan. 

Al-zarkasyī mendefinisikan tatabu’ al-rukhas dengan sefinisi yang lebih 

singkat yaitu  

مَذهَبٍ ما هو الأهوَنُ عليه   267اختيارُ المرءِ من كلّ ِ
Artinya :  
 Seseorang memilih pendapat setiap madzhab yang paling ringan untuknya  

Al-Dasuki salah satu ulama Maliki mengemukakan dua definsi dalam hal 

ini, pertama tatabu’ al-rukhas adalah menghilangkan kesulitan dalam taklif 

dengan mengikuti setiap pedapat yang mudah, kedua mengubah pendapat hakim 

yang bertentangan dengan nash dan qiyas,268 ada yang mendefinisikan tatabu’ al-

rukhas adalah berpindah-pindah dari pendapat suatu hukum yang berat kepada 

pendapat yang lebih mudah dari berbagai pendapat ulama. Dengan kata lain 

memilih pendapat ulama yang paling mudah dalam setiap masalah hukum.269 

Dari definisi para ulama di atas dapat di katakana bahwa tatabu’ al-rukhas 

adalah suatu perbuatan dalam beramal yang mengadopsi seluruh pedapat ulama 

 
266Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, h. 431 
267Abu abdillah al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth, h. 381 
268Muhammad bin Ahmad al-Dasuki, Hasyiah al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabīr, 

(Lebanon: Dār al-Fikr, tt), h. 20 
269Lihat, Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sallabi, Al-Rukhas Al-Syar'iyyah 

Ahkāmuha wa Dawābituha, (Iskandariah: Dār al-Iman, 2002), h. 110. 
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yang mudah untuk dilaksanakan sehingga hilang masyaqqah yang membuat 

amalan itu menjadi berat. Apabila mengambil rukhsah karena adanya udzur syar’i 

tentulah tidak menjadi masalah. Namun, jika yang dimaksud mengambil rukhshah 

dalam agama adalah dengan cara mengambil yang termudah dengan menerapkan 

ilmu cocok logi yaitu segala yang sesuai hawa nafsu dari fatwa dan perkataan para 

ulama tersebut, maka yang demikian perlu dipertimbangkan. 

Para fuqaha sepakat bahwa berpindah-pindah madzhab dengan tujuan 

mempermainkan syariat maka hukumnya haram secara qath’i.270 karena 

mempermaikan berarti menghinakan syariat yang menjadi hukum Allah di dunia, 

namun para ulama terbagi dalam tingga pandangan mengenai tatabu’ al-rukhas 

sebgaiman yang akan diuraikan berikut ini:  

a. Ulama yang melarang tatabu’ al-rukhas 

Ulama yang melarang tatabu’ rukhash, seperti al-Gazali, al-Subki, 

dan Imam Ahmad (dalam satu riwayatnya), Abu Ishaq al-Marwazi, Al-

Syathibi, ulama Hanabilah, serta ulama Malikiyah.271 Tatabu’ rukhash 

dilarang karena melakukan perbuatan yang cenderung berdasarkan hawa 

nafsu, sedangkan syari’ah melarang mengikuti hawa nafsu. 

Ulama berbeda pandangan mengenai hukum fasik272 bagi orang 

yang hanya mencari kemudahan dalam Islam, setidaknya ada dua pendapat 

yaitu: 

 
270Abd ‘ali Muhammad ibn Nidzam al-Laknawi, Fawatīh al-rahmut bi Syarh Muslim al-

Tsubūt, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 406 
271Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmi, h. 40. 
272 Fasik dalam etimologis adalah keluar dari jalan kebenaran, sedangkan menurut istilah 

berarti orang yang melakukan dosa besar atau istiqamah melakukan dosa kecil. Lihat Insiklopedi 

Islam 2, (Cet.III; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), h.1 atau fasik adalah orang yang keluar 

dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Lihat. Ali Ibn Muhammad al-Mawardi, al-Hawi al-

Kabir, (Cet.I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 742 
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1) Ulama yang menganggap fasik adalah Imam Ahmad dalam salah satu 

riwayat yang dipilih oleh Ibn Qayyim,273 dan Abu Ishaq al-marwazi dari 

madzhab Syafi’i.274 Alasan ulama yang melarang adalah karena Allah 

memerintakan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam semua 

masalah, sedangkan orang yang hanya mencari kemudahan yang sesuai 

dengan nafsunya bertetangan dengan perintah Allah tersebut.275  

Menurut Yusuf al-Qardhawi, jika tujuan talfiq adalah untuk 

mengacaukan pendapat para ulama atau untuk memilih sudut pandang 

yang paling mudah karena didasarkan pada keinginan nafsu mereka tanpa 

mempertimbangkan justifikasi (dalil) yang mendasarinya, maka syariat 

melarang sikap seperti itu. Bahkan para ulama Salaf menegaskan bahwa 

mereka yang melakukan tatabu' al-rukhas adalah fasik.276 

Alasan lainya, tatabu’ al-rukhas akan menjadikan seseorang 

meremehkan agama, karena pertimbangnya hanya pada selera jika mau 

maka dikerjakan apabila tidak berselara maka ditinggalkan, begitu juga 

dapat menjadikan hilangnya konsisten pengamalan agama dengan 

berdasarkan dalil berganti menjadi berdasarkan khilaf ulama, sebagaimana 

diketahui bahwa setiap yang diharamkan pasti ada pandangan lain yang 

memperbolehkan. 

Bahkan tidak sedikit ulama yang mencela perbuatan ini (tatabu’ al-

rukhas) al-Auza’i mengatakan barangsiapa mengambil pandangan yang 

menyeleweng (karena mudah) dari ulama sungguh ia telah keluar dari 

 
273Ibn Qayyim, I’lām al-Muwāqi’īn, juz 4 h. 142 
274Abu abdillah al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhīth, h. 381 
275Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqāt, juz 5 h. 82 
276Muhammad Yusuf Qaradhawi, Fatawa Mu’āshirah, (Cet.I; ttp.: Dār al-Wafa, 1994), h. 

129 
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Islam.277 Sulaiman al-Taimi mengatakan jika engkau mengambil rukhsah 

setiap ulama maka seluruh keburukan terkumpul padamu.278 

2) Ulama yang tidak menganggap fasik adalah Ibn Abi Hurairah dari 

madzhab Syafi’i279 dan riwayat lain dari imam Ahmad, dengan 

berargumen bahwa kemudahan dalam syariat adalah perintah Allah 

sehingga Allah tidak mengininkan hamba-Nya merasa berat dalam 

menjalankan perintah-Nya, didukung oleh penjelasan Rasulullah yang 

selalu memilihkan yang termudah untuk umatnya 

b. Ulama yang memperbolehkan tatabu’ al-rukhas 

Ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukha, misalnya al-Qarafi dan ini 

merupakan pendapat yang rajih (kuat) di kalangan ulama Hanafiyah, seperti 

Kamal ibnu al-Humam dalam kitabnya, Al-Tahrir,280 dan Ibn Abd al-syakur, 

dalam kitabnya, Musallam Al-subut. Alasannya adalah hadist Nabi yang 

diriwayatkan oleh Aisyah r.ha. Apabilah Rasullah Saw diberi pilihan terhadap dua 

perkara maka beliau selalu memilih yang termudah selagi bukan urusan dosa (HR. 

Bukhāri) dengan demikian syariat tidak bertujuan menuntut mengerjakan perintah 

dengan penuh kesulitan.281 

c. Ulama yang memperbolehkan tatabu’ al-rukhas dengan Syarat tertentu 

Ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukhas secara bersyarat, misalnya 

Izzu al-dīn bin Abd al-Salam. Menurut beliau, jika tatabbu’ ar-rukhas terjadi pada 

masalah yang keharamannya menurut syari’ah sudah masyhur maka tidak boleh. 

 
277Ahmad bin Husain al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, juz x, h. 356 
278Abd al-bar al-Qurthuby, Jamī’u Bayāni al-Ilmi wa Fadhlihī, (Cet.I; Saudi: Dār Ibn 

Jauzi, 1994), h.927 
279Syamsu al-dīn al-Mahalli, al-Badru al-Jāmi fī Hilli Jam’i al-Jawāmi’, (Cet.I; Beirut: 

Muassasah al-Risālah, 2005), h.400 juz 2 
280Ibn Humam, Syarh Fath al-Qadir, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 239. 
281Syihab al-dīn al-Qarafi, Nafāis al-Ushūl, (Cet.I; ttp: Nizar musthafa al-Baz, 1995), h. 

4149 
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Artinya, jika masalahnya tidak masyhur, maka boleh tatabu’ al-rukhas.282Sejalan 

dengan ini al-Qarafi namun beliau menambahkan, tendensi dari mencari rukhsah 

bukan menentang ijma ulama.283 

Hasan al-‘Atthar menambahkan dua syarat pertama hendaknya rukhsah 

tersebut terdapat dalam kitab-kitab ulama yang otoritatif dan telah dibukukan 

bukan dari pandangan ulama yang tertolak madzhabnya, kedua, tidak 

meninggalkan ‘azīmah yang memang melekat dalam perintah karena terdapat 

ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari beban kesulitan dalam mengerjakan.284 

B. ‘Azīmah  

1. Pengertian ‘Azīmah  

Kata ‘azīmah berasal dari bahasa arab yang diterjemahkan menjadi 

"kehendak yang kuat." Seseorang dikatakan memiliki ‘azīmah bila ia serius dan 

memiliki kemauan yang kuat dalam urusannya. ‘azīmah Allah SWT adalah 

kewajiban yang Dia fardhukan. ‘azīmah memiliki bentuk jamak 'azaa-im. Di 

antara konotasi yang terkandung di dalam firman Allah 'Subhanahu Wata’ala 

adalah sebagai berikut: 

نََ إِلََٰ  دح لَهُ عَزحمًا وَلَقَدح عَهِدح  آدَمَ مِنح قَ بحلُ فَ نَسِيَ وَلمحَ نجَِ
Terjemahnya :  

Sungguh telah Kami perintahkan Adam dahulu (agar tidak mendekati 
pohon keabadian), tetapi dia lupa dan Kami tidak mendapati padanya 
tekad yang kuat (untuk menjauhi larangan).285 

 
282Muhammad Husain Abdulah, Al-Wādih fī Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Dār as-Salam, 1995), 

h. 376 
283Syihab al-dīn al-qarafi, Nafāis al-Ushūl, h. 4149  
284Hasan bin Muhammad al-Atthar, Hasyiah al-Atthar, (Dār al Kutub al-Ilmiyyah, tt). h. 

