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PEDOMAN TRANSLITERASI 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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba>’ b be ب

 ta>’ t te ت

 s\a>’ s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a>’ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>’ r er ر

 zai z zet ز

 si>n s es س

 syi>n sy es dan ye ش

 s}a>d s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}a>d d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a>’ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a>’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa>’ f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we و
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 ha>’ h ha ھ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya>’ y ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’). 

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 

 fath}ah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 d}ammah 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 

ي  fath}ah dan ya>’ ai a dan i ـ ـ

وَ   fath}ah dan wau au a dan u ـ ـ

Contoh: 

كَيْف   : kaifa 

 haula : ىَوْؿَْ

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 

 ى… │اََ… 
fath}ah dan alif 

atau ya> 
a> a dan garis di atas 

ي  kasrah dan ya> i> i dan garis di atas ــ ـ
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 ـ  d}ammah dan wau u> u dan garis di atas وـ

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَْ

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيلَْ

 yamu>tu : يَدوُْتُْ

4. Ta>’ Marb>ut}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>tah ada dua, yaitu ta>’ marbu>tah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>tah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta>’ 

marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُْاللَأطْفَاؿِْ

دِينَةُْالفَاضِلَةُْ
َ
 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الد

 al-h}ikmah : الِحكْمَةُْ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّنا

 <najjaina : لَصَّينَا

 al- h}aqq : الَحقُّْ

 nu‘‘ima : نػُعِّمَْ

 aduwwun‘ : عَدُوّّْ

Jika huruf  ber-tasydi>d di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf   ي

kasrah ( ػػػػػػػِػػيّْ)   maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِيّّْ



 

xi 

 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبِّّْ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

la>m ma‘rifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : الشَّمْسُْ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّلْزلَةَُْ

 al-falsafah : الفَلْسَفَةُْ

 al-bila>d : البِلَادُْ

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: 

ta’muru>nْ : تََْمُرُوفَْ
ْ‘al-nau : النػَّوْعُْ
 ’syai : شَيءٌْ
umirtuْ : أمُِرْتُْ

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 telah 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 di atas. 

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

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

ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh: 

Fi> z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muda>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

اللهِْْنُْيْدِْْ  : di>nulla>h ْْْْْْْْْبالل  : billa>h 

Adapun ta>’ marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْرَحْمَةِْاِللهْىُمْْفِْ  : hum fi> rahmatilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ajaran 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 ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al- Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ‚Ibn‛ (anak dari) dan ‚Abu > 

(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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Abu< al-Wali>d Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H}a>mid (bukan Zaid, 

Nas}r H}ami>d Abu>) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

 swt.  = subh}a>nallahu> wa ta‘a>la> 

saw.  = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

r.a.  = rad}ialla>hu ‘anhu 

H  = Hijriah 

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 A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Afia Hafizah 

NIM : 80100218053 

Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 

Judul Tesis : Implementasi Konsep Al-Taisīr dalam Pelaksanaan 

Ibadah Maḥḍah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang 

implementasi konsep al-taisīr dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah. Permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep al-taisīr dalam hukum 

taklif, (2) Bagaimana prinsip „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah dalam 

pelaksanaan ibadah maḥḍah dan (3) Bagaimana implementasi al-taisīr dalam 

pelaksanaan ibadah maḥḍah yang disebabkan oleh kondisi medis dan sosial 

masyarakat. 

Penelitian ini termasuk library research (penelitian pustaka) dengan 

pendekatan teologis normatif (pendekatan syar„ī). Data-data primer bersumber dari 

ayat-ayat al-Qur‟an, hadis Nabi saw., dan konsep al-taisīr serta informasi tentang 

masyaqqah yang sedang bahkan seringkali dihadapi orang muslim saat dalam kondisi 

medis dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Adapun sumber data sekunder yaitu 

literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat dan hadis, karya-karya 

ilmiah yang mengkaji tentang konsep al-taisīr, hasil-hasil penelitian, artikel jurnal 

ilmiah, media cetak dan online. Data-data dianalisis dengan metode deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep al-taisīr membawa dampak 

implementasi terhadap pelaksanaan ibadah maḥḍah. Konsep al-taisīr mengacu pada 

hukum taklif yang diberikan Allah swt. sebagai syāri„ (pembuat syariat) kepada para 

mukalaf untuk menjalankan awāmir dan menghindari nawāhī selama tidak ada 

kesulitan berlebihan dan terdapat keluwesan yang memungkinkan mukalaf dalam 

pelaksanaannya. Keluwesan dan fleksibilitas tersebut bersifat tidak mutlak. 

Adakalanya keluwesan terdapat dalam „azīmah (hukum asal) ketika legalisasi hukum 

tersebut dikukuhkan pertama kali oleh pembuat hukum, namun terkadang juga 

terdapat dalam hukum asal yang sudah berubah disebabkan keadaan dan situasi 

mukalaf terhadap hukum taklif. Prinsip „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah 

menjadi landasan dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah dalam berbagai kondisi untuk 

menjaga eksistensi hukum Islam pada setiap masa dan tempat. Prinsip tersebut 

merupakan bentuk kasih sayang Allah swt. terhadap manusia dengan menurunkan 

syariat yang sempurna dan menyeluruh. Implementasi al-taisīr dalam pelaksanaan 

ibadah maḥḍah yang disebabkan oleh kondisi medis dan sosial masyarakat, di 

antaranya: bolehnya menjamak salat bagi tenaga medis yang menggunakan APD, 

bolehnya menjamak salat bagi tenaga medis saat operasi bedah dan dibolehkannya 

pengaturan jarak saf dalam salat berjemaah di masjid karena wabah dan bolehnya 

salat dengan bertayamum sebagai pengganti mandi janabah. 
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Kajian yang berkaitan dengan konsep al-taisīr menjadi hal penting yang harus 

mendapat perhatian, sama halnya pada lapisan masyarakat awam maupun alim ulama 

dan mujtahid. Seorang mujtahid harus berusaha mengeluarkan fatwa yang dapat 

dijalankan seorang muslim dengan tetap menjadikan al-Qur‟an dan hadis sebagai 

sumber utama. Tindakan yang bijak harus dihasilkan mujtahid dalam mengatasi 

problem dalam fikih kontemporer yang seringkali ditemui pada zaman ini. Mukalaf 

harus memahami dengan benar dan jelas bentuk taklif (pembebanan hukum) yang 

dibebankan syariat terhadapnya melalui jalan membaca, belajar dan mencari 

penjelasan langsung kepada alim ulama dan mujtahid, sehingga tidak menjalankan 

taklif berdasarkan kehendak dan hawa nafsu belaka. Konsep al-taisīr tidak 

mendukung kelompok al-mutasyaddid  yang bersikap kaku terhadap hukum agama 

dan tidak pula mendukung kelompok al-mutasāhil yang meremehkan hukum. 

Seorang mukalaf ketika menemui kesukaran dalam menjalankan aturan Allah swt. 

dan tidak mampu menanganinya, maka berlakulah konsep al-taisīr yang 

menghilangkan al-ḥaraj dan al-masyaqqah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. 
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 تجريد البحث
 

 عافية حافظة  :   الاسم
 80100218053:   لرقم الجامعيا
 : الشريعة  تخصصال

 تطبيق مفهوم التيسير في تنفيذ العبادة المحضة :  عنوان البحث
ْ

ْبعضْ ْالمحضة. ْالعبادة ْتنفيذ ْف ْالتيستَ ْمفهوـ ْتطبيق ْوفهم ْمعرفة ْإلى ْالبحث يهدؼْىذا
كيفْيكوفْْْ(2)كيفْيكوفْالتيستَْفْالحكمْالتكليفي،ْْْ(1)الدسائلْالتيْيبحثْفْىذهْالدراسةْىي:ْ

ْعدـْالحرجْورفعْالدشقةْفْتنفيذْالعبادةْالمحضة،ْ كيفْيكوفْتطبيقْحكمْالتيستَْفْتنفيذْْْ(3)مبدأ
ْالعبادةْالمحضةْبسببْالظروؼْالطبيةْوالۤجتماعية
الشرعية.ْتصدرْالبيانَتْبالدنهجlibrary researchْ)  )ىذاْالبحثْمنْأنواعْالبحوثْالدكتبيةْ

ْالتيستَْوالدعلوماتْحوؿْالدشقةْ ْحكم ْومفهوـ ْوالأحاديثْالنبوية، ْمنْآيَتْالقرآفْالكريم، اللأولوية
ْمصادرْ ْأما ْالۤجتماعية. ْأوْفْالحياة ْيكونوفْفْالظروؼْالطبية ْعندما ْالدسلموفْغالبة التيْيواجهها

كْتبْعلميةْالتيْتبحثْفيها حكمْالتيستَْوبعضْالبحوثْوالدقالۤتْالعلميةْالتيْْالبيانَتْالثانويةْمنها
ْ.تتعلقْبهذاْالبحثْعبرْوسائلْالإعلاـْالدطبوعةْوالإلكتًونية.ثمْتحليلهاْبعدْذلكْبالطريقةْالۤستقرائية

ْالتيستَْيعودْإليْ ْالتيستَْيؤثرْفْتنفيذْالعبادةْالمحضة.ْمفهوـ نتيجةْىذاْالبحثْىيْأفْمفهوـ
ْأ ْالذي ْالتكليفي ْواجتنابْالحكم ْالأوامر ْأداء ْالدكلفْف ْإلى ْالشارع ْوتعالىْوىو ْاللهْسبحاف عطاه

ْالسهولةْ ْصفة ْفْتنفيذىا. ْسهولة ْتوجد ْبل ْفْنفسْالدكلف، ْالصعوبة ْتوجد ْدامتْلۤ ْما النواىي
ليستْمطلقة.ْلصدْالسهولةْغالباًْفْالعزيدةْنفسهاْلداْأثبتْالشارعْالعزيدةْفْأوؿْمرة،ْولكنْقدْلصدْ

ةْأيضاْفْالعزيدةْالتيْقدْتغتَتْبسببْالظروؼْوحالۤتْالدكلفْعنْحكمْالتكليف.ْفلذلكْالسهول
يكوفْمبدأْعدـْالحرجْورفعْالدشقةْأساساْفْتنفيذْالعبادةْالمحضةْفْجْيعْالظروؼْلحفظْوجودْالشريعةْ

قدْشرعْلعبادهْالإسلاميةْفكْلْزمافْومكاف.ْىذاْالدبدأْمنْرحمةْاللهْسبحانوْوتعالىْعلىْعبادهْالذيْ
ْالتيستَْفْتنفيذْالعبادةْالمحضةْبسببْالظروؼْالطبيةْمِْوْشريعةْشاملةْومكملة.ْ نْأمثلةْتطبيقْمفهوـ

جوازْجْعْالصلاةْللماملتُْفْالمجاؿْالطبيْالذينْترتدوفْمعداتْالوقايةْالشخصيةْْ:والۤجتماعيةْمنها
،ْفْصلاةْالجماعةْفْالدسجدْعندْالوباءوللعاملتُْفْالعمليةْالجراحيةْوكذلكْيجوزْتباعدْالصفوؼْ

ْويجوزْالصلاةْبالتيممْبدلْۤمنْالغُسل.
كْانتْعندْ ْسواء ْبها، ْالتيْيجبْأفْنهتم ْالدهمة ْالتيستَْمنْالأمور ْبمفهوـ الدراساتْالدتعلقة