442 
285 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 319. 
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Azam berarti memiliki kemauan yang kuat. Namun banyak yang 

berpendapat bahwa perintah di sini merujuk pada kesabaran, sehingga penafsiran 

ayat tersebut adalah "kami mendapatinya kurang sabar." Ada juga yang 

menyatakan, "kami mendapati tidak konsisten dalam perbuatanya. Beberapa rasul 

diberi gelar Ulul Azmi karena keinginan mereka yang kuat untuk menyebarkan 

kebenaran.286  

Menurut istilah yang diketengahkan oleh para ulama ushul fiqh yang 

didefinisikan dalam berbagai ragam definisi. Menurut al-Bazdawi, ‘azīmah adalah 

ungkapan yang merujuk pada asal mula berbagai hukum tanpa mengaitkannya 

dengan halangan (al-mawani’).287Sedangkan ‘azimah menurut al-Khabbazi, adalah 

syariat yang tidak berhubungan dengan berbagai kesulitan.288 Menurut al-Syathibi, 

‘azīmah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan secara universal sejak zaman 

dahulu.289 

al-Ghazali berpendapat, ‘azāimah adalah semua kewajiban yang harus 

dikerjakan karena Allah swt. mewajibkannya.290 Menurut al-Baidhawi, ‘azīmah 

adalah hukum yang wujud, tidak lepas dari perselisihan dalil karena adanya 

udzur.291 Dengan menganalisa beberapa definisi ulama tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
286Lihat Majd al-dīn Fairuz Abadi, al-Qāmus al-Muhīth, (Cet.VIII; Beirut: Muassasah al-

Risālah, 2005), h. 149-145 lihat juga Ali bin Abi Ali al-Amidi, al-Ihkam fī Ushūli al-Ahkām, 

(Beirut: Maktab al-Islāmi, tt), h. 187 
287Sa’du al-dīn Mas’ud bin Umar al-Taftazani, Syarh al-Talwih ala al- Taudhīh, (Mesir: 

Maktab Shabih, tt), h. 127 
288Umar bin Muhammad Umar al-Khabbazi, al-Mugni fī Ushūl al-Fiqhi, (Cet.I; Makkah: 

Jam’iah Umm al-Qura, 1982), h. 83 
289 Ibrahim bin Musa bin Muhammad al Lakhmi al Syatibi, Al Muwāfaqāt, h. 300 
290 Abu Hamid Al-Gazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushūl, h. 98 
291Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, Minhājul Wushūl fī Ilmil Ushūl, (Cet.I; Makkah: Dār 

ibn Hazm, 2008), h. 94 



123 
 

 

1) Definisi di atas memberikan gambaran tentang pokok-pokok pemabahsan 

‘azīmah. 

2) Terdapat kesamaan maksud dalam mendefinisikan ‘azīmah yaitu hukum 

yang ditetapkan pada awal perintah dan wajib untuk dikerjakan 

sebagaimana mestinya. 

3) ‘Azīmah dan rukhsah tidak selalu berhadapan, namun al-Baidhawi 

medefinisikan ‘azīmah dengan tidak adanya uzur yang berat. karena jika 

uzur masih ringan maka tidak akan menjadi sebab timbulnya rukhsah. 

Maka menurut penulis Definisi ‘azīmah yang paling lengkap adalah 

sebagai berikut :  

رٍ  لِفَ لعُِذح كَامِ الحكُلِيَّةِ ابِحتِدَاءاً وَخُوح َحح  شَاقٍّ  مَا شُرعَِ مِنَ الأح
Artinya: 

Perkara (hukum) yang berlaku secara umum yang disyariatkan sejak 

semula dan ditinggalkan karena ada udzur yang berat 

Definisi ini dipilih oleh peneliti karena definisi ini membatasi item yang 

ditentukan dan mengulangi penyertaan elemen tambahan. Definisi ini 

membedakan ‘azīmah dengan rukhsah. Serta definisi ini juga membatasi udzur 

pada yang berat yang dapat menjadi penyebab perubahan hukum dari ‘azīmah 

menjadi rukhsah, sehingga terlihat jelas perbedaan antara rukhsah dan udzur. 

2. Dalil-dalil ‘Azīmah  

Dalil dari al-Quran adalah QS. Al-Baqarah/2:198 sebagai berikut: 

تَ غُوحا فَضحلًا مِّنح رَّبِّكُمح   تُمح مِّنح عَ   فاَِذَآ   ليَحسَ عَلَيحكُمح جُنَاحن انَح تَ ب ح   تٍ فاَذحكُرُوا اللََّّٰ رَفٰ افََضح
رَاَمِ ۖ عَرِ الْح تُمح مِّنح قَ بحلِه لَمِنَ الضَّا   ىكُمح ۚ وَاذحكُرُوحهُ كَمَا هَدٰ  عِنحدَ الحمَشح َ وَاِنح كُن ح  لِّيح
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Terjemahnya: 

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim 
haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di 
Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi 
petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk 
orang-orang yang sesat.292 

  Adapun dalil ‘azīmah yang bersumber dari al-Sunnah adalah hadist yang 

diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a  

اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عن حهَما،  اللََّّ  رَضِيَ  عُمَر  ابن  أقُاتِلَ   :صلى الله عليه وسلموعَن  أَن  أمُِرحتُ 
الصَّلاةَ،   ويقُِيمُوا   ، اللََِّّ رَسُولُ  مَُُمَّدًا  وأَنَّ  اللََّّ  إِلاَّ  إلِهَ  لا  أَن  هَدُوا  يَشح حَتََّّ  النَّاسَ 

الزَّك توُا  الِإسلامِ،  وَيُ ؤح بَحقِّ  إِلاَّ  وَالَهم  وأمَح دِمَاءَهُمح  مِنِِّ  عَصَمُوا  فَ عَلوا ذلكَ،  فإَِذا  اةَ، 
 )مُتفقن عليه( 293وحِسابُهمُح عَلى اللََِّّ 

Artinya :  

Saya diberitahu untuk memerangi siapa saja sampai mereka bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan 
Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Maka, jika mereka telah 
melakukan semua itu, mereka telah melindungi darah dan harta mereka 
dari saya, kecuali hak Islam dan hisab mereka di sisi Allah. 

 Dalam hadist ini diketengahkan mengucapkan dua kalimat syahadat, 

mengerjakan shalat, dan membayar zakat, kewajiban ini disyariatkan sebagai 

hukum awal yang harus dikerjakan sebagaimana mestianya tanpa dikurangi, 

maksudnya Allah memerintakan para hambanya untuk melaksankan perintah itu 

dengan utuh. Sehingga apabila terlaksana maka jiwa mereka aman tetapi apabila 

ditinggalkan syariat memberikan legitimasi untuk memerangi mereka. 

3. Urgensi ‘Azīmah dalam menjaga keutuhan Syari’at  

Beramal dengan menerapkan cara ‘azīmah adalah wajib karena hal itu 

merupakan hukum asal dan berlaku dengan sandaran dalil syar’i yang kuat, tidak 

 
292 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 319. 
293Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, h. 14 
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diperbolehkan meninggalkan cara tersebut kecuali apabila terjadi kondisi yang 

mendesak untuk meninggalkanya. Hukum ‘azīmah ada yang fardhu, sunnah, 

mubah, haram dan makruh, maka dengan anggapan seperti ini ‘azīmah adalah inti 

dari hukum taklifi, apabila tidak dilihat dari pengecualian setiap kondisi 

seseorang.294. 

Setiap muslim diperintahkan untuk menjalankan Islam dengan utuh, 

sempurna dan mengerahkan seluruh potensinya sehingga keutuhan syariat Islam 

tetap terjaga serta setiap maqasid yang berada di dalam perintah itu dapat 

terwujud, seperti dalam ibadah shalat pelaksanaannya secara ideal adalah di awal 

waktu dengan berjamaah dan menunaikan seluruh rukun dengan baik serta 

menghadirkan sifat ihsan sehingga timbul kekhusyukan dalam shalat. Maka tujuan 

utama shalat yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar akan mudah terapalikasi 

dalam kehidupan. 

Al-Quran memberikan gambaran bagi orang yang memegang teguh 

‘azīmah seperti yang dikisahkan dalam surah al-ahzab ayat 10: 

جَا   اَ اِذح  وَمِنح  قِكُمح  فَ وح مِّنح  الحقُلُوحبُ  ءُوحكُمح  وَبَ لَغَتِ  بَحصَارُ  الاح زاَغَتِ  وَاِذح  مِنحكُمح  فَلَ  سح
نََاجِرَ وَتَظنُ ُّوحنَ بِِللَِّّٰ  نََا الْح      الظُّنُ وح

Terjemahnya : 
Ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan bawahmu, ketika 
penglihatan(-mu) terpana, hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan 
kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.295 

Ayat ini menceitakan situasi Madinah saat diserang dari bebagai penjuru, 

dari arah atas bukit ada pasukan Bani Asad dan Gathafan yang dikomandani oleh 

Uyainah ibn Hisn bin Badr bersama seribu orang sedangkan dari bawah ada 

pasukan Quraisy dan Kinanah yang dipimpin oleh Abu Sufyan alias Sakhr ibnu 

 
294Ahmad Abu Wail aiman Umair, al-’’Azīmah (Maktabah al-Alukah, 2015), h. 4-5 
295 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 419 
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Harb.296 Sampai potongan ayat “hatimu menyesak sampai ke tenggorokan” 

menurut Ikrimah adalah menunjukan rasa takut yang begitu besar dan hati 

dipenuhi kekhawatiran.297 

Sehingga sampai pada ayat ke 23 surah al-Ahzab  

عَاهَدُو  مَا  صَدَقُ وحا  رجَِالن   َ مِنِيح الحمُؤح اللََّّٰ مِنَ  عَلَيحهِ ۚا  قَضٰ     مَّنح  هُمح  نََحبَه  فَمِن ح هُمح   ى  وَمِن ح
تَظِرُ ۖ  وَمَا بَدَّلُوحا تَ بحدِيحلًا  مَّنح ي َّن ح

Terjemahnya :  
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 
yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang 
gugur dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu. Mereka 
sedikit pun tidak mengubah (janjinya)298 

Pada ayat ini Allah memuji orang-orang beriman sebagai orang yang telah 

menepati janji,walaupun sebelumnya telah terjadi kegoncangan, ketakutan dan 

kekuatiran yang amat mendalam bahkan ketika Madinah dikepung oleh pasukan 

al-Ahzab299 Nabi melihat para sahabat tertekan sehingga beliau hendak 

mengadakan perdamaian dengan Bani gathafan yaitu memberi setengah dari hasil 

bumi Madinah dengan syarat hentikan penyerangan, tetapi para sahabat lebih 

memilih berperang daripada menyerhakan harta kepada mereka300 

Sebab para sahabat lebih memilih untuk menegakan Islam dan 

memutuskan untuk bertempur bahkan siap mati demi mempertahankan hak dan 

menjaga keutuhan Negara maka Allah memuji mereka dengan sanjungan sebagai 

 
296Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi, Tafsir al-Baghawi, (Dār al-

Tahyyibah, 1997), h.  331  
297Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jāmi’ li Ahkāmi al-Qurān, (Cet.II; Kairo: Dār 

al-Kutub al-Mishriyyah,1964), h. 145 
298 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 421. 
299Ahzab adalah kata jamak dari Hizb yaitu beberapa partai, golongan atau sekutu, mereka 

terdiri dari gathafan berjumlah 6000 pasukan dan dari quraisy 4000 pasukan sehingga jumlah 

mereka 10.000 pasukan menyerang Madinah, lihat Ali Hasan al-Nadwi, Sejarah Lengkap Nabi 

Muhammad. Terj. Muhammad Halabi Hamdi, (Yogyakarta: Dār al-manar, 2014), h. 294 
300Musthafa al-Zhaili, Tafsīr al-Munīr Lizuhaili, (Cet.II; Damaskus: Dār al-Fikr al- 

Mu’ashir, 1997), h.283 
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orang yang teguh dalam menepati janji. Peristiwa ini menjadi gambaran sifat 

‘azimah yang dimilki para sahabat bahkan akhirnya Allah berikan kemenangan 

kepada mereka yang tertera dalam surah al-ahzab QS. Al-ahazab / 39:9  

اٰ يآَٰ  الَّذِيحنَ  نعِحمَةَ اللَِّّٰ ي ُّهَا  اِذح جَا  مَنُوا اذحكُرُوحا  هِمح ريُحًا ءَتحكُمح جُنُ وحدن فاَرَحسَلحنَا عَلَيح  عَلَيحكُمح 
اًۚ وكََانَ اللَُّّٰ وَّجُنُ وحدًا لمَّح تَ رَوحهَا     بِاَ تَ عحمَلُوحنَ بَصِيْح

Terjemahnya :  
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang telah 
dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami 
kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara (malaikat) yang 
tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.301 

Selanjutnya sifat ‘azīmah yang termaktub dalam sejarah Islam adalah saat 

wafat Nabi Muhammad Saw banyak orang yang keluar dari Islam (murtad) 

bahkan banyak yang tidak mau lagi membayar zakat, maka diantara para sahabat 

ada yang mengajurkan untuk mendiamkan mereka sampai kondisi umat menjadi 

tenang lalu menindak orang-orang yang enggan membayar zakat, tetapi tidak 

demikian dengan Abu Bakar r.a. beliau tetap meminta untuk membayar seperti 

pernyataannya yang sangat mashur: 

“Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara shalat 
dengan zakat karena sesunnguhnya zakat itu merupakan kewajiban harta. 
Demi Allah, sekiranya mereka menolak membayarnya zakat seperti apa 
yang telah dilakukan kepada Rasulullah Saw, maka saya akan memerangi 
mereka.”(HR. Jama‟ah kecuali Ibn Majah). 

Seperti itu keteguhan Abu Bakar r.a. dalam mengamalkan syariat Islam 

dan menjaganya dari kekurangan yang bisa mengikis Islam sehingga beliau 

menyatakan 
 أينقص أى الدين وأنَحي302

 
301 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 419. 
302 Ali bin Sulthan Muhammad al-qari, Mirqatu al-Mashābih Syarh al-Misykati al-

Mashābih juz IX, (Cet.I; Lebanon: Dār al-Fikr, 2002), h. 3890 
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“apakah agama akan berkurang sedangkan aku masih hidup?”. Contoh kisah 

semacam ini sangat banyak karena umat pada masa lampau sadar akan ujian dan 

mempu menahan segala penderitaan demi tegaknya syariat Islam.303 

Demikian juga dalam muamalah penjual dan pembeli bertransaksi secara 

langsung denga akad yang benar dalam satu majelis dan barangnya dapat diserah 

terimakan secara langsung serta menerapkan khiyar baik aib, syarat dan khiyar 

majelis, dalam jual beli, maka maksud dari muamalah yaitu saling menolong (al-

ta’awun) dan menjauhi kerugian, penipuan (al-gharar) dan kedhzaliman dapat 

terwujud. 

Terlebih lagi dalam masalah munakahat sebagai salah satu ibadah yang 

sakral yang dipenuhi tanggung jawab di dunia dan akhirat serta menjadi penyebab 

lahirnya generasi di masa depa, maka sudah selayakanya dilaksanakan dengan 

cara ‘azīmah supaya pertemua antara dua mempelai mendapat keberkahan dengan 

cara memilih pasangan karena agama dan ketakwaanya, nasab yang baik serta 

ijab-qabul dalam akad dihadapan wali dan dua saksi  dengan mahar yang telah 

disepakati tidak berlebih-lebihan (tabdzir) saat walimah dengan demikian 

hubungan rumah tangga menjadi tentram, karena dalah satu tujuan pernikahan 

adalah li taskunu ilaiha (agar tentram jiwa bersama pasangan)  serta dikaruniai 

keturunan shalih dan shalihah. 

4. Antara Rukhsah dan ‘Azīmah  

Memilih merupakan perilaku setiap insan untuk memperoleh segala yang 

diinginkan sehingga dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutakan, memilih 

adalah menentukan (mengambil, dll) sesuatu berdasarkan pertimbangan preferensi 

(selera, kesukaan). Karena alasan seseorang menjatuhkan pilihan pada umumnya 

 
303Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqāt, h. 498 
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didasari oleh rasa suka yang muncul dari dalam hati. Sedangka dalam bahasa arab 

memilih adalah al-tahyir yang berarti kebebasan seseorang memilih dari setiap 

peristiwa yang ada dalam hidupnya,304 atau disebut juga kesetaraan dua keinginan 

di dalam dua perbuatan yang bertentangan tetapi hukumnya satu.305 Adapaun al-

tahyir secara syar’i adalah penyerahan Allah kepada mukallaf dalam memilih 

berbagai permasalahan yang ia hadapi dengan syarat yang telah ditentukan.306 

Menentukan pilihan dalam beramal berdasarkan rukhsah atau ‘azīmah 

menjadi pembicaraan panjang para ulama karena keduanya memilki karakteristik 

dan keunggulan masing-masing yang berdasarkan argumen dari al-Quran dan al-

Sunnah. ‘azīmah adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan secara 

umum dan mutlak. Baik perintah itu hukumnya wajib dan sunnah atau berupa 

larangan yang harus ditinggalkan karena haram atau anjuran untuk dijauhi karena 

makruh, sedangkan rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang di berikan 

kepada mukallaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. 

Dapat dikatakan ‘azīmah adalah hak Allah yang dibebankan kepada 

hamba-Nya sedangkan rukhsah adalah hak hamba sebagai bentuk karunia dan 

kebijaksanaan dari Allah, maka dalam perspektif ini terdapat kesamaan antara 

ruksah dan mubah. Dan untuk menentukan pilihan mana yang paling utama 

(afdhal) antara rukhsah dengan ‘azīmah terdapat khilaf antara para ulama ushul 

fiqh, diantara mereka ada yang menganggap ‘azīmah paling afdhal dan ada 

sebahagian yang lain menyatakan bahwa rukhsah yang paling utama.307 

 
304Muhammad Rawwas qal’ah jey, Mu’jam Lughāt al-Fuqaha’, (Cet.I; Daar al-Nafais, 

1996), h.126 
305Abu Abdillah Muhammad bin Umar al-Razi, al-Mahsul, h. 517 
306Khalid bin Sulaim al-Syirari, al-Tahyīr Inda Ushūliyyin, tesis, (Saudi: Jam’iah al-Imam 

Muammad bin Suud al-Islāmi, tt), h. 19 
307Sa’du al-din Mas’ud bin Umar al-Taftazani, Syarh al-Talwīh ala al- Taudhīh, h. 86 
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Adapun argumentasi ulama ushul fikih yang secara eksplisit menyatakan 

bahwa ‘azīmah adalah lebih utama (afdhal) dari rukhsah adalah sebagai berikut: 

a. ‘Azīmah adalah hukum asal yang bersifat umum yang berlaku untuk 

seluruh mukallaf dan kualitas dalalahnya bersifat qath’i. Sedangkan 

rukhsah walaupun kualitas dalalahnya adalah qath’i tetapi apabila 

diringankan maka berubah dalalahnya menjadi dhzanni 

b. Kesesuaian antara ‘azīmah dengan kaidah dasar dan menyeluruh yang 

berlaku untuk seluruh mukallaf, sedangkan rukhsah adalah hukum parsial 

yang berlaku untuk mukallaf pada waktu dan tempat tertentu. Dengan 

demikian rukhsah menjadi pengeculian dari ‘azīmah.308 Terdapat kaidah 

yang menyebutkan jika terjadi kontra antara perkara umum dan 

menyeluruh (amrun kulliyyun) dengan perkara parsial (amrun juz’iyyun) 

maka lebih didahulukan yang umum karena mengandung mashlahat lebih 

luas sedangkan parsial mashlahat yang ditimbulkan terbatas.309  

c. Mengambil rukhsah akan berimplikasi pada pengabaian atau bahkan 

meninggalkan ibadah yang berlaku secara ‘azīmah. 

d. Di dalam prinsip dasar syariat taklif adalah hukum yang mengadung beban 

yang sulit dan sukar, sehingga amalan mukallaf semakin bernilai seiring 

dengan kesukaran yang menyertai amalannay.310 Namun terdapat tingkatan 

dalam menerima beban (masyaqqah) pada saat beramal  

Sedangkan pandangan ulama ushul al-fiqh yang menyatakan bahwa 

mengambil rukhsah lebih afdhal dari ‘azīmah adalah seperti di bawah ini : 

 
308Muhammad Ahmad al-Rasyid, Ushul al-Ifta’ wa al-Ijtihād al-Tathbīqi fī Nadhzariyāt 

al-Fiqh al-Dakwah al-Islāmiyyah, (Mesir: Daar al-Mihrab, tt), h. 260 
309Abdu al-Karim al-Namlah, al-Muhadzab fi Ilmi Ushūl al-Fiqh al-Muqāran, (Cet.I; 

Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1999), h. 459 
310Abu Ishaq al-Syāthibi, al-Muwāfaqāt, (Cet.I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 

2004), h. 326 



131 
 

 

a. Banyak ayat yang menunjukan bahwa syairat Islam dibangun atas dasar 

kemudahan dan berupaya menghindari berbagai bentuk kesulitan bahkan 

dalil yang menjadi dasar rukhsah bersifat qath’i. Diantaranya firman 

Allah: 

1) QS. Al-Hajj/22:78 

تَ بٰ   ا جَعَلَ عَلَيحكُمح فِ الدِّيحنِ مِنح حَرجٍَ  وَمَ  ىكُمح هُوَ اجح

Terjemahnya : 

Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu 

dalam agama.311 

2) QS. Al-Baqarah/2:185 

رَ وَ يرُيِحدُ اللَُّّٰ  رَ  بِكُمُ الحيُسح  لَا يرُيِحدُ بِكُمُ الحعُسح
Terjemahnya : 

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesukaran.312 

3) QS. Al-Nisa/4:28 

نحسَانُ   انَح يخَُّفِّفَ عَنحكُمح ۚيرُيِحدُ اللَُّّٰ  فًا وَخُلِقَ الاحِ   ضَعِي ح
Terjemahnya :  

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia 

diciptakan (dalam keadaan) lemah.313 

 Jika dikumpulkan dalil tentang rukhsah baik dan al-Quran dan sunnah 

maka kekutan dalalahnya menjadi qath’i, namun berlu di garis bawahi bahwa 

tabiat perintah dalam syariat bertetangan dengan hawa nafsu dari segala aspeknya, 

 
311 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 341. 
312 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 28. 
313 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 83.  
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sedangkan beramal dengan ‘azīmah bertujuan melawan hawa nafsu. Maka sesuai 

dengan tujuan Allah memberikan syariat kepada manusia yaitu agar tidak 

memperturutkan hawa nafsu, sehingga tidak bisa menjadi dalil mendapatkan 

rukhsah jika yang dijadikan dasar adalah keinginan nafsu seseorang.  

 Bahkan Allah mencela orang yang mencari-cari rukhsah supaya dapat 

beramal sesuai keinginan nafsunya, sebagaimana kisah mereka yang suka mencari 

rukhsah diceritakan dalam al-Quran surah al-Taubah / 9:49 

ح   تِنِِّ ح وَلَا تَ فح هُمح مَّنح ي َّقُوحلُ ائحذَنح ليِّ نَةِ سَقَطوُحا   وَمِن ح   الََا فِ الحفِت ح

Terjemahnya :  

Di antara mereka ada orang yang berkata, “Berilah aku izin (tidak pergi 
berperang) dan janganlah engkau (Nabi Muhammad) menjerumuskan aku 
ke dalam fitnah.” Ketahuilah, bahwa mereka (dengan keengganannya 
pergi berjihad) telah terjerumus ke dalam fitnah.314 

 Bahkan dengan tegas dijelaskan bahwa mendapat rukhsah itu tidak 

gampang sehingga Allah berfirman dalam surah al-Nur / 24:61 

َعحمٰ  َعحرجَِ حَرجَن وَّلَا عَلَى الحمَريِحضِ حَرجَن ليَحسَ عَلَى الاح ى  وَّلَا عَلٰٓ   ى حَرجَن وَّلَا عَلَى الاح
تِكُمح  لُوحا مِنح  انَ حفُسِكُمح انَح تََحكُ    بُ يُ وح

Terjemahnya:  

Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan 

dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu.315 

 Sudah seharusnya benar-benar berhati-hati dalam mengambil rukhsah 

jangan sampai sebabnya hanya peristiwa yang tidak nyata yang di latar belakangi 

oleh keinginan nafsu. 