هدين.ْيجبْعلىْالمجتهدْأفْيحاوؿْجهدهْفْإصدارْالفتاوىْالتيْتالعواـْمنْالناسْوكذلكْالعلماءْوالمج
ْالفتوى ْفيها. ْالرئيسي ْوالحديثْمصدرَيْالتشريع ْالقرآف ْيكوف ْبينما ْتنفيذىا ْللمسلم الحكيمْْ يدكن

يجبْعلىْالدكلفْأفْيفهمْبشكلْيسهّلْالمجتمعْفْتحليلْالدشكلاتْالطارئةْالدتعددةْفْىذاْالزماف.ْ
والبحثْعنْتفستَاتْصحيحْوواضحْأنواعْالتكليفْالتيْتفرضهاْالشريعة،ْإماْبوسيلةْالقراءةْوالدراسةْ

ْجْاعةْ ْيؤُيِّد ْلۤ ْالتيستَ ْمفهوـ ْوالشهوة. ْالإرادة ْالتكليفْبمجرد ْينفِّذوا ْلۤ ْحتى ْوالمجتهدين، العلماء



 

xvii 

 

ْالدكلفْ ْيواجو ْوعندما ْالدتساىلتُْالذينْيتساىلوفْفْالشريعة. ْولْۤيؤُيِّد ْالشريعة الدتشددينْفْتنفيذ
ْالتيستَْالذيْالصعوباتْفْتنفيذْأحكاـْاللهْسبحانوْوتعالىْ ْمفهوـ وعدـْالقدرةْفْإقامتها،ْفتَحَقَّقَ
 يرفعْالحرجْوالدشقةْمنْجْيعْجوانبْالحياةْالبشرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

ABSTRACT 
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Reg. Number : 80100218053 

Department : Sharia and Islamic Law 

Thesis Tittle : The Implementation of Al-Taisīr Concept in the 

Practices of Maḥḍah Worship 

 

The major purpose of this study was to investigate and understand the 

implementation of al-taisīr concept in the practices of maḥḍah worship. The problems 

raised in this study were threefolds: (1) How is the concept of al-taisīr in taklif law? 

(2) How is the principle of „adam al-ḥaraj and raf„ al-masyaqqah in the practices of 

maḥḍah worship and (3) How is the implementation of al-taisīr concept caused by 

medical and social conditions in the practices of maḥḍah  worship? 

The methodological approach used in this research was library research by 

using a normative theological approach (syar„ī approach). The primary data of this 

study were collected from verses of the Qur‟an, hadiths of the Prophet, concepts of 

al-taisīr from books, and the information about masyaqqah from various references, 

particularly related to the both medical and social conditions of society. The secondary 

data sources of this research were various literatures that could help in interpreting 

the verses and hadiths such as scientific works that examine the concept of al-taisīr, 

research results, scientific journals and articles, and printed and online media. The 

data were analyzed by using deductive. 

The findings of this study indicated that the concept of al-taisīr was evident to 

influence the practices of maḥḍah worship. The concept of al-taisīr refers to the taklif 

law given by Allah swt. as a Shari„ (rule) for the mukalaf to practice awāmir and 

avoid nawāhī. This concept could be run with the conditions that there are no 

excessive difficulties, and there is flexibility that allows the mukalaf in its practices. 

However, these flexibilities are not absolute. The aforementioned flexibility is often 

found in the 'azīmah (original law) when the legalization of the law is confirmed for 

the first time by lawmakers, but it is also sometimes found in the original law which 

has changed due to the circumstances of the mukalaf on taklif law. Therefore, the 

principles of  „adam al-ḥaraj and raf„ al-masyaqqah have become the basis for the 

implementation of maḥḍah worship in various conditions to maintain the existence of 

Islamic law. This principle is considered to be the mercy from Allah swt. where humans 

were given a perfect and comprehensive Shari„a. Hence, some flexibilities are given 

in particular conditions such as to allow multiple prayers for medical workers 

wearing APD, to allow multiple prayers for medical workers during surgical 

operations, to allow the distance adjustment between the rows in congregational 

prayers in the mosque because of pandemic and to allow prayer with tayammum in 

lieu of bathing janabah. 
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Studies related to the concept of al-taisīr are considered to be essential 

especially among not only scholars and mujtahids but also societies so that all elements 

of people could easily understand this concept. In addition, a mujtahid is reuqired to 

maintain their fatwa to be based on the Qur‟an and hadith which will be implemented 

by Islamic community. It is also expected that mujtahids could show wise attitude in 

overcoming problems in contemporary fiqh that are often encountered. Moreover, 

Mukalafs have to understand correctly and clearly the form of taklif (legal imposition) 

imposed by the Shari„. Therefore, they are expected to read, study and seek direct 

explanations to the scholars and mujtahids so that the taklif made is not based on their 

own will and desire. In this case, the concept of al-taisīr does not support al-

mutasyaddid group that is somehow too rigid about religious law. It is not also in line 

with al-mutasāhil group which tend to underestimate the law. Eventually, when 

difficulties in deciding a law were encountered among people, the concept of al-taisīr 

could apply that might eleminate al-ḥaraj and al-masyaqqah in all aspects of human 

life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah swt. menciptakan alam semesta ini dengan inayah-Nya dan meliputinya 

dengan penjagaan-Nya. Allah swt. tidak meninggalkan alam ini begitu saja tanpa 

petunjuk yang menuntun manusia kepada kebaikan, memerintahkan yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar. Di antara kasih sayang Allah swt. adalah mengutus 

rasul setelah rasul lainnya. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak dan tidak diketahui 

jumlahnya. Setiap nabi dan rasul diutus kepada kaum atau umatnya dalam masa 

tertentu dan umat yang terbatas. 

Hal demikian terus berlangsung hingga manusia siap menerima risalah secara 

umum dan bersifat abadi, sampai Allah swt. mewariskan bumi ini beserta isinya 

kepada makhluk yang dikendaki-Nya. Risalah tersebut adalah syariat Islam. Setelah 

tujuan masing-masing syariat dan agama terdahulu sudah habis, dan tidak bisa lagi 

memenuhi kebutuhan manusia yang begitu kompleks, apalagi bisa selaras dengan 

tuntutan masa dan tempat hingga hari kiamat. Jika risalah Islam adalah risalah yang 

tidak ada lagi risalah Tuhan setelahnya dan jika rasul-Nya merupakan penutup para 

nabi, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur‟an dan hadis, maka secara logika 

harus ada syariat yang berdiri di atas asas yang sesuai untuk semua manusia di setiap 

tempat dan masa.
1
 

Syariat Islam berlandaskan asas yang kuat sekaligus fleksibel sesuai untuk 

setiap negara, manusia, masa, dan waktu. Terdapat tiga asas dalam syariat Islam. 

                                                 

1Muḥammad Yūsuf Mūsā, Al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī (Al-Qāhirah: Dār al-Fikr 

al-„Arabī 1430 H/2009 M), h. 114-115. 



2 

 

 

Pertama; tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran. Kedua; memelihara 

kemaslahatan semua manusia. Ketiga; merealisasikan keadilan secara komprehensif.
2
  

Asas pertama sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Ḥajj/22: 78.
3
 Melihat 

ayat tersebut dan ayat-ayat semisalnya dalam al-Qur‟an, maka dapat disimpulkan 

bahwa Allah swt. memperhatikan perbedaan kondisi manusia. Manusia sebagai 

makhluk Allah swt., mempunyai berbagai macam kondisi, baik sehat dan sakit, kuat 

dan lemah. Sekaitan hal tersebut, maka Allah swt. menghilangkan kesukaran dan 

meniadakan kesulitan dari semua manusia pada umumnya, terutama bagi orang yang 

sakit dan tertimpa musibah.
4
 

Terdapat beberapa bentuk „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah (peniadaan 

kesukaran dan kesulitan) dalam Islam di antaranya: dalam ranah ibadah, ranah 

muamalah, dan ada pula yang berkaitan dengan uqūbah (sanksi). Khusus dalam ranah 

ibadah, tidak banyak pembebanan (taklif) yang ada dalam al-Qur‟an terkait dengan 

ranah tersebut, sehingga mudah dalam melaksanakannya tanpa kesukaran dan 

kesulitan. Dibolehkannya qasar salat ketika dalam perjalanan dan berbuka puasa bagi 

orang sakit atau musafir. Bolehnya tayamum sebagai pengganti wudu untuk salat bagi 

orang yang tidak menemukan air atau dalam penggunaannya menimbulkan bahaya, 

                                                 

2Muḥammad Yūsuf Mūsā, Al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī, h. 115. 

3Firman Allah dalam QS al-Ḥajj/22: 78. 

يْنِْمِنْْحَرجٍَْ …   .…وَمَاْجَعَلَْعَلَيْكُمْْفِِْالدِّ
Terjemahnya: 

…Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama…. Lihat: Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 341. 

4„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān 

(Cet. II; Al-Riyāḍ: Dār al-Salām, 1422 H/2001 M), h. 639. 
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juga dibolehkannya mengonsumsi sesuatu yang diharamkan seperti khamar dan 

daging babi ketika dalam keadaan darurat. 

Allah swt. tidak mewajibkan manusia berpuasa melainkan hanya satu bulan 

dalam setahun. Hal tersebut karena Allah swt. mengetahui bahwa dalam praktek 

puasa diperlukan usaha fisik dan psikologis. Meski demikian, Allah swt. 

membolehkan berbuka bagi orang yang merasa berat menjalankan puasa.
5
 Adapun 

dalam pelaksanaan ibadah haji, maka terdapat banyak pembebanan materiil dan 

nonmateriil yang menyulitkan banyak orang. Sekaitan hal tersebut, maka Allah swt. 

tidak mewajibkan haji melainkan hanya sekali seumur hidup dan dikhususkan bagi 

orang yang mampu menunaikannya.
6
 Kasus tersebut juga berlaku pada ibadah zakat. 

                                                 

5Aḥmad  Ibn Idrīs Ibn „Abdirraḥmān Ibn „Abdillāh Ibn Yalīn Syīhāb al-Dīn Abū al-„Abbās al-

Ṣanhājī al-Miṣrī al-Qarrāfī, Al-Furūq aw Anwār al-Burūq fī Anwā‟ al-Furūq (Al-Riyāḍ: Wizārah al-

Awqāf al-Su„ūdiyyah, 1431 H/2010 M), h. 154. 

6Disebutkan dari riwayat Abū Hurairah. 

ْيَْنَْثػَْدَّْحَْْبٍْرْْحَْْنُْبْْْرٌْيػْْىَْزُْْتٍِْْثَدَّْْحَْ ْاؿَْقَْْةرََْْيػرَْْْىُْْبِْْأَْْنْْعَْْدٍْيََْزِْْنِْبْْْدٍْمَّْلزَُْْنْْعَْْيُّْشِْرَْالقُْْمٍْلِْسْْمُْْنُْبْْْعُْيْبِْْْالرَّنََْرَْبػَْخْْأَْْفَْوْْارُْىَْْنُْبْْْدٌْيزِْْْا
ْيََْرَسُوْؿَْأيَػُّهَاْالنَّاسُْقَدْْفُرِضَْعَلَْْاؿَْقَْفػَْْمَْلَّسَْوَْْوِْيْلَْْعَْْىْاللهُْلَّصَْْاللهِْْؿُْوْْسُْاْرُْنَْبػَْطَْخَْ وْا،ْفػَقَاؿَْرَجُلٌ:ْأَكُلَّْعَاٍـ يْكُمُْالَحجُّْفَحُجُّ

ْثَلَاثًً.ْفػَقَاؿَْرَسُوْؿُْاِللهْصَلَّىْاُللهْعَلَيْوِْوَسَلَّمَ:ْلَوْْقػُلْتُ:ْنػَعَمْ،ْلَوَجَْ ْقَالَذاَ بَتْْوَلَمَّاْاسْتَطَعْتُمْ،ْثُمَّْقَاؿَ:ْاِلله؟ْفَسَكَتَْحَتىَّ
ْمَاْتػَرَْ ْأمََْذَرُوْنِْ ْسُؤَالذِِمْْوَاخْتِلَافِهِمْْعَلَىْأنَبِْيَائِهِمْ،ْفَإِذَا ْبِكَثػْرَةِ لَكُمْ كَْافَْقػَبػْ ْىَلَكَْمَنْ اَ ْمَاْكْتُكُمْ،ْفَإِنََّّ ْمِنْوُ ْفَأْتػُوْا ْبِشَيْءٍ رْتُكُمْ

تُكُمْْعَنْْشَيْءٍْفَدَعُوْهُ.ْ)أَخْرَجَوُْالبُخَاريُِّْ ْ(اسْتَطَعْتُمْ،ْوِإِذَاْنػَهَيػْ
Artinya:  

Zuhair Ibn Ḥarb menceritakan kepada saya, Yazīd Ibn Hārūn menceritakan kepada kami, al-

Rabī„ Ibn Muslim al-Qurasyī memberi tahu kami, dari Muḥammad Ibn Ziyād, dari Abū 

Hurairah, dia berkata: “Rasulullah saw. berbicara kepada kami, dan dia bersabda: “Wahai 

manusia! Diwajibkan atas kalian haji, maka berhajilah! Seorang sabahat bertanya “Apakah 

diwajibkan setiap tahun, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. diam hingga orang tersebut 

bertanya untuk ketiga kalinya, maka Rasulullah saw. menjawab: “Seandainya aku jawab Ya, 

maka aku sudah mewajibkannya, sedang kalian tentu tidak akan mampu.” Kemudian Rasulullah 

saw. bersabda: “Tinggalkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya kehancuran 

umat sebelum kalian adalah karena banyak bertanya dan menentang para nabinya. Jika aku 

memberi perintah dengan sesuatu, maka lakksanakanlah sesanggup kalian, dan jika aku 

memberi larangan akan sesuatu, maka jauhilah.” (HR al-Bukhārī). Lihat: Muḥammad Ibn 

Ismā„īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Abū „Abdillāh al-Bukhārī, Al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu „alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyāmih (t. Cet.; 

Bairūt: Dār al-Ṭauq al-Najāt, 1442 H/2001 M), h. 288. 
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Allah swt. tidak mewajibkan zakat kecuali bagi orang yang mampu, yang 

hartanya melimpah di luar kebutuhannya. Selain itu, bagian zakat yang wajib 

dikeluarkan hanya sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh. Proporsi tersebut 

terbilang sangat kecil dibandingkan dengan macam-macam pajak yang dikenakan 

oleh pemerintah zaman modern sekarang ini.
7
 

Terdapat juga bentuk kemudahan dalam aspek muamalah. Tidak ada prosedur 

resmi atau formal yang harus diikuti agar suatu akad menjadi sah, cukup dengan 

kerelaan dari kedua belah pihak saja. Tidak ditemukan dalam al-Qur‟an tentang 

pembolehan akad selain syarat rida. Hal tersebut sejalan dengan QS al-Nisā‟/4: 29.
8
  

 Ayat tersebut menggunakan kata “tijārah” (perniagaan) yang mencakup 

semua jenis muamalah.
9
 Di antara bentuk kemudahan dalam muamalah lainnya 

adalah membangun banyak hukum berdasarkan „urf (adat kebiasaan) yang benar 

                                                                                                                                           

Setelah itu, turunlah QS al-Mā‟idah ayat 101-102 yang memuat larangan agar tidak  

menanyakan kepada para nabi dan rasul sesuatu yang jika dijelaskan maka akan menimbulkan 

kesulitan. Hal tersebut, disebabkan pada zaman sebelumnya terdapat segolongan orang yang selalu 

bertanya akan segala sesuatu kepada nabi mereka, akan tetapi kemudian mereka menjadi kafir dan 

mengingkari ajaran agama sebab menurut mereka terdapat banyak aturan dan beban dalam 

melaksanakan agama. Selain itu, masih banyak lagi sabda maupun perilaku saw. yang semuanya 

bermaksud mengajarkan manusia untuk mencari kemudahan dan meninggalkan kesukaran. Semua hal 

tersebut menunjukkan bahwa menjaga kemudahan dan keringanan merupakan suatu tujuan dari syariat 

Allah swt. 

7Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfāqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2 (Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Taufīqiyyah, 2003), h. 136. 

8Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā‟/4: 29. 

يَػُّهَاْالَّذِيْنَْاٰمَنػُوْاْلَْۤتََْكُلُواْاْامَْوَالَكُمْْ نْكُمْْيَاٰ نَكُمْْبِالْبَاطِلِْاِلَّۤاْاَفْْتَكُوْفَْتَِِارَةًْعَنْْتػَرَاضٍْمِّ  .… بػَيػْ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu…. Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan 

Terjemah, h. 33. 

9Wahbah al-Zuḥailī, Taisīr al-Wajīz. https://www.tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-

29.html. (16 Mei 2022). 

https://www.tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html
https://www.tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html
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secara syar„i. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa catatan mengingat 

adanya perbedaan „urf lantaran perbedaan tempat dan zaman. 

Adapun dalam aspek „uqūbah (sanksi), terdapat istilah hudud, yaitu hukuman 

bagi pelaku zina, menuduh berzina, mencuri, dan meminum khamar. Hal tersebut 

demi melindungi keturunan, kehormatan, harta, dan akal, sebagaimana dalam hadis 

Rasulullah saw. dari riwayat „Āisyah r.a.
10

 Hadis tersebut secara prinsip menjelaskan 

bahwa ajaran Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk 

hidup.  

Penerapan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dengan tetap 

mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan aspek sosial lainnya, akan mewujudkan 

Islam sebagai raḥmah li „ālamīn. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah 

saw. pernah dihadapkan kepadanya seorang pencuri yang sudah mengakui 

perbuatannya, akan tetapi barang curiannya tidak ditemukan, maka Rasulullah saw. 

mengulangi pertanyaan untuk memastikan pengakuannya hingga dua atau tiga kali. 

                                                 

10Hadis Rasulullah saw. dari riwayat „Āisyah r.a. 

ْنْْعَْْيِّْرِىْْْالزُّْنِْعَْْيُّْقِْشْْمَْالدِّْْدٍْيََْزِْْنُْبْْْدُْيزِْْْاْيَْنَْثػَْدَّْحَْْةَْعَْيػْْبرَِْْْنُْبْْْدٌْمَّْاْلزَُْنَْثػَْدَّْحَْْيُّْرِْصْْروْالبَْمْْعَْْوْْبػُْأَْْدِْوَْسْْالأَْْنُْبْْْالرَحْمٰنِْْدُْبْْاْعَْنَْثػَْدَّْحَْ
سْلِمِتَُْْْ:مَْلَّسَْوَْْوِْيْلَْْعَْْىْاللهُْلَّصَْْاللهِْْؿُْوْْسُْرَْْاؿَْقَْْ:تْْالَْقَْْةَْشَْائِْعَْْنْْعَْْةَوْرَْْْعُْ

ُ
ْالد ْعَنِ ْالحدُُوْدَ وَجَدْتُُْْْفَإِفْْْاسْتَطَعْتُمْ،ْمَاْادْرَؤُوْا

لَوُ، َـْلَأَفْْيُخْطِئَْفِْالعَفْوِْخَيْػرٌْمِنْْأَفْْيُخْطِئَْفِْْفَإِفَّْْللِمُسْلِمِْلَسْرَجًاْفَخَلُّوْاْسَبِيػْ مِْذِيُّْْ اهُْوَرَْْالعُقُوْبةَِ.ْ)الِإمَا  (التًِّ

Artinya: 

„Abd al-Raḥmān Ibn al-Aswad Abū „Amr al-Baṣrī memberi tahu kami, Muḥammad Ibn Rabī„ah 

memberi tahu kami, Yazīd Ibn Ziyād al-Dimasyqī memberi tahu kami, dari al-Zuhrī, dari 

„Urwah, dari „Āisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Hindarkanlah hukuman-

hukuman pidana (hudud) dari kaum muslimin semampu kalian. Jika kalian mendapatkan jalan 

keluar bagi seorang muslim, maka pilihlah jalan itu, karena sesungguhnya seorang pemimpin 

yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik daripada pemimpin yang salah dalam 

menghukum.” Lihat: Abū „Īsā Muḥammad Ibn „Īsā Ibn Sūrah Ibn Mūsā al-Sulmī al-Būgī al-

Tirmiżī, Al-Jāmi„ al-Kabīr Sunan al-Tirmiżī, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1996), 

h. 25. Lihat juga: Ismā„īl al-„Ajlūnī, Kasyf al-Khafā‟ wa Muzīl al-Ilbās „amma Isytaharā min 

al-Aḥādiṡ „ala Alsinah al-Nās, Juz 1 (Mīṣr: Maktabah al-Qudsī, 1351 H), h. 71. 
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Setelah pengakuannya pasti, baru kemudian Rasulullah saw. memerintahkan agar 

orang tersebut dipotong tangannya, maka orang itu pun dipotong tangannya. Terdapat 

juga dalam riwayat lainnya, Rasulullah saw. pernah menggugurkan ḥadd bagi pencuri 

yang mencuri dengan alasan bertahan hidup, jika tidak menemukan sesuatu selain 

dengan harus mencuri, dan jika diduga bahwa dari harta orang yang dicuri tersebut 

terdapat hak bagi dirinya.  

Beberapa bukti tersebut merupakan kemudahan yang menjadi salah satu asas 

syariat Islam. Allah swt. melebihkan umat nabi Muhammad saw. dari umat terdahulu 

dan menghilangkan banyak sekali pembebanan yang memberatkan dan siksaan yang 

pedih. Kaum Yahudi menjadi contoh nyata kaum yang ditimpakan berbagai 

pembebanan dan azab sebagai balasan kezaliman dan permusuhan mereka.
11

  

Terdapat ayat yang berbicara tentang hukuman dan pembebanan, namun di 

lain sisi terdapat juga ayat Allah swt. dalam QS al-A„raf/: 156-157
12

 dan ayat lainnya 

                                                 

11Ayat QS al-An„ām/6: 146. 