 
314 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 195. 
315Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 358  
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b. Rasulullah Saw lebih mengutamakan rukhsah daripada ‘azīmah 

sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.ha.:  Rasulullah Saw 

tidaklah dihadapkan pada pilihan terhadap dua perkara, melainkan ia pilih 

yang paling mudah diantara keduanya. Selama itu bukan sebuah 

dosa.316 (HR. Bukhari dan Muslim) 

c. Tujuan syar’i dengan adanya rukhsah adalah untuk menunjukan kasih 

sayang Allah kepada hamba-Nya dan memberikan kemudahan dalam 

menjalankan ajaran agama, olehnya itu, mengambil rukhsah berarti sejalan 

dengan maksud syar’i di atas, sehinggan Allah mengecam orang-orang 

yang mencari kesulitan dalam agama. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. 

Shad/38:86 : 

رٍ وَّمَآ اَسح  َ  قُلح مَآ  َ  انَََا  لُكُمح عَلَيحهِ مِنح اَجح  مِنَ الحمُتَكَلِّفِيح

Terjemahnya : 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta imbalan 
sedikit pun kepadamu atasnya (dakwahku) dan aku bukanlah 
termasuk orang-orang yang mengada-ada.317 

d. Tidak mengambil rukhsah saat ada udzur dapat mengakibatkan seseorang 

malas menjalankan kewajiban karena ia akan merasa berat untuk 

melaksanakan kewajiban itu. Sikap seperti ini dilarang dalam Islam318 

sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. Kerjakanlah segala amalan 

yang sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan 

sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah 

 
316Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahih Al-Bukhāri juz IV, h. 189 
317 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya   h. 458. 
318Sejalan dengan firman Allah di dalam al-Quran QS. Al-hujurat/48:7 : 

لَمُو    لَ اٰللِّ ا انََّ فيِ كُم  وَاع  رِ لَعنَتُِّم    ۗ رَسُو  َم  نَ الْ    لَو  يطُِي عُكُم  فيِ  كَثيِ ر  مِّ

Terjemahnya :   Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia 

menuruti (kemauan)-mu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. 
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adalah amalan yang dikerjakan secara konsisten walau sedikit.319" (HR. 

Bukhari dan Muslim).  

e. Perbedaan genderasi sahabat dan umat akhir zaman dalam kekuatan iman 

dan konsistensi dalam menanggung kusilan saat menjalankan syariat 

sehingga tidak dapat dijadikan alasan kesempuraan Islam pada zaman 

sahabat sebagai ukuran yang sama untuk diterapkan pada masa kini karena 

kesempuraan amalan Islam masa Nabi dan para sahabatnya sesuai dengan 

keluhuran derajat mereka di sisi Allah swt.320 

Pemaparan ulama dalam menentukan keutamaan antara rukhsah dan  

‘azīmah saat beramal kembali pada kondisi setiap individu muslim karena 

penerapan hukum yang tepat akan menjadi mashlahat jika benar-benar sesuai 

porsinya dan sejalan dengan situasi dan kondisinya, yang dilatar belakaingi oleh 

keimanan, ketakwaan dan kesiapan menanggung beban taklif, sehigga al-

Khudhari Bik mengatakan hendaknya setiap muslim mejadi faqih untuk dirinya 

sediri dalam menerapkan hukum ruksah dan ‘azīmah selagi belum ada kejelasan 

syariat dalam menentukan kriteria hukumnya maka setiap orang dituntut untuk 

menentukan pilihan yang paling mashalahat untuk dirinya.321Apabila tidak 

mampu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan pilihan maka ia 

boleh taklid kepada ulama yang terpercaya untuk memberikan fatwa terhadap 

masalahnya.322 

Bertolak dari pemaparan di atas antara rukhsah dan ‘azīmah peneliti lebih 

cenderung pada pengamalan ‘azīmah dengan konsisten maksudnya dalam beramal 

 
319Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Sahih Al-Bukhāri Juz III, h. 39 
320Ibn Qayyim, I’lām al-Muaqi’īn, (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 323 
321Muhammad al-Khudhari Bik, Ushūl al-Fiqh, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 

1969), h. 75 
322Lihat Said Ali Muhammad al-Humairi, al-Hukmu al-Wadhā’i ‘Inda al-Ushūliyyīn, 

(Cet.I; Saudi: Jami’ah Umm al-Qura,1983), h. 360 



135 
 

 

lebih dahulu mengerjakan sesuai perintah dengan berupaya secara maksimal, 

sebagaimana mandat dari Allah untuk bertakwa dengan segenap kemampuan 

bukan sebisa kemauan, jika sesorang merasa berat mengakat beras 50 kg akan 

diterima udzurnya setelah ia mencoba dengan sekuat tenaga namun tidak bisa 

diterima alasannya apabila ia belum melakuaknnya. 

Lebih penting lagi, dalam mengamalkan ‘azīmah sangat mempengaruhi 

hati, semakin besar ketakwaan dan membersih jiwa dari kotoran-kotoran yang 

menyebabkan kemalasan dalam beramal, serta akan terbiasa menunaikan hak-hak 

kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan yang paling terpenting akan 

mendatangkan cinta yang dalam kepada Allah Swt. Demikian yang digambarkan 

di dalam al-Quran surah al-Furqan / 25: 63 

َرحضِ هَوحنًَ وَّاِذَا خَاطبََ هُمُ الجحٰ وَعِبَادُ الرَّحْحٰ   مًاهِلُوحنَ قاَلُوحا سَلٰ نِ الَّذِيحنَ يَمحشُوحنَ عَلَى الاح

Terjemahnya : 
Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di 
atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa 
mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, 
“Salam.”.323 

 Ucapan salam adalah ucapan yang baik maksudnya tidak membalas 

dengan ucapan penghinaan yang sama, ini perilaku orang yang konsisten dengan 

‘azīmah rela menahan beratnya beban dihina tanpa ada keinginan membalas 

dengan prilaku yang setimpal. Padahal dalam syariat diperbolehkan membalas 

dengan kadar perbuatan atau ucapan yang sepadan seperti dalam QS. al-Syura 

/42:40 

ث حلُهَا ۚوَجَزٰ   رهُ  عَلَى اللَِّّٰ  ؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةن مِّ لَحَ فاََجح َ انَِّه لَا يُُِبُّ الظّٰ    فَمَنح عَفَا وَاَصح  لِمِيح
Terjemahnya:  

Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, 
siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat 

 
323Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 365 
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jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 
orang-orang zalim.324 

 Di dalam sebuah syair disebutkan  

 325المكارم الكرام قدر على وتَتي  العزائم تَتي العزم أهل  قدر على
Artinya: 

Seberapa kadar ahli cita, si cita-cita kan didapati, Seberapa kadar orang 

mulya, sikemulyaan kan di temui. 

5. Pandangan Fuqaha terhadap Rukhsah dan Azīmah 

Azīmah dan rukhshah adalah termasuk hukum wadh’i326 Tetapi dalam hal 

ini para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam menempatkannya sebagai 

hukum wadh’i. Ibn al-Hajib dan Fakhruddin al-Rāzi berpendapat bahwa Azīmah 

dan rukhshah termasuk dalam objek hukum, bukan menjadi hukum. Menurut 

mereka, suatu perbuatan yang boleh di laksanakan oleh para mukallaf, adakalanya 

berbentuk Azīmah dan adakalanya berbentuk rukhshah. 

Pendapat kedua dikemukakan oleh imam al-Ghazali, al-Amidi dan al-

Syathibi, menurut mereka, Azīmah dan rukhshah termasuk hukum wadh’i, karena 

pada dasarnya seluruh hukum itu bersifat Azīmah dan status ini tidak berubah 

menjadi rukhshah kecuali ada penyebabnya. Penyebab tersebut, menurut mereka, 

adalah seperti keadaan darurat untuk memboleh- kan yang di haramkan, atau ada 

uzdur yang menyebabkan keringanan dalam meninggalkan yang wajib atau untuk 

menghilangkan kesulitan bagi hamba. Demikian Azīmah dan rukhshah, lanjut 

 
324Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 487 
325Ibrahim bin Muhammad bin Zakariya al-Zuhri, Syarhu Syi’ri al-Mutanabbi, juz II 

(Cet.I; Bairut: Muassasah  al-Risālah,1992), h. 245 
326Hukum wadh’i adalah hukum yang menghendaki adanya suatu sebab terhadap sesuatu 

yang lain, atau syarat bagi yang lain, atau penghalang sesuatu yang lain. Contohnya, syariat Islam 

menjadikan suci sebagai syarat sahnya shalat, hadats sebagai penghalang sahnya shalat, dan 

kepemilikan satu nishab harta sebagai sebab zakat. 
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mereka, termasuk hukum wadh’i.327 Oleh karena itu ada beberapa definisi yang 

disebutkan oleh pada ulama diantaranya: 

1. Definisi Rukhsah  

a. Ismail Usman Zein  

Ismail Usman Zein menyebutkan dalam kitab al-Mawahib as-Saniyah 

definisi etimologi rukhsah yaitu sebagai kemudahan (al-suhulah). Sedangkan 

dalam istilah terminologi, rukhsah adalah:  

 328تغيْ الْكم من صعوبة إلَ سهولة لعذر مع قيام السبب الْكم الأصلي 

Artinya :  

Perubahan hukum dari hal yang sulit menjadi mudah karena adanya udzur 

beserta dilandasi sebab hukum asal 

b. Ali Jum’ah  

فيه يقال رخص في الأمر إذا يسره.    الرخصة في اللغة التيسيْ في الأمر والتسهيل
لأعذار  الشرعي  الدليل  خلاف  على  بدليل  الثابت  الْكم  الاصطلاح  وفي 

 329العباد 
Artinya:     

Rukhsah secara bahasa adalah mempermudah dan meringankan dalam satu 

urusan. Kalimat ‘rakhkhasha fil amri’ berarti memudahkan urusan 

tersebut. Secara istilah rukhsah merupakan hukum yang tetap berdasarkan 

dalil yang berbeda dengan dalil syar’i karena pertimbangan uzdur 

mukallaf. 