ْوَمِنَْالْبػَقَرِْوَالْغَنَمِْحَرَّمْنَا كُْلَّْذِيْْظفُُرٍٍۚ اَوْْمَاْْوَعَلَىْالَّذِيْنَْىَادُوْاْحَرَّمْنَا ْمَاْحَملََتْْظُهُوْرُهَُُااْاوَِْالحَْوَايَاَْ عَلَيْهِمْْشُحُوْمَهُمَااْاِلَّۤ
ْلَصٰدِقػُوْفَْ ْوَاِنََّ هُمْْببِػَغْيِهِمٍْۚ ْذٰلِكَْجَزَيػْنػٰ  اخْتػَلَطَْبِعَظْمٍ 

Terjemahnya: 

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami 

haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau 

yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum 

mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, Kami Mahabenar. Lihat: Kementerian Agama 

Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 147. 

12Ayat QS al-A„raf/: 156-157. 

ْبِاٰيٰتِْ… ْىُمْ ْوَالَّذِيْنَ ْالزَّكٰوةَ ْوَيػُؤْتػُوْفَ ْيػَتػَّقُوْفَ ْللَِّذِيْنَ ْفَسَاكَْتػُبػُهَا ْشَيْءٍ  كُْلَّ ْوَسِعَتْ ْوَرَحْمَتِيْ ْيػُؤْمِنػُوْفٍَۚ ْيػَتَّبِعُوْفَْْ)٦٥١(نَا الََّذِيْنَ
يْلِْيََْمُرُىُمْْ ْوَالِْۤلصِْ ْفِِْالتػَّوْرٰىةِ ْعِنْدَىُمْ ْمَكْتػُوْبًا دُوْنوَُ ْالَّذِيْْيجَِ ْالْۤمُِّيَّ ْلَذمُُْْالرَّسُوْؿَْالنَّبيَّ ْوَيحُِلُّ ْالْمُنْكَرِ ْعَنِ هٰىهُمْ بِالْمَعْرُوْؼِْوَيػَنػْ

ْفَالَّذِيْنَْاٰمَنػُوْاْبِوْوَعَزَّرُوْهُْوَْالطَّيِّبٰتِْوَيُحَرُِّـْعَلَيْهِمُْالخَْْ كَْانَتْْعَلَيْهِمْ  هُمْْاِصْرَىُمْْوَالَْۤغْلٰلَْالَّتِيْ ثَْوَيَضَعُْعَنػْ ىثَ نَصَرُوْهُْوَاتػَّبػَعُواْالنػُّوْرَْبٰا
كَْىُمُْالْمُفْلِحُوْفَْ ىثَ

ا
ْانُْزؿَِْمَعَوُْۙاوُلٰ  ) ٦٥١(ْالَّذِياْ

Terjemahnya: 
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dalam QS al-Zumar/39: 53,
13

 yang jika disandingkan maka dapat dirasakan kasih 

sayang dan kemudahan yang dikhususkan untuk hamba-Nya yang muslim yang 

beriman kepada-Nya dan kepada apa yang dibawa para rasul-Nya.  

Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa kasih sayang Allah swt. meliputi 

segala sesuatu dan ajakan untuk bertaubat yang bisa menghapus dosa. Adapun kaum 

terdahulu ditimpa siksa yang pedih dengan segala macam bentuknya, sedangkan umat 

Nabi Muhammad saw. diberi penghalalan terhadap rezeki yang baik. Umat ini tidak 

ditemukan di dalamnya pengharaman, kecuali pada sesuatu yang keji, seperti khamar, 

bangkai, babi, serta terdapat juga di dalamnya penghapusan segala hal yang pernah 

menimpa kaum Yahudi, seperti hukuman dan belenggu. Kaum Yahudi mendapat 

hukuman dan ditimpakan kepada mereka bentuk taklif dan syariat yang sangat 

berat.
14

 

                                                                                                                                           

… Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang 

yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. 

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummī (tidak bisa baca tulis) yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang 

menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang 

menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi 

mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti 

cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur‟an), mereka itulah orang-orang 

beruntung. Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, 

h. 170. 

13Firman Allah swt. QS/39: 53. 

َْيػَغْفِرُْال عًاْ انَِّوُْقُلْْيٰعِبَادِيَْالَّذِيْنَْاَسْرَفػُوْاْعَلاٰىْانَػْفُسِهِمْْلَْۤتػَقْنَطُوْاْمِنْْرَّحْمَةِْاللِّّْٰ اِفَّْاللّّٰ يػْ نػُوْبَْجَِْ  الرَّحِيْمُْْالْغَفُوْرُْْىُوَْْذُّ
Terjemahnya: 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan 

menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah 

mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, 

h. 464. 

14Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar (Cet. I; 

Lubnān: Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 2003), h. 188. 
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Ahli tafsir menyebutkan kata iṣr (hukuman, beban) memiliki beberapa arti 

yang semuanya merujuk kepada sesuatu yang pedih dan sukar, di antaranya adalah 

pengubahan bentuk menjadi kera dan babi, dan bahwasanya dosa tidak berlaku 

padanya taubat dan tidak pula dapat diganti dengan kafarat. Kata iṣr dalam definisi 

lain bermakna syariat yang berat. Beberapa contoh seperti: bagian baju yang terkena 

najis wajib disobek, larangan mengambil manfaat dari harta rampasan perang, 

larangan beraktivitas di hari Sabtu, tidak diterimanya diyat sebagai ganti kisas, 

perintah bunuh diri sebagai bentuk taubat
15

 serta ditambah dengan pengharaman 

beberapa jenis daging dan lemak hewan terhadap kaum Yahudi terdahulu.
16

 

Berbicara mengenai masyaqqah yang sangat berat yang dibebankan kepada 

kaum terdahulu, maka hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan masyaqqah 

yang dihadapi umat ini. Bentuk masyaqqah pada umat ini memiliki kaitan erat 

dengan banyaknya kemudahan. Allah swt. menganugerahkan syariat yang mudah 

dilaksanakan dan memudahkan, di antara contohnya adalah al-taisīr (kemudahan) 

dalam pelaksanaan ibadah salat berjemaah di masjid.  

Terdapat dua bentuk ibadah yang dilaksanakan dalam Islam yaitu ada yang 

berupa individual dan ada yang bersifat berjemaah. Sifat berjemaah dalam beribadah 

memiliki kaitan erat antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan 

manusia lainnya. Manfaat berjemaah di antaranya adalah sebagai syiar untuk 

menyatukan umat Islam.
17

 Seringnya seseorang bertemu dengan muslim lainnya 

                                                 

15Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr Ibn Faraḥ al-Anṣārī al-Khazrijī al-Andalūsī Abū 

„Abdillāh al-Qurṭūbī, Al-Jāmi„ li Aḥkām al-Qur‟ān Tafsīr al-Qurṭūbī, Juz 7 (Bairūt: Muassasah al-

Risālah, 1427 H/2006 M), h. 300. 

16Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr Ibn Faraḥ al-Anṣārī al-Khazrijī al-Andalūsī Abū 

„Abdillāh al-Qurṭūbī, Al-Jāmi„ li Aḥkām al-Qur‟ān Tafsīr al-Qurṭūbī, Juz 3, h. 430. 

17Firman Allah swt. QS Āl Imrān/3: 103. 
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dapat menumbuhkan ketaatan dalam melaksanakan ibadah. Sebaliknya, menghidar 

atau menjauhkan diri dari jemaah akan berakibat futur dan malas dalam beribadah. 

Terjadinya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 hingga saat ini, 

menimbulkan problem di tengah masyarakat. Pandemi memberi efek adanya 

pembatasan dalam interaksi sesama manusia. Hal tersebut juga berdampak pada 

pelaksanaan ibadah yang sifatnya berjemaah. 

COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut 

diberi nama oleh World Health Organization (WHO) dengan Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan penyakitnya bernama 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
18

 Sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini, 

masih terus menyebar dan menelan korban hingga ratusan ribu orang, sehingga 

World Heath Organization (WHO) menetapkannya sebagai bencana pandemi 

internasional.  

Di Indonesia, penyebaran COVID-19 dianggap bersifat luar bisa hingga 

mengakibatkan kematian lintas wilayah, sehingga pada tanggal 31 Maret 2020, 

Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penetapan kedaruratan kesehatan 

                                                                                                                                           

ْ ْتػَفَرَّقػُوْاْۖ ْوَّلَۤ عًا يػْ ْجَِْ ْاللِّّٰ ْبَِبْلِ ْبنِِعْمَتِوْ وَاعْتَصِمُوْا ْفَاَصْبَحْتُمْ ْقػُلُوْبِكُمْ ْفَالََّفَْبػَتَُْ ءً ْاَعْدَاا تُمْ كُْنػْ ْاِذْ ْعَلَيْكُمْ ْنعِْمَتَْاللِّّٰ وَاذكُْرُوْا تُمْْْاِخْوَانًٍَْۚ نَْْحُفْرَةٍْْشَفَاْعَلٰىْوكَُنػْ ُْلَكُمْْاٰيٰتِوْفَانَػْقَذَْْالنَّارِْْمِّ ُْاللّّٰ كَْذٰلِكَْيػُبػَتُِّ  ْ هَا نػْ  تػَهْتَدُوْفَْْلَعَلَّكُمْْكُمْْمِّ
Terjemahnya: 

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan 

ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 

hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu 

berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Lihat: Kementerian 

Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 63. 

18Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) and The Virus That Causes It, Situs Resmi 

World Heath Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-

2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-thevirus-that-causes-it (12 

Mei 2022). 
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masyarakat COVID-19.
19

 Berselang waktu sekitar dua pekan setelah itu, tepatnya 

pada tanggal 13 April, peningkatan jumlah korban dan kerugian yang besar yang 

diakibatkan oleh virus tersebut memaksa Presiden Jokowi menetapkan bencana non-

alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.
20

 Sehari setelah 

dikeluarkannya keputusan tersebut, jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 

mencapai rekor tertinggi pada Hari Selasa (14/4) yaitu 60 orang dalam waktu 24 jam, 

sehingga jumlah kematian bertambah menjadi 459 orang sejak mulai mewabah pada 

awal bulan Maret 2020.
21

 Data terakhir WHO pada tanggal 16 April 2020 

menyebutkan jumlah korban yang terdeteksi positif COVID-19 sebanyak 1.991.562 

korban, dan wafat sebanyak 130.885 orang, dari 213 negara.
22

 

Berdasarkan data tersebut, pemerintah mengeluarkan surat edaran pembatasan 

interaksi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu masyaqqah tersendiri bagi 

orang Islam. Namun di sisi lainnya, adanya pembatasan tersebut memberikan taisīr 

(kemudahan) dalam ibadah yang bersifaat jemaah. Tujuannya agar ibadah berjemaah 

tetap eksis dan rumah-rumah ibadah tetap hidup di masa pandemi. 

Sekaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya pemahaman terhadap 

perubahan zaman yang awalnya normal dan mudah, menjadi zaman abnormal dengan 

                                                 

19Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). (12 Mei 2022). 

20Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Sebagai Bencana Nasional. (12 Mei 2022). 

21Kematian Perhari Capai Rekor (Liputan), Situs Resmi Republika. 

https://www.republika.id/posts/5921/kematian-per-hari-capai-rekor (12 Mei 2022). 

22Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak Situation, Situs Resmi World Heath 

Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (12 Mei 

2022). 
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adanya pandemi yang penuh dengan tantangan, ketakutan dan kesulitan di berbagai 

negara. Terdapat kesulitan dan kesukaran saat berada dalam masa tersebut, terlebih 

pada saat melaksanakan ibadah yang bersifat jemaah. Kebutuhan akan pengetahuan 

terhadap fikih sangat dibutuhkan setiap saat, terkhusus bagi mukalaf yang baru 

menghadapi fase-fase pandemi. Adanya beberapa fase yang menyulitkan tersebut, 

tidak lantas menghalangi manusia dalam beribadah, terkhusus dalam ibadah salat. 

Syariat Islam mengatur segala hal berkaitan dengan urusan ibadah. Setiap kesusahan 

yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah, maka hadir al-taisīr (kemudahan) yang 

menjadi jawaban dari setiap pemasalahan. 

Keadaan tersebut juga berkaitan erat dengan dua kondisi. Pertama, kondisi 

tenaga medis yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) full menutupi seluruh 

anggota badan saat menangani pasien yang terpapar virus corona dan kedua, kondisi 

tenaga medis saat melakukan operasi bedah. Tugas ahli bedah membutuhkan waktu 

yang tidak singkat dalam menjalankannya. Proses operasi terkadang memerlukan 

waktu berjam-jam lamanya dalam ruang operasi. Tidak jarang hal tersebut bertepatan 

dengan waktu salat hingga mendekati batas waktunya. Terkadang pula proses operasi 

tersebut melewati waktu salat yang sudah ditetapkan, bahkan sudah memasuki waktu 

salat selanjutnya.  

Kewajiban profesi tenaga medis yang mestinya dilaksanakan menjadi suatu 

penghalang dalam penunaian ibadah. Halangan tersebut menjadi suatu masyaqqah 

yang sangat besar dalam profesi mereka. Ahli medis dituntut untuk menyelesaikan 

operasi sebagai bentuk tanggung jawab atas keselamatan jiwa pasien yang ditangani, 

namun di sisi lain terdapat kewajiban salat yang harus segera ditunaikan. Hal tersebut 
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membuat beberapa tenaga medis bertanya-tanya bagaimana semestinya pelaksanaan 

ibadah jika dihadapkan dalam situasi tersebut. 

Islam sebagai agama raḥmah li al-„ālamīn hadir memberikan solusi atas 

segala permasalahan manusia. Sifat Islam yang sempurna dan universal 

mengakomodir berbagai kondisi agar eksistensi pelaksanaan ibadah maḥḍah tetap 

terwujud. Kondisi medis dan sosial kemasyarakatan yang statis menyebabkan 

toleransi hukum sebagai bentuk kasih sayang Allah swt. terhadap umat-Nya. 

Berangkat dari hal tersebut, peneliti menganggap perlu untuk melakukan kajian lebih 

lanjut dalam penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Konsep al-Taisīr dalam 

Pelaksanaan Ibadah Maḥḍah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah yang 

dikaji adalah bagaimana implementasi konsep al-taisīr dalam pelaksanaan ibadah 

maḥḍah? Berangkat dari pokok masalah tersebut, maka dijabarkan dalam tiga 

submasalah yang kemudian dijadikan acuan dan selanjutnya dikembangkan dalam 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut:  

1.  Bagaimana konsep al-taisīr dalam hukum taklif? 

2. Bagaimana prinsip „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah dalam pelaksanaan 

ibadah maḥḍah? 

3. Bagaimana implementasi al-taisīr dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah yang 

disebabkan oleh kondisi medis dan sosial masyarakat? 

C. Pengertian Judul 
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Penelitian ini berjudul “Implementasi Konsep al-Taisīr dalam Pelaksanaan 

Ibadah Maḥḍah”. Terkait dengan latar belakang masalah dan judul penelitian yang 

diajukan, maka untuk mempermudah pembahasan dan memperjelas arah penelitian 

dalam tesis ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah/kata kunci yang sangat 

berkaitan dengan penelitian ini, sehingga pembaca tidak keliru memahaminya. 

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi  

Secara etimologi, implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau 

penerapan.
23

 Terdapat beberapa devinisi implementasi di antaranya bermakna 

tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk 

untuk menyelesaikan suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
24

 Implementasi 

adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap sempurna.  

Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan 

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi 

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
25

 Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa 

                                                 

23“Implementasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https: //kbbi. web.id 

/implementasi, (11 Mei 2022). 

24Budi Winarno, “Pengertian Implementasi”. https://www.zonareferensi.com/ pengertian-

implementasi/, (11 Mei 2022). 

25Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002) hal. 

70. 

https://kbbi.web.id/implementasi
https://kbbi.web.id/implementasi
https://www.zonareferensi.com/%20pengertian-implementasi/
https://www.zonareferensi.com/%20pengertian-implementasi/
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berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris “implement” yang berarti 

melaksanakan.
26

  

Dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan 

hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan 

norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Terkait hal tersebut, 

impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu 

kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau 

aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan 

terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

2. Konsep al-Taisīr 

Konsep al-taisīr terdiri dari dua kata, konsep dan al-taisīr. Konsep secara 

etimologi berarti rancangan, ide, pengertian dan gambaran.
27

 Arti lainnya adalah 

sebuah abstrak, entitas mental universal, konsep atau ide, mengacu pada kategori atau 

kelas entitas, peristiwa, atau hubungan. Kata konsep berasal dari bahasa Latin 

conceptum, yang berarti memahami. Ide adalah konstituen utama dalam produksi 

pengetahuan ilmiah dan filosofi kognisi manusia, menurut teori konsep klasik 

Aristoteles. Konsep adalah frase atau simbol yang mengungkapkan abstraksi dari ide 

atau gambaran mental. Istilah alternatif dapat dianggap sebagai abstraksi fitur dari 

sesuatu yang memungkinkan manusia untuk berpikir dan berkomunikasi satu sama 

lain.  

                                                 

26E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 56. 

27“Konsep”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https: //kbbi. web.id /konsep (13 

Juni 2022). 

https://kbbi.web.id/implementasi
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Konsep al-taisīr bermakna konsep kemudahan tanpa pembebanan dan 

kesulitan yang berarti, baik dalam menjalankan perintah maupun menghindari 

larangan dalam syariat. Al-Taisīr juga merupakan salah satu asas dari syariat Islam. 

Konsep al-taisīr merupakan suatu konsep yang berkaitan erat dengan kaidah fikih al-

masyaqqah tajlib al-taisīr. Kaidah tersebut terdiri dari tiga kata: al-masyaqqah, tajlib 

dan al-taisīr. Al-Masyaqqah bermakna kesuliatan, kesukaran, kesusahan, 

kesengsaraan, kepayahan, dan keberatan.
28

 Kata tajlib bermakna mendatangkan, 

membawa, mendatangkan dan mengambil.
29

 Adapun kata al-taisīr bermakna 

kemudahan, kesenangan, kenikmatan, fasilitas dan kemakmuran.
30

 

Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisīr merupakan salah satu dari lima kaidah 

utama dan pokok fikih dibangun. Ia bersifat universal yang dikenal dengan istilah 

ْالخمَْسةُْ ْالكُبػْرَى ْالكُلِيَّّةُ  ‟yang mencakup seluruh bab-bab fikih. Para  fuqahā القَوَاعِدُ

menyatakan bahwa dari kaidah ini, keluarlah semua rukhsah syariat dan keringanan-

keringanannya. Di samping itu, kaidah ini merupakan salah satu bentuk paling jelas 

dalam mengangkat kesulitan dalam syariat dan salah satu aplikasi paling menonjol 

dalam mengungkapkan asal-usul dalam syariah.
31

 

Teks kaidah ini sebagai berikut: 

                                                 

28Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ (Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 

1425 H), h. 489. 

29Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab (Al-

Qāhirah: Dār al-Ma„ārif, t.th.), h. 647. 

30Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn „Alī Abū al-„Abbās al-Muqri‟ al-Ḥamawī al-Fayūmī, Al-Miṣbāḥ 

al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah), h. 850-851. Lihat 

juga: Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ, Juz 2, h. 1064. Lihat juga: Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn 

Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, h. 4957. 

31Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah (Cet. 

I; Al-Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007), h. 171. 
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 32الدشَقَّةُْتَِْلِبُْالتػَيْسِيػْرَْ
Maksudnya: 

Kesuliatan mendatangkan kemudahan. 

Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr secara umum adalah sebuah kaidah 

yang menjelaskan tentang suatu keadaan yang di dalamnya terdapat kemudahan dan 

keringanan yang diberikan oleh syariat bagi para mukalaf (orang yang dibebani). 

Kondisi tatkala dia mendapatkan kesulitan atau kepayahan dalam menjalankan 

sebuah ibadah atau urusan lainnya. Namun, tetap memperhatikan sebab-sebab 

seseorang dibolehkan untuk mendapatkan kemudahan dan keringanan tersebut. 

Syariat Islam sangatlah menghendaki keringanan dan kemudahan dengan tidak 

menghendaki kesukaran bagi umatnya.
33

 

3. Pelaksanaan Ibadah Maḥḍah 

Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan dan sebagainya.
34

 Ibadah secara etimologi: beribadah, menyembah, 

mengabdi, memuja.
35

 Menurut KBBI, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan 

bakti kepada Allah swt., yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya.
36

 

                                                 

32Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. V; Bairūt-Lubnān: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), 

h. 218. 

33„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 

2005), h. 114. 

34“Pelaksanaan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/laksana 

(11 Mei 2022). 

35“„Ibādah”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عبادة/ 

(11 Mei 2022). 

36“Ibadah”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/ibadah (11 

Mei 2022). 

https://kbbi.web.id/guna
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عبادة/
https://kbbi.web.id/guna
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Secara terminologi ibadah didefinisikan dengan banyak definisi, di antaranya: 

Ibn Taimiyah  mendefinisikan sebagai suatu istilah yang mencakup semua yang Allah 

swt. cintai dan ridai, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir (tampak, bisa dilihat) 

maupun yang batin (tidak tampak, tidak bisa dilihat).
37

Ibn al-Qayyim mendefinisikan 

ibadah adalah kesempurnaan cinta bersama kesempurnaan kepatuhan.
38

Para ulama 

menjelaskan bahwa secara garis besar, ibadah dibagi dalam dua kelompok besar, 

yaitu ibadah maḥḍah dan ibadah gair maḥḍah.  

Terdapat perbedaan antara ibadah maḥḍah dan ibadah gair maḥḍah 

berdasarkan sifatnya. Ibadah maḥḍah ( ْالمحضةاالعباد ت ) adalah ibadah yang murni 

ibadah, ditunjukkan oleh tiga ciri berikut ini: pertama; ibadah maḥḍah adalah amal 

dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. 

Maksudnya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Kedua; 

ibadah maḥḍah juga ditunjukkan dengan maksud/niat orang yang mengerjakannya 

yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Ketiga; ibadah maḥḍah hanya bisa 

diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal 

atau budaya. Contoh ibadah maḥḍah adalah salat.  

Salat adalah ibadah maḥḍah karena memiliki perintah (dalil) khusus 

bersumber dari syariat. Sejak awal mula legalitasnya, salat adalah aktivitas yang 

diperintahkan (ciri yang pertama). Orang mengerjakan salat, berharap pahala akhirat 

(ciri kedua). Ciri ketiga adalah ibadah salat tidaklah mungkin diketahui selain melalui 

jalur wahyu. Berbeda dengan ibadah gair maḥḍah ( ْالمحضةاالعباد ْغتَ ت ) yang tidak 

                                                 

37Ibn Taimiyah, Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn „Abd al-Ḥalīm. Al-„Ubūdiyyah (Cet. IV; Bairūt: al-

Maktab al-Islāmī, 1426 H/2005), h. 44. 

38Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Al-Kāfiyah as-Syāfiyah fī al-Intiṣār li al-Firqah al-Nājiyah 

(Juddah: Majma„ al-Fiqh al-Islāmī, 1428 H/2007 M), h. 32. 
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murni ibadah dan memiliki pengertian yang berkebalikan dari tiga ciri yang 

disebutkan. Adapun yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini adalah bentuk 

penerapan atau pelaksanaan konsep al-taisīr terhadap suatu hukum ibadah maḥḍah 

dalam kondisi kehidupan manusia yang bersifat dinamis. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian yang berjudul Implementasi Konsep al-Taisīr 

dalam Pelaksanaan Ibadah sebagai berikut: 

1. Buku yang berjudul Al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah, oleh 

Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī,  

Buku  tersebut  menjelaskan  al-qawā„id  al-kubrā  yang  harus  diketahui  

oleh  seorang fakih. Salah satu di antaranya kaidah رَْالد  Kesulitan yang . شَقَّةُْتَِْلِبُْالتػَيْسِيػْ

ditemukan pada satu hal yang menjadi sebab yang sah untuk mengambil keringanan 

dan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dari mukalaf ketika melaksanakan 

hukum-hukum  yang  ditetapkan  oleh  secara  syar„ī.  Namun, buku tersebut hanya 

membahas teori dan kaidah lalu menguraikan pengaplikasiannya secara umum. 

Adapun penelitian ini fokus pada pengaplikasian konsep al-taisīr khususnya dalam 

pelaksanaan ibadah maḥḍah.
39

 

2. Buku Naẓariyyah al-Darūrah al-Syar„iyyah Muqāranah ma„a al-Qānun al-

Wāḍ„ī oleh Wahbah  al- Zuḥailī.  

 Buku  tersebut  membahas  tentang  pergolakan argumentatif fukaha dalam 

merumuskan hukum-hukum darurat yang disarikan dari ayat-ayat al-Qur‟an dan 

                                                 

39Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 218. 
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sunah Rasulullah saw. Pembahasan tentang persoalan darurat (emergency) dalam 

buku tersebut diperkaya dengan kaidah-kaidah usuliyah yang berkenaan dengan 

darurat. Buku tersebut juga membahas sekilas mengenai al-taisīr, tetapi tidak secara 

luas, juga membandingkan darurat dan masyaqqah sebagai faktor peringan.
40

 

Penelitian ini menjadikan al-taisīr sebagai titik fokus dengan mengambil beberapa 

bentuk penerapannya dalam pelaksanaan  ibadah maḥḍah. 

3. Kitab Al-Muwāfaqāt oleh Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-

Garnāṭī Abū Isḥāq yang dikenal dengan nama Imam al-Syāṭibī (w. 790 H).  

Buku  tersebut  merupakan karya  monumental  Imam  al-Syāṭibī>. 

Pembahasan  tentang al-taisīr dalam buku tersebut dibahas pada bagian ketiga dari 

pembagian maqāṣid al-syarīah yaitu qaṣd al-syāri„ fī waḍ„i al-syarīah li  al-taklīf bi 

muqtaḍāhā. Bagian  tersebut  dimaksudkan bahwa maksud al-Syāri„ dalam 

menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan tuntunan-Nya. 

Terdapat 12 permasalahan yang dibahas dalamnya, namun semuanya mengacu 

kepada dua masalah pokok, yaitu pembebanan   yang   di   luar   kemampuan   

manusia dan pembebanan yang di dalamnya terdapat masyaqqah.
41

 

Namun, dalam buku tersebut Imam al-Syāṭibī hanya memaparkan teori 

dan kaidah al-taisīr tanpa memberikan lebih luas aplikasi-aplikasi al-taisīr itu. 

Dewasa ini, al-taisīr menjadi bahan pembicaraan dan pusat kajian yang selalu 

ditujukan kepada para ulama, baik perorangan, kolektif, maupun antar negara di  

antara  masalah tersebut adalah mengenai batasan-batasan masyaqqah yang 

                                                 

40Wahbah al-Zuḥailī, Naẓariyyah al-Darūrah al-Syar„iyyah Muqāranah ma„a al-Qānun al-

Wāḍ„ī (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1997), h. 63-68. 

41Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfāqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2, h. 45. 
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berimplikasi kepada hak untuk mendapatkan keringanan. Masalah belakangan 

muncul apakah masyaqqah yang dihadapi oleh manusia dahulu masih sama dengan 

masyaqqah zaman ini. Dengan demikian, al-taisīr menjadi penting untuk dibahas 

dan diketahui.  

 

4. Buku yang berjudul Ṣaḥīḥ Fiqḥ al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mażāhib al-

Aimmah yang ditulis oleh Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim. 

Buku tersebut secara umum membahas beberapa hukum fikih Islam dan dalil-

dalilnya serta terdapat penjelasan dan komentar beberapa imam mazhab di dalamnya. 

Buku karya Kamāl Ibn al-Sayyid dapat dikategorikan sebagai jenis kitab fikih 

lengkap sebab meliputi pembahasan seluruh masalah persoalan fikih,
42

 di antaranya: 

masalah  ibadah, muamalah, hudud dan yang lainnya. Beberapa pembahasan di 

dalamnya meliputi kewajiban salat, jamak dan qasar salat dan juga kewajiban taharah 

yang menjadi syarat sahnya salat.  

Buku tersebut sekedar menjelaskan tata cara jamak salat dalam kaca mata 

hukum Islam tanpa dikaitan khusus dengan adanya kaidah-kaidah fikih yang sangat 

signifikan dalam memperkuat argumen tentang kemudahan tata cara pelaksanaan 

ibadah. Perbedaan mendasar lainnya adalah penelitan dalam tesis ini secara khusus 

ingin menjadikan konsep al-taisīr sebagai alat analisis kemudian 

mengimplementasikannya terkhusus dalam aspek ibadah maḥḍah sebagai bentuk 

perwujudan kemudahan dan keringanan syariat Islam.
43

 

                                                 

42Supardin, Hukum Islam di Indonesia (Studi Pengembangan Materi) (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2020), h. 23. 

43Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ 

Mażāhib al-Aimmah, Juz 2 (Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tawfīqīyyah), h. 125-127. 
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5. Tesis yang berjudul “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam 

(Implementasi terhadap Isu Fikih Kontemporer)” oleh Abdul Syatar tahun 

2012.  

Tulisan ini merupakan tesis saudara Abdul Syatar di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para fukaha tidak jauh 

berbeda pandangan tentang hakikat masyaqqah yaitu segala hal yang menyertai 

mukalaf yang menyulitkan jiwanya. Adapun kriteria masyaqqah tersebut harus 

terlepas dari subtansi ibadah secara umum. Masyaqqah yang dianggap berada dalam 

batas kemampuan mukalaf berbeda dalam setiap perbuatan-perbuatan mukalaf. 

Penelitian tersebut berfokus pada konsep al-masyaqqah dan beberapa bentuk 

penerapannya dalam fikih nikah, bidang muamalat dan al-aḥwāl al-syakhṣiyah.
44

 

Adapun penelitian tesis ini fokus mendalami konsep al-taisīr dalam syariat Islam 

kemudian menerapkannya khusus dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah. 

6. Jurnal yang berjudul “Penerapan Konsep Taisīr dalam Sistem Ekonomi Islam”, 

oleh Andi Iswandi tahun 2014. 

Penelitian tersebut berisikan penjelasan tentang penerapan konsep taisīr 

secara khusus dalam sistem ekonomi Islam. Konsep al-taisīr dihadirkan dalam 

rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para mukalaf. 

Baik di dalam hukum asli (al-„azīmah) maupun hukum lanjutan (rukhsah) yang 

berkenaan dengan sistem ekonomi Islam. Konsep al-taisīr dihadirkan agar tidak ada 

lagi hujah bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan-

Nya, terutama yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi.  

                                                 

44Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam (Implementasi terhadap Isu 

Fikih Kontemporer)”, Tesis (Makassar: Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam UIN 

Alauddin Makassar, 2012), h. xiii. 
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Konsep hukum al-taisīr sangat dimungkinkan untuk menjawab kebutuhan 

manusia dalam dunia perbankan syariah dan industri syariah yang berkembang pesat, 

sangat membutuhkan perangkat hukum dalam rangka untuk menciptakan produk dan 

inovasi kreatif, sebagai konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang 

terus berkembang. Kredit atau pembayaran non tunai diperkenankan. Hal tersebut 

tidak lain bertujuan untuk mempermudah kegiatan bisnis dan memberikan 

kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.
45

Adapun penelitian ini, 

menggunakan konsep al-taisīr secara khusus untuk lebih mendalami praktik 

pelaksanaan ibadah maḥḍah dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan mukalaf 

saat menjalankannya.  

E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoretis tersusun secara sistematis. Melihat dan memperhatikan 

dengan teliti dalil-dalil berupa ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-hadis Nabi saw. tentang 

masyaqqah, taisīr dan rukhsah yang berkedudukan sebagai dasar landasan atau 

pondasi dalam melakukan penelitian. Setelahnya, peneliti menguraikan tafsiran ayat  

dan  makna  hadis  tersebut  yang bersumber dari  kitab tafsir, syaraḥ hadis dan  

kitab-kitab fikih lainnya. 

Terdapat beberapa teori dalam penelitian ini, di antaranya: 

1. Teori Kemaslahatan (al-Maṣlaḥah) 

Terwujudnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan maksud dan 

tujuan dari adanya syariat agama (maqāṣid al-syarī„ah) sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Imam al-Syāṭibī. Hukum pokok/utama menjadi sesuai dengan 

                                                 

45Andi Iswandi, “Penerapan Konsep Taysīr dalam Sistem Ekonomi Islam”, Ahkam 24, no. 2 

(Juli 2014): h. 245. 
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keadaan, kebutuhan dan maslahat mukalaf merupakan cara kerja syariat dalam 

merealisasikan kemaslahatan umum. Maslahat merupakan suatu metode dari metode-

metode lainnya dalam ajaran Islam yang digunakan dalam memperoleh beberapa 

putusan hukum agama. 

Menurut Imam al-Syāṭibī bahwa maslahat dari segi derajat kualitas dan 

kepetingannya yang mesti direalisasikan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu 

kebutuhan primer (al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah), kebutuhan sekunder (al-maṣlaḥah al-

ḥājiyyah) dan kebutuhan pelengkap (al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah).
 46

 

a. Kebutuhan Primer (al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah) 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tempat 

tegaknya kehidupan manusia. Urusan-urusan tersebut haruslah ada dan terpenuhi 

untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia.
47

 Bila tingkat kebutuhan tersebut 

ditinggalkan dan diabaikan, maka berakibat tidak tercapailah kemaslahatan di dunia 

dan di akhirat. Kehidupan yang rusak, timbul banyak fitnah dan kehancuran yang 

dahsyat, bahkan bisa jadi kehidupan manusia sama dengan kehidupan binatang.  