 

 
327Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, Syarh Tanqīh al-Fushul fi ilmi al-Ushul, (Makkah: Jāmiah 

Umm al-Qura, 2015). H. 85  
328Ismail Usman Zein, al-Mawahib al-Saniyah Syarh Fawaid al-Bahiyah, (t.k, Dār al 

Rasyid, t.t), h. 240  
329Muhammad Ali Jum’ah, Al-Hukmu al Syar’i Inda al Ushuliyyīn, (Kairo, Darus Salam: 

2013 M/1434 H), h. 78 
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c. Sulaiman Al-Asyqar  

العزيمة كقصر  من  استثناء  العذر  لأجل  فعل  على  الوارد  الْكم  هي  والرخصة 
 330المسافر للصلاة وإفطاره في رمضان وإفطار المريض المقيم وأكل المضطر للميتة

Aryinya : 

Rukhsah adalah hukum yang datang perihal sebuah perbuatan karena 
udzur tertentu sebagai pengecualian dari Azīmah (hukum asal) seperti 
kebolehan qashar shalat bagi musafir, pembatalan puasa bagi musafir di 
bulan Ramadhan, pembatalan puasa Ramadhan bagi orang sakit, dan orang 
yang daging bangkai secara terpaksa. 

d. Wahbah al-Zuhaili 

هي الأحكام التي شرعها الله تعالَ بناء على أعذارالعباد رعاية لْاجاتهم مع بقاء 
 331السبب الموجب للحكم الأصلي

Artinya :  

Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan Allah yang dibangun di atas 
udzur mukallaf untuk memenuhi hajat mereka di samping kekalnya sebab 
yang mengharuskan hukum asli. 
 

e. al-Syathibi  

على  الاقتصار  مع  المنع،  يقتضي  أصل كلي  من  استثناءً  شاق،  لعذر  شُرع  ما 
 332مواضع الْاجة فيه 

Artinya :  

Rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena udzur yang 
memberatkan sebagai pengecualian dari hukum asal yang general yang 
menuntut tercegahnya hukum asal di samping pembatasan pada titik hajat. 

f. Abu Hamid al-Gazali 

 333ما وسع للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب 
Artinya :  

 
330Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Al-Wādhih fī Ushul al-Fiqh, (Kairo, Dār al Salām: 

2018 M/1439 H), h. 57  
331Wahbah Az-Zuhayli, Ushul al-Fiqhi Al-Islāmi, juz I, (Beirut, Dārul Fikr Al-Mua’shir: 

2013 M/1434 H), h.114 
332Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqāt, juz 1, h. 301 
333Al-Gazali, Abu Hamid, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushūl, h. 98 
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Segala susuatu yang dilonggarka untuk mukallaf dalam mengerhakannya 
karena ada udzur dan tidak mampu melaksanakannya dengan telah wujud 
penyebabnya  

Sedangkan ulama kontemporer yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul 

Wahab Khalaf beliau memberikan tiga definisi rukhsah. Pertama, rukhsah adalah 

hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk keringanan bagi seorang 

mukallaf dalam situasi tertentu di mana keringanan tersebut diperlukan. Kedua, 

rukhsah adalah hukum yang diperintahkan oleh Allah dalam situasi tertentu 

karena kondisi yang memberatkan. Ketiga, memberi izin barang yang diharamkan 

namun disertai alasan yang melarangnya.334 Pada intinya definsi ini menjelaskan 

dispensasi atau kemudahan dalam menjalankan syariat jika mengalami situasi 

sulit. 

 Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa minimal ada tiga kesamaan dalam memahami rukhsah, 

pertama, hukum rukhsah disyariatkan sebagai alternatif dan pengecualian dari 

hukum asalnya yaitu ‘azīmah, kedua, hukum asal suatu amalan yang disebut 

Azīmah masih terus ada dan diamalkan bagi seseorang yang tidak memiliki udzur, 

ketiga, terdapat alasan (udzur) yang menjadi dasar untuk melakukan rukhsah. 

2. Definisi Azīmah  

 Azīmah berasal dari Bahasa arab yang berarti kemauan yang kuat. 

Dikatakan seseorang berazam, maksudnya dia bersungguh-sungguh dan 

mempunyai kemauan yang kuat dalam urusannya. ‘azīmah Allah ‘Azza wa Jalla 

adalah fardhu yang difardhukan-Nya. Azam ialah kemauan yang kuat. Ada juga 

yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan azam di sini adalah kesabaran, 

sehingga makna ayat  335عَزحمًا لَهُ  دح  نجَِ  kami tidak mendapati kesabaran“    وَلمحَ 

padanya.” Ada juga yang mengatakan bahwa “kami tidak mendapati kebutuhan 

 
334 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushūl al- Fiqh, (Kuwait: Dār Al-Qalam, tt.), h. 121 
335 QS. Thaha: 115  

https://tafsirq.com/topik/thaha+115
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dan keteguhan di dalam perbuatannya.” Beberapa rasul disebut dengan istilah 

Ulul Azmi karena kuatnya kemauan mereka dalam menjayakan kebenaran.336 

 Secara istilah, para ulama ushul fikih mendefinisikan dengan beragam definisi. 

Di antaranya Menurut al-Tiftazani, ‘azīmah adalah istilah untuk asal berbagai hukum 

tanpa terkait dengan penghalang.337 Menurut al-Khabbazi, Azīmah adalah syariat yang 

tidak terkait dengan berbagai Penghalang (al-mawani’)338 

Menurut asy-Syathibi, Azīmah adalah hukum-hukum yang berlaku umum 

yang disyariatkan sejak semula.339 Menurut al-Ghazali, Azīmah ialah perkara-

perkara yang harus dikerjakan oleh seluruh hamba karena Allah ‘Azza wa Jalla 

mewajibkannya.340  Menurut al-Amidi, Azīmah adalah perkara-perkara yang harus 

dikerjakan oleh seluruh hamba karena Allah ‘Azza wa Jalla mengharuskannya.341 

Menurut al-Baidhawi, Azīmah adalah hukum yang tegak, bukan di karena kontra 

dalil tetapi karena ada udzur.342 

Dengan mengamati beberpa definisi dari para ulama di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Pertama, definisi-definisi di atas memberikan gambaran terhadap 

substansi azimah. Kedua, sama-sama menerangkan bahwa Azīmah disyariatkan 

dari semula dan hukumnya adalah lazim (harus dikerjakan). Ketiga, tidak 

menghadapkan Azīmah dengan rukhsah, kecuali definisi Azīmah menurut al-

Baidhawi. Hanya saja, al-Baidhawi tidak membatasi udzur dengan sifat 

memberatkan. Sebab jika udzur tidak memberatkan maka tidak akan menjadi 

sebab adanya rukhsah. 

 
336Sayfu al-dīn Ali Al Amidi, al-Ihkam fī Ushūli al-Ahkām h. 187 
337Sa’du al-din Mas’ud bin Umar al-Tiftazani, Syarh al-Talwih fi Ushul al-Tanqih, (Cet.I; 

Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 127 
338Al-Khabbazi, Umar bin Muhammad Umar. al-Mugni fī Ushūl al-Fiqhi h. 83 
339Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqāt, h. 300 
340Al-Gazali, Abu Hamid, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushūl, h. 98 
341Sayfu al-dīn Ali Al Amidi, al-Ihkam fī Ushūli al-Ahkām h. 98 
342Abdullah bin Umar Al-Baidhawi, Minhāj al-Wushūl fī Ilmi al-Ushūl h. 94 
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Seluruh hukum taklifi termasuk dalam ‘azīmah dan para mukalaf di tuntut 

untuk melaksanakannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mencapai 

sasaran yang di kehendaki hukum tersebut. Berdasarkan usaha ini orang tersebut 

berhak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, jika hukum yang di kerjakannya 

itu termasuk dalam kategori wajib dan sunah. 

Menurut jumhur ulama, yang termasuk ‘azīmah, adalah kelima hukum 

taklif (Wajib, sunah, haram, makruh dan mubah), karena kelima hukum ini 

disyari’atkan bagi umat Islam sejak semula. Akan tetapi, sebagian ulama 

berpendapat bahwa yang termasuk ‘azīmah itu hanya hukum wajib, sunah, 

makruh dan mubah. Ada juga ulama ushul fiqh yang membatasinya dengan 

hukum wajib dan sunah saja, serta ada pula yang membatasi dengan wajib dan 

haram saja. 

 Para ulama fuqaha menyatakan bahwa ‘azīmah ada empat macam, yaitu : 

1) Hukum yang disyariatkan sejak semula untuk kemashlahatan umat 

manusia seutuhnya, seperti ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan 

seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan umat di 

dunia dan di akhirat. 

2) Hukum yang disyariatkan karena adanya suatu sebab yang muncul, 

seperti hukum mencaci maki berhala atau sesembahan agama lain. Hal 

ini dilarang oleh Allah, karena orang yang menyembah berhala atau 

sesembahannya dicela, akan berbalik mencela Allah. 

3) Hukum yang disyariatkan sebagai pembatal (nasikh) bagi hukum 

sebelumnya, sehingga mansukh seakan-akan tidak pernah ada. Status 

nasikh dalam kasus seperti ini adalah ‘azīmah. Misalnya, firman Allah 

dalam persoalan pemalingan arah kiblat dalam surat Al-baqarah 

/2:144: 
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نَ رٰ  فِ قَدح  هِكَ  وَجح تَ قَلُّبَ  تَ رحضٰ   ءِۚ السَّمَا    ى  لَةً  قِب ح فَ وَلِّ    ىهَا ۖفَ لَنُ وَليَِّ نَّكَ 
رَاَمِ  جِدِ الْح هَكَ شَطحرَ الحمَسح  ۗ   وَجح

 Artinya :  

Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering 
menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau 
ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah 
Masjid al-Haram. 

4) Hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku umum, seperti 

firman Allah dalam surat An-Nisa, 4:24:  

صَنٰ  اَنُكُمح تُ مِنَ النِّسَا  وَالحمُحح  ۗۚ  ءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتح ايمح
Artinya : 

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki”  

Dalam ayat ini Allah mengharamkan mengawini para wanita yang telah bersuami 

dengan lafaz yang bersifat umum, kemudian dikecualikan dengan wanita-wanita 

yang menjadi budak. 
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BAB IV 

ANALISIS FIKIH PRIORITAS ANTARA RUKHSAH DAN ‘AZĪMAH 

SAAT PANDEMI 

A. Analisis Fikih Prioritas Saat Pandemi  

Memahami perioritas dalam ibadah adalah sebuah keniscayaan untuk 

mendapatkan mashlahat yang tertinggi dan ideal bagi setiap muslim, 

kecenderungan dalam menjalankan ketaatan tidak cukup hanya di dorong oleh 

kesemangatan dan gairah dalam beramal tetapi harus dibekali kecakapan untuk 

memilih amalan yang paling afdhal yang sesuai dengan situasi dan kondisi setiap 

individu muslim, karena ibadah yang tepat akan melahirkan mashlahat yang 

diharapkan. 

Memilih antara rukhsah dan azimah dalam ibadah sangat penting untuk 

dketahui, terutama ibadah di masa pandemi karena berkaitan dengan keselamatan 

jiwa dan keistiqamahan dalam agama yang keduanya adalah termasuk al-maqasid 

al-kubra dalam syariat Islam yang harus di jaga, perintah menjaga jiwa ada dalam 

QS. al-Baqarah ayat 195 yang terjemahnya: janganlah jerumuskan dirimu ke 

dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sedangkan perintah untuk istiqamah dalam 

menjalankan ibadah juga ada dalam QS. al-Hijr ayat 99 :  

ُ وَاعحبُدح رَبَّكَ حَتَّّٰ     يَأحتيَِكَ الحيَقِيح

Terjemahnya: 

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian 

(kematian).343 

 
343 Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 267. 
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Keselamatan jiwa lebih diprioritaskan daripada ibadah, sebagaimana kisah 

perjanjian Hudaibiyyah pada tahun ke 6 H. (638 M) kaum muslimin berjumlah 

1.400 orang bersama Rasulullah Saw berangkat dari Makkah menuju Madinah 

untuk melaksankan ibadah umrah tetapi ditengah jalan mereka mendengar bahwa 

Suku Quraisy bertekad menghadang rombongan Nabi. Mereka akan 

menggagalkan Nabi dan Rombngan masuk kota Makkah meski harus dengan cara 

mengangkat senjata. 

Nabi memerintahkan rombongan berhenti di dekat sebuah sumur yang 

disebut Hudaibiyah, di utara Mekah. Ditempat ini Nabi melakukan kosolidasi dan 

musyawarah dengan para sahabat untuk menghidari konflik terbuka yang akan 

memakan korban jiwa. Lalu Nabi mengutus salah seorang sahabat melakukan 

negosiasi dan menjelaskan maksud kedatangananya yang hanya untuk umrah. 

Tetapi negosiasi itu gagal hingga melahirkan perjanjian Hudaibiyyah yang 

sebenarnya sangat merugikan ummat Islam. Namun perjanjian itu tetap diterima 

oleh Nabi sebagai bentuk kesepakatan yang harus dijalankan. Bahkan Nabi dan 

rombongan membatalkan umrahnya dan balik ke Madinah. 

Nabi tidak memaksakan diri beribadah umrah demi manjaga keselamatan 

jiwa ummatnya. Padahal jika saja terjadi pertempuran, sebenarnaya para sahabat 

sudah siap, dan Nabi datang ke Makkah untuk beribadah. Tapi hal itu tetap 

dicegah oleh Nabi, demi mencapai kemaslahatan umat. Lebih baik membatalkan 

pelaksanaan ritual ibadah demi keselamatan bersama daripada ngotot 

melaksanakannya tetapi membahayakan jiwa umat Islam. 

Di sisi lain ibadah sebagai wujud pengamalan agama menjadi urutan 

pertama dalam al-maqasid al-kubra. Menjaga agama berarti menjaga perintah 

Allah yang pada intinya menjaga Islam maka dari itu wujudlah konsep jihad demi 
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melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Menurut Al-Amidī bahwa 

dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan dari pada yang lainnya 

karena ini menyangkut ushūl al-dīn.344 Demikian juga menurut al-Ghazalī: ad-dīn, 

an-nafs, al-‘aql, an-nasl dan al-māl.345 

Adapun urutannya, menjaga al-dīn harus lebih didahulukan daripada 

menjaga yang lainnya, menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari pada al-‘aql 

dan nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis kemukakan 

adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu 

yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau 

untuk kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena 

sebagaimana telah disinggung diatas bahwa menjaga agama harus didahulukan 

dari pada menjaga jiwa. 

B. Identifikasi Madharat Dalam Pandemi 

Madharat adalah peristiwa yang menjadikan hukum berubah menjadi 

fleksibel sehingga perlu mengidentifikisai Sifat dan Spektrum Mudharat. Ada tiga 

bentuk sifat mudharat yang harus didudukkan sebelum menentukan langkah 

berikutnya. Pertama, mudharat yang bersifat mutawaqqi’ah, yaitu mudharat yang 

jelas-jelas nyata terjadi. Hampir semua orang berakal menyepakati bahwa 

mudharat yang dimaksud ada, dan memang mengancam. 

Kedua, bersifat mutasyakkikah. Mudharat jenis ini diliputi keragu-

raguan, apakah ia benar-benar nyata atau tidak. Atau, ia merupakan mudharat 

yang bersifat temporer, bukan permanen. Kadang-kadang berbahaya, tapi pada 

suatu ketika menjadi hal yang lumrah saja dan tidak berbahaya. Terakhir, 

 
344Al-Amidi, al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām Juz IV, h. 243-245. 
345Al-Ghazali, al-Mankhul fī Ta’līq al-Ushūl, 203 
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mudharat yang bersifat mauhumah. Hakikatnya ia bukan sebuah mudharat, tetapi 

oleh satu dan lain sebab, manusia mempersepsikannya sebagai bahaya. Sifat 

bahaya itu hanya pada tataran prasangka, belum terbukti secara nyata. 

Demikian pula masyaqqah dalam beramal tidak konstan karena setiap 

amalan memiliki tingkat kesulitan masing-masing, seperti masyaqqah yang 

membahayakan jiwa merupakan tingkat kesulitan yang tidak wajar dalam shalat 

dan puasa, namun apabila masyaqah tersebut dibawa ke medan jihat maka 

menjadi masyaqqah yang biasa saja karena tidak akan terjadi jihat jika tidak 

melalui peristiwa yang membahayakan keselamatan jiwa. 

Pertimbangan dalam menentukan berat dan ringannya sebuah masyaqqah 

kembali kepada penentuan manfaat dan bahaya dari sebuah kesulitan 

(masyaqqah), seperti seseorang yang terpaksa berwudhu padahal dia sedang sakit 

dan dia yakin jika berwudhu maka penyakitnya bertambah parah maka lebih baik 

meninggalkan syari’at berwudhu daripada sakit yang berkepanjangan, karena 

wudhu hanya wasilah bisa diganti dengan tayammun namun jika sakit, maka akan 

meninggalkan banyak amal shalih. Tetapi jika seseorang berada dalam medan 

jihad lalu terputus anggota tubuhnya bahkan meninggal dunia maka masyaqqah 

ini masih lebih ringan daripada menjaga keutuhan agma Islam.346  

C. Zonasi dalam pandemi  

Penting penentuan zonasi pandemi karena menyangkut penerapa syariat, 

sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab r.a. 

zona wabah yang ada di syam menjadi berbeda dengan zona yang aman dari 

wabah dalam penerapan peribadatan. Sejalan dengan kaidah al-fatwa takhtalifu bi 

 
346Jamil Muhammad Mubarak, Nadzhariyatu al-Dharurah al-Syar’iyyah Hudūduha wa 

Dhawābithuha, (Mesir: Dār al-Wafa li al-Tiba’ah, 1988), h. 61. 
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ikhtilāfi al-zamān wa al-makān “fatwa itu menyesuaikan kondisi waktu dan 

tempat”, supaya dapat mudah menentukan penerapan hukum rukhsah dan ‘azimah 

dalam penerapan ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat  

Sebuah contoh zonasi yang telah dibuat oleh pemerinah, maka berikut ini 

adalah ciri-ciri daerah dengan tingkat risiko penyebaran pandemi virus corona 

COVID-19 mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. 

1. Zona Merah 

Pada wilayah dengan zona merah, tingkat transmisi penyeberan virus 

corona COVID-19 sangat cepat. Ciri cirinya adalah: 

a. Terjadi transmisi lokal atau penyebaran virus corona antar warga setempat 

di satu wilayah dengan cepat. 

b. Wabah menyebar secara luas dan banyak kluster-kluster baru di wilayah 

tersebut. 

Pada status zona merah ini maka tiap daerah harus melakukan : 

a. Melakukan pengetesan virus corona secara lebih intensif 

b. Melakukan penelusuran kontak secara agresif pada kasus pasien positif, 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maupun Orang Dalam Pemantauan 

(PDP). 

c. Masyarakat harus tetap berada di dalam rumah. 

d. Perjalanan tidak diperbolehkan 

e. Pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat umum ditutup. 

f. Aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, 

supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar dengan tetap 

menjalankan protokol kesehatan physical distancing. 
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g. Prioritas penggunaan fasilitas kesehatan 

h. Menutup seluruh fasilitas pendidikan 

i. Melarang aktivitas berkumpul 

2. Zona Oranye 

Pada wilaya dengan zona oranye ini tingkat transmisi penyebaran corona 

COVID-19 masih tinggi. 

a. Transmisi lokal munkgin bisa terjadi dengan cepat 

b. Transmisi dari imported case mungkin bisa terjadi dengan cepat 

c. Kluster baru harus terpantau dan dikontrol melalui testing dan racing 

secara agresif  

Yang harus dijalankan oleh pemerintah derah dengan status oranye adalah: 

a. Masyarakat disarankan tetap berada di rumah 

b. Menjaga jarak di semua aspek 

c. Pembatasan penumpang dan protokol kesehatan ketat di transportasi 

publik 

d. Tempat umum ditutup 

e. Fasilitas pendidikan ditutup untuk sementara 

f. Masyarakat bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi tertentu 

g. Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan. 

h. Aktivitas bisnisdibuka terbatas selain untuk keperluan esensial seperti 

farmasi, supermaket bahan pangan pokok, klinik dan stasiun pengisian 

bahan bakar dengan menerapkan physical distancing. 

3. Zona Kuning 

Pada wilayah dengan zona kuning: 
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a. Kemungkinan terjadinya transmisi lokal masih cukup besar dan mungkin 

cepat. 

b. Transmisi dari imported cases bisa terjadi cepat 

c. Transmisi tingkat rumah tangga bisa terjadi 

d. Kluster penyebaran terkendali dan tidak bertambah 

Yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dengan wilayah zona 

kuning adalah: 

a. Masyarkat dapat melakukan aktivitas di luar rumah dengan menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat. 

b. Penelusuran kontak secara agresif pada kasus pasien positif PDP dan 

ODP. 

c. Menjaga jarak baik di dalam maupun di luar ruangan 

d. Perjalanan dengan protokol kesehatan sangat ketat diperbolehkan. 

e. Aktivitas bisnis dibuka dengan protokol kesehatan ketat. 

f. Tempat olahraga dibuka dengan protokol kesehatan ketat. 

g. Fasiltias layanan kesehatan dibuka secara normal 

h. Kelompok rentan tetap tinggal di rumah 

i. Kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan. 

4. Zona Hijau 

Pada wilayah dengan status zona hijau memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak ditemukan kasus positif terinfeki virus corona COVID-19 

b. Penyebaran virus COVID-19 terkontrol 

c. Risiko penyebaran tetap ada, di tempat-tempat isolasi 

d. Pengawasan ketat dan berkala dilakukan untuk mencegah timbulnya 

potensi kasus baru. 
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Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di zona hijau adalah: 

a. Melakukan pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk wilayah 

b. Tetap secara Intensif melakukan testing virus corona. 

c. Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah 

d. Penelusuran kontak agresif jika ada ODP, PDP dan OTG. 

e. Memperhatikan pelaksanaan standar protokol kesehatan 

f. Aktivitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol kesehatan yang 

ketat. 

g. Kegiatan keagamaan dibuka 

h. Kewajiban tinggal di rumah sakit bila terjadi gejala flu347 

D. Aplikasi Rukhsah dan ‘Azīmah saat Pandemi 

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan rukhsah itu 

tergantung bentuk udzur yang menyebabkan terjadinya rukhsah, dengan demikian 

menggunakan rukhsah bisa menjadi wajib karena udzurnya berstatus wajib seperti 

memakan bangkai bagi orang yang tidak mendapatkan makanan halal, sedangkan 

ia khawatir jika tidak menggunakan rukhsah dapat membahayakan dirinya. 

Rukhsah hukunya bisa menjadi sunnah, seperti orang yang tidak berpuasa 

ramdhan karena sedang dalam perjalan atau sakit yang tidak parah, terdapat pula 

dalam muamalah yang menajadi rukhsah sunnah yaitu akad salam.348 

1. Penerapan dalam ibadah  

Penerapan ruksah dan azimah dalam ibadah saat pandemi dipengaruhi oleh 

status dan tempat dalam melaksanakan ibadah tersebut, ada ibadah yang 

dikerjakan dengan berjamaah ada ibadah yang dikerjakan secara sendiri – sendiri. 

 
347www.nasional.kontan.co.id: (diakses 20-07-2022) 
348Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwāfaqāt, h. 235 
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Adapun mengernai shalat berjamaah Nabi Saw meninggalkannya saat beliau 

sedang sakit sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri : 

عن أبِ موسى، عن أبيه، قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبِ 
 349بكر فليصل بِلناس 

Artinya :  

 Dari Abu Musa dari ayahnya r.a berkata ketika Nabi Saw sakit beliau 

berkata perintahkan Abu bakar untuk menjadi Imam shalat (al-Bukhāri) 

Dari keterangan hadist di atas dapat dipahami bahwa pada saat sakit 

seseorang mendapatkan rukhsah untuk tidak menegrjakan shalat berjamaah 

sebagai bentuk kemudahan karena orang sakit butuh istirahat yang banyak 

sehingga tidak ada tuntutan untuk datang ke masjid menjadwab panggilan adzan, 

dan sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran penyakik yang dibawa 

oleh penderita penyekit. 

 Pada saat pandemic bukan hanya shalat berjamaah atau aktivitas umum 

lainnya tetapi pembayaran zakat mendapatkan rukhsah untuk ditunda 

sebagaimana kisah Umar sebagai berikut : 

يَا النَّاسُ في  ِ  رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، فَ لَمَّا أَحح بِلِ، أَخَذَ مِن حهُمح صَدَقَةَ عَامَيح   الحعَامِ الحمُقح
Artinya :  

 Diriwayatkan bahwa Umar r.a menunda pembayaran zakat pada musim 
paceklik, lalu pada tahun berikutnya kehidupan mulai setabil Umar 
mengambil zakat untuk dua tahun. 