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikembalikan kepada lima urusan yang 

termasuk dalam urusan pokok. Kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama (ḥifż 

al-dīn), memelihara jiwa (ḥifż al-nafs), memelihara akal (ḥifż al-„aql), memelihara 

keturunan (ḥifż al-nasl) dan memelihara harta (ḥifż al-māl) atau yang disebut dengan 

juga dengan istilah al-ḍarūriyyāt al-khams. Dengan menjaga dan memelihara lima 

urusan pokok tersebut menjadi tujuan syariat Islam ditegakkan. Ayat-ayat hukum 

                                                 

46Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2, h. 91-143. 

47Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2, h. 6. 
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yang terdapat di dalam al-Qur‟an jika dicermati secara teliti, maka didapatkan sebab 

diturunkannya yang tidak lain adalah menjaga lima urusan tersebut. Di antara 

contohnya, firman Allah swt. tentang kewajiban jihad dalam QS al-Baqarah/2: 193.  

ْلَْۤتَكُوفَْفِت وَقَٰتِلُوىُم ْْوَيَكُوفَْ نَةحَتىَّٰ   ٱلظَّٰلِمِتَُْْعَلَىْإِلَّْْۤدْوٰفَْفَلَاْعُْْاْْٱنتػَهَوْْفإَِفِْٱلدِّينُْللَِِّّ
Terjemahnya: 

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) 
ketaatan 

itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi 
kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang 
zalim.

48
 

Firman Allah swt. tentang kewajiban kisas dalam QS al-Baqarah/2: 179. 

وُْليْحَيػَوٰةْْقِصَاصِْٱلْفِْ وَلَكُم   ْتػَتػَّقُوفَْلَعَلَّكُمْْلبَٰبِْٱلأَْْيََٰ
Terjemahnya: 

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang- 
orang yang berakal, agar kalian bertakwa.

49
 

Ayat pertama dapat dipahami bahwa tujuan pensyariatan perang adalah untuk 

meninggikan agama Allah swt, melawan agresi musuh serta menjaga akidah kaum 

muslimin. Adapun ayat kedua dapat dipahami bahwa tujuan pensyariatan kisas
50

 

                                                 

48Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 31. 

49Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah h. 28. 

50Secara etimologi, kisas (  ,berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari jejak  قِصَاصٌْ) 

seperti “al-qaṣaṣ”. Adapun secara terminologi, kisas adalah membalas pelaku kejahatan semisal 

perbuatannya, jika seseorang membunuh maka dibunuh dan jika ia memotong anggota tubuh maka 

anggota tubuhnya juga dipotong. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah swt. dalam QS al-Māidah/3: 

45. 

ْوَالْأنَفَْبِالْأنَفِْوَالْأُذُفَْبِالْأُذُْ ْبِالْعَتُِْ ْالنػَّفْسَْبِالنػَّفْسِْوَالْعَتَُْ نَاْعَلَيْهِمْْفِيهَاْأَفَّ ْوَالْجرُُوحَْقِصَاصٌٍْۚوكََتػَبػْ نِّ ْبِالسِّ نَّ فَمَنْْفِْوَالسِّ
ُْفَأُولَٰئِكَْىُمُْالظَّالِمُوفَْ يَحْكُمْبماَْأنَزَؿَْاللَّّ ٍْْۚوَمَنْلََّّْْ كَْفَّارَةٌْلَّوُ ؽَْبِوِْفػَهُوَ     تَصَدَّ

Terjemahnya: 

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) 

dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 
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adalah dalam rangka menjaga keberadaan jiwa manusia dan kelangsungan hidup 

mereka
51

 serta terjaga dari kejahatan. 

b. Kebutuhan Sekunder (al-Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah) 

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan-kebutuhan yang jika tidak terrealisasi 

tidak sampai mengancam keselamatan dan membuat kerusakan, namun mengalami 

kesulitan.
52

 Maslahat ini berupa keringanan-keringanan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan maslahat pokok. Dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat 

ini lebih rendah tingkatannya dari al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah. Di antara ketentuan 

hukum yang disyariatkan adalah hukum rukhsah. Hal tersebut tidak lain hanya untuk 

meringankan dan memudahkan kebutuhan manusia, sebagai contohnya rukhsah 

menjamak dan menqasar salat bagi musafir dan rukhsah berbuka puasa bagi orang 

sakit. 

c. Kebutuhan Pelengkap (al-Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah) 

Kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang tidak sampai kepada tingkatan 

pokok dan sekunder, tingkat kebutuhan tersebut hanyalah pelengkap.
53

 Maslahat ini 

bersifat komplementer berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi 

kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya. Kemaslahatan ini, jika tidak direalisasikan 

maka tidaklah menimbulkan kesukaran dan kerusakan dalam tatanan kehidupan. Di 

antara contohnya, mengerjakan urusan-urusan yang bersifat sunah, menjaga adab 

                                                                                                                                           
gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya.” Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, 

Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 115. 

51Muḥammad Ibn „Alī Ibn Muḥammad Ibn „Abdillāh al-Syaukānī, Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi„ 

baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min „Ilm al-Tafsīr (Al-Qāhirah: Dār al-Ma„rifah, 1428 H/2007 

M), h. 179. 

52Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2, h. 8. 

53„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 9. 
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makan dan minum, kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak 

sedap dipandang mata dan berhias dengan akhlak terpuji.  

Terdapat beberapa syarat wajib kemaslahatan menurut ahli fikih, yaitu: 

1) Maslahat tersebut bersifat ḥaqīqī (nyata) bukan wahmiyah (sangkaan 

lemah/dugaan). Artinya hukum yang terbentuknya oleh maslahat tersebut, 

haruslah dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. 

2) Maslahat hakiki/nyata tersebut adalah berlaku secara umum, bukan maslahat 

personal semata. Artinya kemaslahatan mayoritas manusia (aglab al-nās) 

menjadi sebab utama dari terbentuknya hukum yang mendatangkan manfaat 

dan menolak kemudaratan.
 54

 

3) Maslahat tersebut tidak berlawanan dengan nas (baik nas-nas al-Qur‟an maupun 

hadis) serta tidak berlawanan dengan ijmak ulama. Namun, jika berlawanan 

dengan keduanya, maka maslahat tersebut bersifat wahmiyah (sangkaan lemah) 

karena maslahat yang dianggap oleh nas dan ijmak adalah maslahat hakiki dan 

bukan wahmiyah. 

2. Teori Perubahan Hukum (Tagayyur al-Aḥkām) 

Kemaslahatan dan kebutuhan mukalaf merupakan prioritas utama syariat 

dalam membentuk suatu hukum. Hukum-hukum yang dibentuk syariat baik berupa 

urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah, adat, atau sejenisnya mestilah 

sejalan dengannya. Suatu hukum mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan makna, 

pengaruh ilat (sebab) yang dibangun atas hal tersebut. Apabila hal itu tidak 

didapatkan, maka hukumnya wajib berganti seiring dengan lenyapnya ilat terebut. 

Suatu hukum berganti seiring dengan ada atau tidak adanya ilat. 

                                                 

54„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 200. 
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Terdapat aṡar (riwayat) yang bersumber dari „Umar Ibn al-Khaṭṭāb yang 

menunjukkan perubahan suatu hukum karena bergantinya kebutuhan dan maslahat 

mukalaf. Di antaranya: kasus batalnya ḥad
55

 potong tangan terhadap sāriq (pencuri) 

di musim paceklik dan terhadap kasus pemuda yang mencuri saat kelaparan karena 

adanya syarat yang tidak terpenuhi sebelum melaksanakan had tersebut. Hal semisal 

dengan musim paceklik adalah kasus korban bencana yang tanpa izin mengambil hak 

milik orang lain dalam keadaan darurat.
56

Kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah 

diputuskan tanpa sebab. „Umar Ibn Khaṭṭāb merupakan seorang pemimpin pada masa 

tersebut yang mempunyai hak penuh dalam pemberian grasi.
57

 Riwayat tersebut 

merupakan dalil konkret bahwa seorang pemimpin haruslah bersifat adil dan 

bijaksana dalam memutuskan suatu masalah.. Seseorang yang memiliki jabatan baik 

itu kepala negara, qāḍī, maupun mufti haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip 

keadilan dan kemaslahatan manusia pada umumnya. 

Misal lainnya seperti al-qaul al-qadīm (pendapat  lama) dan al-qaul al-jadīd 

(pendapat  pembaharuan) milik Imam Syāfi„ī dalam urusan menghadirkan saksi pada 

saat rujuk. Menurut al-qaul al-qadīm, jika seorang suami hendak merujuk kembali 

                                                 

55Ḥadd atau hudud secara bahasa berarti memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan 

yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Dalam KBBI, kata had 

bermakna batas atau hingga. Menghadkan berarti mengkhususkan, membatasi, menentukan batasnya 

supaya tidak melebihi jumlah dan ukurannya. Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologi dapat 

dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu 

pelanggaran yang mempunyai hukuman. Secara terminologi, Muḥammad al-Jurjānī mendefinisikan 

bahwa hudud adalah hukuman ditentukan kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak 

Allah swt.. Misalnya: ḥadd mencuri dengan potong tangan, ḥadd bagi muḥṣan berupa rajam dan bagi 

gair muḥṣan berupa 100 kali cambukan. Lihat: Muḥammad al-Jurjānī, al-Ta„rifāt (Juddah: Al-

Ḥaramain, t.th.), h. 83. 

56„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 213. 

57Grasi adalah pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman kepada seseorang 

terhukum oleh Kepala Negara. Untuk lebih jelasnya lihat Michael R. Purba, Kamus Hukum 

Internasional dan Indonesia (Cet. I; Jakarta: Widyatamma, 2009), h. 161. 
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istrinya yang sudah ditalak raj„ī, maka diharuskan menghadirkan saksi, namun 

menurut al-qaul al-jadīd tidak harus menghadirkan saksi sebab hak rujuk ada di 

tangan suami. Sejak Imam Syāfi„ī berpindah dari Irak dan menetap di Mesir terdapat 

banyak sekali perubahan pendapatnya dalam memutuskan urusan-urusan yang 

ditemuinya. Bergantinya generasi dan lingkungan merupakan faktor utama dalam 

perubahan pendapat-pendapat Imam Syāfi„ī.
58

 

Kemaslahatan menjadi landasan yang diikuti hukum dalam pensyariatannya. 

Maslahat yang bersifat nyata dan jelas, maka hukumnya jelas. Demikian pula 

sebaliknya, jika maslahatnya berubah, maka dibutuhkan  pembaharuan hukum yang 

sejalan dengan maslahat baru tersebut. Namun, hukum baru tersebut tidak dipandang 

sebagai nasakh/pembatalan terhadap hukum yang lama, karena nāsikh dan mansūkh 

sudah tidak berlaku setelah berlalunya masa wahyu.
59

 

Lahirnya hukum yang berbeda-beda terhadap suatu persoalan yang sama, 

merupakan pengaruh dari ijtihad-ijtihad
60

 dari kalangan ulama. Perbedaan kondisi, 

situasi, tempat dan waktulah yang menjadi ilatnya. Penelitian ini menggunakan teori 

tagayyur al-aḥkām sebagai alat untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 

ada. Berikut bagan kerangka pikir penelitian ini: 

 

 

 

 

                                                 

58„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 213. 

59Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 

114. 