 Perubahan suatu hukum dalam Islam sering terjadi karena tuntutan situasi 

dan kondisi yang tidak lepas demi kemashlahatan kehidupan manusia, karena 

tujuan utama dari seluruh syariat adalah mashalih li al-ibad (kebaikan untuk 

seluruh manusia). 

 
349Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, h. 150 



152 
 

 

2. Penerapan dalam Muamalah  

Pada masa pandemi praktik muamalah mengalami perubahan karena 

menyesuaikan dengan perubahan kehidupan social sebagaimana kaidah al-hukmu 

yadhuru ma’a al-illati wujudan wa ‘adaman hukum berubah sesuai dengan alasan 

yang melatar belakanginya. Fiqih muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau 

urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan. Sedangkan 

arti secara sempit muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang 

bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.350 

Dari pengertian di atas fikih muamalah berarti segala sesuatu yang dapat 

dijadikan saling tukar menukarkan harta benda, selama harta benda tersebut 

bermanfaat serta berdasarkan prinsip hukum Islam. Menukarkan harta benda biasa 

dikenal dengan istilah jual beli atau al-bai’ dalam istilah islam, Jual beli yang 

dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum Islam, prinsip hukum 

Islam cakupannya bisa berdasarkan al-Quran, hadits, ijma’ dan qiyas.  

Pada masa pandemi sebisa mungkin seseorang tidak bertransaksi secara 

langsung untuk menjaga penularan penyakit sehingga penjual dan pembeli bisa 

saling bertukar manfaat walapun tidak bertemu. Maka syariat memberikan 

rukhsah dalam aktiviitas muamalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.  

رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في   أَنَّ » :رضي الله عنه عن زيد بن ثابت
 351العَراَيَا أَنح تُ بَاعَ بِخَرحصِهَا كَيحلًا 

 

 
350Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13. 
351Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri, Shahīh Al-Bukhāri, h. 76 juz 3 



153 
 

 

Artinya: 

Dari Zaid Ibnu Tsabit Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam memberi keringanan dalam ariyah (pohon yang 
diserahkan perawatannya pada orang lain untuk diambil buahnya); untuk 
dijual buahnya dengan tangkainya dengan menggunakan takaran.  

Dari keterangan hadist di atas Rasulullah memberikan keringanan 

(rukhsah) terhadapat penjualan araya yaitu jual beli yang dilakukan oleh 

seseorang dengan jalan membeli kurma hijau (ruthab) milik pihak lainnya ditukar 

dengan kurma kering untuk kebutuhan makan keluarganya.352 Kata al-kharsh 

dalam istilah ilmu hitung sering dimaknai dengan menaksir, dan mengira-ngira, 

yang dikira-kira adalah kurma muda yang masih ada di pohon. Dengan taksiran 

ini, ternyata Nabi membolehkan pertukaran barang ribawi sejenis namun beda 

kondisi dan takaran. Padahal keduanya jelas merupakan bentuk transaksi riba. 

Penyebab yang melatar belakangi (sabab al-wurud) sabda Nabi tersebut 

adalah ada seorang sahabat Nabi yang mengingkan ruthab (kurma hijau) tetapi ia 

tidak memiliki uang emas atau perak untuk membeli namun masih ada sisa kurma 

kering yang ia simpan, akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Nabi Saw. 

Maka Nabi memberikan rukhsah boleh membeli ruthab (kurma hijau) yang masih 

di pohon dengan kurma kering karena ada kebutuhan untuk itu.353 

Jika dikaitan dengan masa pandemi dimana seseorang tidak dapat bertemu 

secara langsung sedangkan kebutuhan hidup seperti makan, minum dan kebutuhan 

sehari-hari harus tetap terpenuhi maka sudah sewajarnya menggunakan transaksi 

online dalam jual beli yang kadang barangnya masih belum pasti atau dalam 

 
352Muhammad Rawwas Qal’aji, Mu’jam Lughāt al-Fuqahā’ (Cet.II; Yordan: Dār al-

Nafais, 1988), h. 308. 
353Muhammad bin Idris al-Syāfi’i, Ikhtilāf al-Hadist, juz 8 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 

1990), h.667. 
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perkiraan, apalagi ada kaidah yang menyebutkan الضرورة    الْاجة العامة تنزل منزلة
 .Kebutuhan umum itu menempati derajat keterpaksaan / dharurat khusus الخاصة

Namun harus ada pembatasan kadar transaksi araya supaya tidak melebihi 

kadar yang ditetapkan oleh Nabi dan tidak terjadi sengketa antara penjual dan 

pembeli sebagaimana sabda beliau  

اللََِّّ  عن    رَسُولَ  أَنَّ  عنه:  تعالَ  الله  رضي  هُرَي حرَةَ  الحعَراَيَا   صلى الله عليه وسلمأَبِ  بَ يحعِ  في  رَخَّصَ 
 ونَ خَمحسَةِ أوَحسُقٍ بِخَرحصِهَا من التَّمر، فِيمَا دُ 

Artinya :  

Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu: Rasulullah SAW telah menetapkan 
keringanan jual beli araya dengan jalan menaksir seberat kurma kering, 
dengan catatan beratnya tidak lebih dari 5 awsuq (HR. Bukhāri) 

Awsuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha’, sedangkan 1 sha’ = 2,176 

kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg.354 Kadar sebesar ini sama 

dengan nisob zakat pertanian sehingga rukhsah pada bai al-araya masih tetap 

terukur dan di perboehkan saat ada hajat yang mendesak. 

Terdapat transaksi yang lain dalam muamalah yang dapat digunakan 

ketika pendemi yaitu  Akad salam  Bai’ al Salam atau bai' al Salaf termasuk jual-

beli yang hukumnya diperbolehkan karena ruksah dimana bai’ salam ini termasuk 

dari bai’ al-ma’dum tarnsaksi jual beli yang barangnya tidak ada atau tidak dapat 

diserah terimakan saat akad, alasan tidak diperbolehkan karena di dalamnya 

terdapat unsur ketidak jelasan. Seperti menjual anak unta yang masih dalam 

kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum matang), karena Nabi 

 
354https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/zakat-pertanian (diakses 10-07-2022) 

https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/zakat-pertanian
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SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang 

pula jual beli buah yang masih dipohon (belum matang).355 

Salam diartikan sebagai akad untuk memesan barang.356 Jual beli 

salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman 

barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, 

tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam 

akad.357 

Sedangkan landasan bai’ salam dari hadits yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Abbas r.a. ia berkata: “Nabi saw. telah datang ke Madinah dan mereka 

(penduduk Madinah) memesan (akad salam) buah-buahan selama satu tahun 

dan dua tahun, maka Nabi bersabda: “Barang siapa yang memesan buah 

kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan 

tertentu, serta waktu tertentu”. (HR. Bukhāri Muslim). Dan didukung ijma’ 

(consensus) ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Mundzir al-

Naisabur bahwa ulama sepakat untuk mengizinkan jual beli salam, karena ada 

hajat untuk mempermudah urusan manusia.358 

Jadi akad salam sebagai salah satu fasilitas untuk mendapatkan barang 

dengan pemesanan lebih dahulu adalah sebuah kemudahan di masa pandemic 

karena interaksi dan mobilisasi sesama manusia tidak bebas sehingga perlu 

ada solusi dalam menyikapi kondisi seperti ini. 

 

 
355Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 122 
356Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, h. 147 
357Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Halia Indonesia, 

2012), 128. 
358Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, al-Mabsūth, juz 12, (Beirut: Dār al-Marifah,1993), 

h. 124  
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3. Penerapan dalam munakahat  

Menurut Al-Zuhaili al-Nikāh dan al-Zawāj secara bahasa mempunyai arti 

al-Dhammu (penggabungan), al-Jam‟u (perkumpulan) atau kata yang mempunyai 

arti al-Wath‟i (bersetubuh) dan al-‘Aqd (ikatan) sekaligus.359Sedangkan secara 

istilah adalah sebuah perjanjian suci yang dibuat antara laki-laki dan perempuan 

dengan maksud untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia.360 

 Tidak menutup kemungkinan saat pandemic ada orang yang 

melangsungkan pernikahan karena penundaan dalam pernikahan pada hakikatnya 

tidak sepenuhnya dibetulkan karena perkawinan sendiri tidak mempunyai 

ketentuan yang pasti misalnya muda atau tua, perawan atau sudah janda, masih 

perjaka atau sudah duda, saat kondisi aman atau pandemi sah - sah saja untuk 

mengadakan pernikahan. Selama didasari oleh saling suka dan menurut ketentuan 

yang berlaku. 

 Termasuk rukun dalam pernikahan adalah akad nikah yang terjadi dan 

terjalin antara wali dan calon mempelai laki-laki dalam satu majelis,361 pada saat 

pandemic melanda yang memaksakan setiap orang untuk tidak berinterkasi secara 

langsung maka akad yang seharusnya bertatap muka perlu ditiadakan demi 

menjaga mashlahah yang utama yaitu keselamatan jiwa. Olehnya itu diantara 

rukhsah dalam pernikahan adalah akad nikah secara online atau virtual. 

 
359Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqhi al-Islāmī Wa Adillatuhū, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 

1985), h.29   
360Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.19.   
361 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqhi al-Islāmī Wa Adillatuhū, h. 49 Juz VII. 
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مجلس  المحادثة وتعتبر جائز، والتليفون  بِلذاتف الزواج" :العيني أبو بدران  يقول
 الزواج حديث انتقلا من الزواج  فإذا شأن  في المتعاقدين من الكلام دام ما العقد

 362الإيجاب ويبطل العقد انتهى مجلس آخر موضوع في إلَ حديث

Artinya: 

Badran Abu al-Ainin menyetujui kebolehan akad nikah menggunakan 
handphone atau telefon. Dalam kasus tersebut yang dikatakan majlis al-
‘aqd adalah percakapannya selama itu masih dalam konteks pernikahan. 
Apabila kedua pihak yang berakad telah mengakhiri percakapan tentang 
pernikahan tersebut maka majlis sudah tidak dianggap sebagai majlis ‘aqd 
dan perkataan pertama atau ijab dari pihak mujib batal. 

Secara isyarat menikah online atau virtual telah dijelaskan oleh al-zuhaili 

dalam kitab fiqh al-Islami wa Adillatuhu ketika menerangkan tentang akad yang 

menjadi syarat sah dalam pernikahan.  

 والقبول، الإيجاب هي :الصيغة : والقبول الإيجاب العقد صيغة شروط ثالثاً 
 العاقدان  كان  إذا المجلس اتحاد :يأتي ما هي شروط أربعة بِلاتفاق فيها ويشتط
 مجلس يتحد بأن  واحد، مجلس   في قبولوال الإيجاب يكون  أن  وهو :حاضرين
 فجعل اتحاد الزمان، الارتباط شرط لأن  لا مجلس المتعاقدين؛ والقبول، الإيجاب
 العاقدين على تيسيْاً  لأطرافه جامعاً  المجلس

Artinya: 

Al-Zuhaily menerangkan bahwa dalam persyaratan rukun nikah yang 
ketiga yaitu ijab dan kabul atau bisa disebut sighat harus berada pada satu 
majlis (ittihad al-Majlis) jika pihak yang berakad ada (hadhir) bukan 
kategori ghaib. Adapun maksud dari satu majlis disini adalah majelis ijab 
dan kabul yang disatukan dengan waktu yang sama bukan majelis pihak 
yang berakad. Waktu akad menjadi unsur penyatu antar kedua belah pihak 
dengan tujuan memudahkan keduanya.363 

Penjelasan al-Zuhaily diatas meskipun tidak secara langsung berbicara 

tentang akad nikah virtual tetapi dalam akad nikah virtual terjadi hal yang sama 

dengan apa yang telah dijelaskannya, yaitu para pihak yang berakad nikah tidak 

 
362Badran Abu al-„Ainin, al-Zawāj wa al-Thalāq fī al-Islām (Spanyol: Muassasah Syabāb 

Jamiah al-Iskandariyah, tt), h. 41. 
363Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqhi al-Islāmī Wa Adillatuhū, h. 49 Juz VII. 
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berada dalam satu tempat. Satu-satunya unsur penyatu antar pihak adalah waktu 

dan itu bisa dilakukan dengan media video call pada zaman sekarang ini. 

Abdurrahman al-Sind membagi pembahasan tentang akad nikah 

menggunakan media internet ke dalam dua cara yaitu melalui chat (bi al-kitabah) 

dan video call (musyafahah). Adapun pada cara yang pertama dikembalikan 

hukumnya kepada pendapat ulama‟ dahulu yang terbagi dalam dua pendapat, 

jumhur ulama‟ mengatakan tidak sah sedangkan yang mengatakan sah adalah 

kalangan Hanafiyah. 

Cara yang kedua yaitu bertatap muka langsung (musyafahah). Dengan 

persyaratan yang telah berlaku seperti mengucapkan ijab dan kabul secara jelas, 

mendengarnya ijab kabul dari kedua belah pihak yang berakad, berurutan antara 

ijab dan kabul dan mendengarnya saksi atas ijab dan kabul, keseluruhan 

persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan teknologi zaman sekarang. Oleh 

karena itulah para ulama‟ kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaily, Musthofa az-

Zarqa, Muhammad Uqlah, Ibrahim Fadhil al-Dabu bersepakat membolehkan akad 

nikah menggunakan media internet dengan video atau virtual.364 

Jadi pada saat pandemic yang membutuhkan rukhsah maka pernikahan 

bisa dilaksanakan dengan tata cara yang berbeda dari yang bisanya tetapi masih 

dalam batas diperbolehkan dalam syariat sehingga pernikahannya menjadi sah dan 

halal. 

4. Penerapan dalam Jināyāt  

Kata jinayat menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah 

yang berasal dari (الذَنحب جِنَايةًَ -جَنَى   .yang berarti melakukan dosa (يَجحنِيحهِ 

 
364Abdurrahman al-Sind, al-Ahkām al-Fiqhiyyah li al-Ta’amulāt al-Iliktruniyah (Beirut: 

Dār al-Awrāq, 2003), h. 228 
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Sekalipun isim mashdar (kata dasar), kata jinayah dipakai dalam bentuk plural 

karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Yang berhubungan dengan jiwa 

dan anggota badan, secara disengaja ataupun tidak. Kata ini juga berarti 

penganiayaan terhadap badan, harta atau kehormatan.365 

Sedangkan menurut istilah syar’i jināyah adalah menganiaya badan 

sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishāsh atau membayar diyat atau 

kafarah.366 

Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah 

peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan 

istilah jinayah dan jarimah. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama 

dengan istilah jināyah, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi 

bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama yang 

artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi 

istilah, al-Mawardi mendefinisikan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau 

ta’zir.367  

Adapun al-Ahkam al-Jināyah adalah hukum pidana disebut juga hukum 

publik. al-Ahkam al-Jinayah dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan 

keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, 

sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.368 

Jarimah terbagi menjadi tiga : 

 
365Muhammad bin Shālih al-Utsaimin, al-Syarh al-Mumti ‘Ala Zādi al-Mustaqni’, (Cet.I; 

Saudi: Dār Ibnul-Jauzi, 2007), h.  14 juz 5 
366Shalih bin Fauzn, Al-Mulakhash al-Fiqh, juz 2, (Cet.I; Riyad: Ri`asah IDārah al-

Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta, 2002), h. 461  
367Al-Mawardiy, al-Ahkām al-Sultaniyyah wa al-Wilāyāt al-Diniyyah, (Beirut al- Maktab 

al-Islāmi, 1996), h. 219. 
368Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah, (Palembang: Rafah Press, 2009), h 1. 
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a. Jarimah qisās dan diyat  

Jarimah qisās dan diyat adalah Jarimah yang diancam dengan 

hukuman qisās atau diyat. Baik qisās maupun diyat keduanya adalah hukuman 

yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah 

bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishas dan 

diyat adalah hak manusia (individu).369 

Jarimah qishas dan diyat ada lima macam, yaitu:  

1) pembunuhan dan penganiayaan 

2) Pembunuhan Sengaja  

3) Pembunuhan Menyerupai Sengaja  

4) Penganiayaan Sengaja  

5) Penganiayaan Tidak Sengaja370 

a. Jarimah Hudud 

Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman had, 

Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' 

dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).371 

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut. 

1) Jarimah zina  

2) Jarimah qazaf (menuduh zina)  

3) Jarimah syurbul khamr (minum-minuman keras)  

 
369TM Hasbi ash Shiddieqy, Pidana Mati dalam Syari'at Islam, (Semarang: PT Pustaka 

Rizki Putra, 1998), h. 7 
370Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 

h. 29 
371Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana 

Islam), (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), h. 164. 
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4) Jarimah pencurian(sariqah)  

5) Jarimah hirabah (perampokan)  

6) Jarimah riddah (keluar dari Islam)  

7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan). 

b. Jarimah Ta’zir 

Jarimah ta’zir adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. 

Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta’zir 

secara istilah adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas 

yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, 

sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.372 

Pemberlakuan syariat Islam terutama jianayat atau hudud sangat erat 

kaitanya dengan kondisi tempat dan waktu serta berbagai alasan yang melatar 

belakangi munculnya suatu hukum. Tindak pidana yang merugikan orang lain 

tentu tidak ada toleransi dalam Islam, apalgi pada masa pandemic yang mana 

semua orang sedang dilanda krisis pangan dan keseahatan, maka penegakan 

hudud kepada para pelaku tidak pidana harus ditegakkan. 

Namun dibalik itu, ada peristiwa pidanan yang malah mendapatkan 

rukhsah karena ada alsan yang membuat hukum had bisa ditolelir sebagaimana 

kisah Umar r.a mengampuni pencuri yang meresahkan masyarakat dengan tidak 

memotong tangannya. 

Umar tidak melaksanakan praktek potong tangan pada saat (tahun) 

paceklik. Pada saat itu Umar menolak untuk melaksanakan potong tangan 

terhadap pencuri, dengan berkata, “Tahun ini saya tidak memotong tangan 

 
372Al-Mawardiy, al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah, h. 236 
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(pencuri).373 Ijtihad Umar r.a ini sejalan dengan kaidah  ََتصرف الإمام على  الرعية
بِلمصلحة  imam terhadap rakyat harus didasari (tindakan)“ منوط 

kemaslahatan” jadi di saat rakyat kelaparan membutuhkan makanan lalu ia 

mencuri maka perbuatan mencuri bisa dianggap karena terpaksa sehingga perlu 

ada keringanan hukuman  

 Berbeda dengan orang yang mengambil hak orang lain pada saat pendemi 

hanya sekedar ingin menguasai atau keserakahan terhadap harta maka tidak ada 

legitimasi syariat yang dapat dijadikan argument untuk memberikan rukhsah 

terhadap perbuatan tersebut sehingga wajib diberlakukan had dan hukum sesuai 

peraturan yang berlaku. 

 

 
373Ibn Qayyim, I’lām al-Muwāqi’in, juz 3 h. 33 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahsan yang telah telah diuraikan di atas maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fikih prioritas adalah kontruksi pemahaman fikih yang sangat urgen untuk 

di ketahuai oleh umat islam terutama di zaman ini demi terwujudnya 

pengamalan islam yang lebih afektif dan dinamis karena fikih prioritas 

menjadi neraca timbangan untuk menempatakan segala sesuatu pada 

porsinya yang tepat sebab belum tentu perintah yang wajib menjadi harus 

diutamakan  mungkin ada yang lebih wajib lagi untuk diprioritaskan atau 

dalam sebuah kesempatan meninggalkan ibadah lebih utama daripada 

menjalakanya karena ada maslahat yang diharapakan. 

2. Rukhsah adalah fasilitas yang dipersiapkan oleh syariat untuk menjadi 

solusi dalam melaksanakan beragam perintah Allah, bahkan secara tegas 

Allah sendiri menginginkan umat untuk mengambil dispesasi itu, sedangkan 

orang yang abai dan berupaya mempersulit diri dalam mengamalkan agama 

mendapatkan kecaman dari Allah dan rasul-Nya. 

3. Azimah merupakah perintah Allah yang murni (genuine) artinya tidak 

didahului sebab-sebab keringanan dan tiadak berkurang dalam kurun waktu, 

keutuhan syraiat Islam akan tampak dalam azimah seseorang yang 

berprinsip dengan azimah merupakan perlikau mulia seorang hamba kepada 

tuhannya karena azimah adalah cara hamba beradab kepada Allah atau 

memperlakukan Allah sebagaimana mestinya yang mana peritah itu dapat 
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dilaksanakan secara normal tanpa paksaan dan uzur sehingga melahirkan 

cinta kepada Allah lebih besar. 

           Saat pandemic segala aktifitas mengalami perubahan termasuk 

pengamalan Islam, namun perlu ada zonasi pandemic yang menentukan 

berat dan ringannya aspek madharat yang menyebabkan penularan, karena 

tidak semua tempat memiliki kadar yang sama dalam wabah yang 

berbahaya sehingga ada zona merah, orange, kuning dan hijau untuk 

memudahkan perumusan dan penerapan amalan Islam, pada daerah yang 

berada pada zona merah dan orange yang diindikasikan dengan banyaknya 

korban dan penularan yang massif maka ibadah ,muamalah , munakahat 

serta jinayat berada dalam lingkup rukhsah karena menjaga keselamatan 

jiwa lebih utama. Sedangkan daerah yang berada pada zona kuning dan 

hijau penerapan ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat masih dalam 

lingkupa azimah karena bahaya atau daraurah yang menyebabkan rukhsah 

telah tiada akhirnya hukum kembali seperti sedia kala. 

B. Implikasi  

Rukhsah dan azimah adalah kajian up to date yang berupaya untuk 

menampilkan sikap hukum terhadap pandemic yang melanda dunia yang pada 

akhirnya melahirkan paradigma yang beragam dari berbagai kalangan baik 

masyarakat awam maupun cendekiawan terhadap aplikasi pengamalan Islam, 

sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut demi umat dan kontribusi terhadap hukum 

Islam hingga menjadi guideline bagi seluruh umat manusia. Maka perlu diungkap 

lebih dalam oleh para pengakaji hukum Islam sebagai berikut: 
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1. Pendalaman kajian fikih prioritas dalam segala aspek hukum Islam 

baik dalam ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan jihat serta 

cabang-cabang ilmu keislaman yang lain  

2. Membuka wawasan berfikir dan lapang dada dalam masalah-masalah 

khilafiyyah terutama yang berkaitan dengan rukhsah dan azimah 

karena ada orang yang suka menjalankan rukhsan dan ada yang selalu 

konsisten dengan azimah. 

3. Penerapan analisis rukhsah dan ‘azimah di mimbar-mimbar masjid dan 

kajian ilmiyah bersama kaum muslimin dan masyarakat luas hingga 

memudahkan mereka dalam mencari solusi dalam penerapan hukum 

Islam yang memberatkan. 
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