60„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 213. 
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Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

Serangkaian pola yang berhubungan antara komponen tersebut, dapat 

dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: Hukum Islam bersifat sempurna dan 

universal, mengakomodir kondisi medis dan sosial masyarakat tanpa mengubah sifat 

dasar hukum Islam. Konsep al-taisīr yang ada dalam syariat mendukung eksistensi 

pelaksanaan ibadah maḥḍah umat Islam. Hal ini berkaitan dengan asas syariat lainnya 

yaitu terwujudnya al-maṣlaḥah bagi umat manusia. Kondisi ini mengakibatkan 

tagayyur al-aḥkām sebagai pertanda kesempurnaan Islam. Jam„ al-ṣalāh „inda al-

ḥāḍir (jamak salat saat mukim), tabā„ud al-ṣufūf fī ṣalāh al-jamā„ah fī al-masjid 

„inda al-wabā‟ (pengaturan jarak saf dalam salat berjemaah di masjid saat wabah), 

dan al-ṣalāh bi al-tayammum badalan min al-gusl (salat dengan bertayamum 

pengganti mandi janabah) merupakan beberapa bentuk implementasi konsep al-taisīr 

dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah.  

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian   

ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan data. 

Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini 

atau saat yang lampau.
61

 Intinya adalah penelitian tersebut mendeskripsikan 

                                                 

61Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2007), h. 59. 

Bentuk Implementasi Konsep Al-Taisīr dalam Pelaksanaan Ibadah 

Maḥḍah 
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pandangan fukaha 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 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teologis-normatif atau pendekatan syar„ī yaitu pendekatan dengan menjadikan al-

Qur‟an dan sunnah Nabi sebagai sumber hukum, motivasi dan inspirasi dalam ajaran 

Islam. Sebab, penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif hukum Islam pada objek 

kajian yang ditentukan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer yang diperoleh dari karya-karya Muḥammad Ṣidqī al-Būrnū Abū al-

Ḥāriṡ al-Gazzī, Wahbah  al-Zuḥailī, Imam al-Syāṭibī, Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim 

dan karya-karya para pemikir lainnya. 

b. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain yaitu al-Qur‟an, hadis, kamus, 

situs online dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aspek yang 

dikaji.  

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode library 

research, yakni mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.
62

 

                                                 

62Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 34-35. 
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5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif yaitu berusaha memahami teks yang bersifat teori 

kemudian mengaplikasikannya terhadap persoalan-persoalan yang masuk dalam 

ranah cakupannya sebagai contoh konkrit generalisasi teori tersebut.
63

 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai.
64

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengkaji konsep al-taisīr dalam hukum taklif berdasarkan pandangan para ahli 

fikih tentang masyaqqah yang bisa mendatangkan kemudahan. 

b. Mengungkap prinsip „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah dalam pelaksanaan 

ibadah maḥḍah. 

c. Menganalisis implementasi al-taisīr dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah yang 

disebabkan oleh kondisi medis dan sosial masyarakat, khususnya dalam ibadah 

salat dan puasa, sehingga diperoleh kesimpulan yang adil/seimbang, penuh 

maslahat, serta solutif dalam memecahkan masalah keumatan yang melanda saat 

ini. 

2. Kegunaan Penelitian 

                                                 

63Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, h. 34-35. 

64Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29. 
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a. Sebagai suatu karya ilmiah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

terkhusus pada kajian bidang  hukum Islam yang paripurna. Diharapakan pula 

kepada para masyarakat yang membaca tesis ini agar dapat memahami 

kemudahan-kemudahan dalam syariat. Terkhusus pada persoalan pelaksaan ibadah 

maḥḍah yang disebabkan oleh kondisi medis dan sosial masyarakat. Hal tersebut 

agar umat Islam dapat dengan mudah menjalankan ibadah dengan mengetahui 

tujuan-tujuan hukum yang dibebankan serta meyakini bahwa Islam adalah ajaran 

yang komprehensif dan universal, selalu menawarkan jalan keluar dan kemudahan 

yang didapatkan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat manusia dalam 

menjalankan tuntutan agama.  

b. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang terutama di instansi terkait. 

Tulisan ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para penulis selanjutnya serta 

dapat menjadi bahan masukan, minimal sebagai bahan bacaan bagi para pecinta 

ilmu pengetahuan. 

c. Menjadikan peneliti lebih memahami secara luas tujuan pembebanan hukum. 



 

 

34 

 

BAB II 

KONSEP AL-TAISĪR DALAM HUKUM TAKLIF 

A. Definisi Konsep al-Taisīr dan Landasan Normatifnya 

1. Definisi Konsep al-Taisīr 

Menurut etimologi, istilah “taisīr” berasal dari kata “َْيَسَر” (yasara) yang 

berarti mudah, lembut, luwes, lentur, teratur, fleksibel dan dapat digerakkan. Adapun 

anonim kata “ٌْتػَيْسِيػْر” )taisīr) adalah “ٌْر  yang bermakna menyulitkan dan (ta„sīr) ”تػَعْسِيػْ

menyukarkan.
1
 Pakar usul fikih berpandangan bahwa tujuan dari taisīr adalah untuk 

membuat segalanya sederhana, mudah dikerjakan serta tanpa kesukaran.
2
 Hal tersebut 

sejalan dengan QS al-Baqarah/2: 185. 

ُْبِكُمُْالْيُسْرَْوَلَْۤيرُيِْدُْبِكُمُْالْعُسْرَْ…  ْ.…يرُيِْدُْاللّّٰ

Terjemahnya: 

…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu….

3
 

Tafsiran ayat tersebut menurut Imām al-Qurṭubī menjelaskan bahwa bentuk 

kemudahan yang dikendaki oleh Allah swt. adalah bolehnya berbuka puasa pada saat 

bersafar. Adapun tetap melanjutkan puasa dalam bersafar adalah bentuk kesulitan.
4
 

                                                 

1Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab (Al-Qāhirah: 

Dār al-Ma„ārif, t.th.), h. 4957. Lihat juga: Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ, Juz 2 (Al-

Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 1425 H), h. 1064. Lihat juga: Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 

„Alī Abū al-„Abbās al-Muqri‟ al-Ḥamawī al-Fayūmī, Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr, 

Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah), h. 850-851. 

2Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, Al-Mausū„ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaitiyyah, Juz 14 (Cet. II; Al-Kuwait: Dār al-Salāsil, 1427 H/2006 M), h. 211.  

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Ummul 

Qura, 2017), h. 28. 

4Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr Ibn Faraḥ al-Anṣārī al-Khazrijī al-Andalūsī Abū 

„Abdillāh al-Qurṭūbī, Al-Jāmi„ li Aḥkām al-Qur‟ān Tafsīr al-Qurṭūbī, Juz 2 (Bairūt: Muassasah al-

Risālah, 1427 H/2006 M), h. 301. 
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Kemudahan yang terkandung didalamnya disebut dengan istilah taisīr, yang 

bermakna bahwa seorang mukalaf dapat melakukan suatu ibadah oleh tanpa disertai 

kesulitan. Adapun kesulitan yang ada disebut ta„sīr, yaitu sesuatu yang membebani 

mukalaf dengan kesukaran baik berupa perintah maupun larangan. 

Secara terminologi, maksud “ٌْر  taisīr) menurut Manṣūr Muḥammad( ”تػَيْسِيػْ

Manṣūr al-Ḥafnāwī adalah suatu hal yang bersifat abstrak dengan penilaian yang 

relatif. Adakalanya taisīr bermakna sebagai sesuatu yang memberikan kemudahan 

bagi seorang mukalaf dalam menjalankan perintah dan menghindari larangan, dan 

terkadang pula bermakna mengubah kesulitan seorang mukalaf kepada kemudahan 

dalam menjalankan perintah dan menghindari larangan tersebut.
5
 Adapun menurut 

„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, taisīr adalah legalisasi hukum yang didasarkan 

pada kemampuan mukalaf dalam menjalankan perintah dan menghindari larangan 

tanpa terhalang oleh beban dan kesulitan.
6
 Ṣālih Ibn „Abdillāh Ibn Ḥāmid 

berpendapat bahwa taisīr adalah kemudahan dan keluwesan yang biasanya 

diprioritaskan oleh mukalaf, tanpa adanya beban atau kesukaran ekstrem, dan 

mukalaf melakukannya tanpa mengeluarkan effort yang berlebihan melampaui batas 

kemampuannya.
7
  

Berdasarkan etimologi dan terminologi tersebut, pada dasarnya taisīr 

mengacu pada hukum taklif yang diberikan Allah swt. sebagai syāri„ (pembuat 

syariat) kepada para mukalaf untuk menjalankan awāmir dan menghindari nawāhī 

                                                 

5Manṣūr Muḥammad Manṣūr al-Ḥafnāwī, Al-Taisīr fī al-Tasyrī„ al-Islāmī (Miṣr: Maṭba„ah al-

Amānah, 1991), h. 16. 

6„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Maẓāhir al-Taisīr fī al-Tasyrī„ al-Islāmī (Miṣr: Dār al-

Ḥadīṡ, 2005), h. 7. 

7Ṣālih Ibn „Abdillāh Ibn Ḥamīd, Raf„ al-Ḥaraj fī al-Syarī„ah al-Islāmiyyah (Makkah: Jāmi„ah 

Umm al-Qurā, t.th.), h. 46. 
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selama tidak ada kesulitan berlebihan dan terdapat keluwesan yang memungkinkan 

mukalaf dalam pelaksanaannya. Keluwesan dan fleksibilitas tersebut bersifat tidak 

mutlak. Adakalanya keluwesan terdapat dalam „azīmah (hukum asal) ketika legalisasi 

hukum tersebut dikukuhkan pertama kali oleh pembuat hukum, namun terkadang 

juga terdapat dalam hukum asal yang sudah berubah disebabkan keadaan dan situasi 

mukalaf terhadap hukum taklif atau terhadap hukum waḍ„ī.
8
 

Ketidakmutlakan taisīr tersebut dikemukakan juga oleh „Abd al-„Azīz 

Muḥammad „Azzām yang mengklaim bahwa taisīr dapat ditemukan dalam hukum 

asal dan juga ditemukan ketika hukum asal sulit dilaksanakan, maka hadirlah taisīr 

sebagai solusi berupa adanya keringanan-keringanan (takhfīf) dan menghapuskan 

kesukaran (raf„ al-ḥaraj). Hal tersebut didukung oleh logika mukalaf yang 

menyatakan bahwa Allah swt. menetapkan hukum asal dengan tujuan menjaga hal 

yang bersifat substansi dan membawa manfaat terhadap mukalaf, akan tetapi hukum 

akan berubah jika ditemukan hal yang membebani.
9
 

Sebagai contoh yang berkenaan „azīmah (hukum asal), Allah swt. 

mengharuskan mukalaf untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, akan tetapi 

jika mukalaf mengalami kesulitan untuk melakukannya, maka aturan awal (hukum 

asal) berubah bentuk menjadi keringanan atau rukhsah, yang memungkinkan mukalaf 

untuk salat dalam keadaan duduk. Terkait taisīr, para pakar usul fikih tidak terlalu 

detail dalam menjabarkannya. Pembahasan tentang taisīr tidak ditemukan dalam 

                                                 

8Hukum taklif: hukum yang mengatur perbuatan mukalaf baik wajib, sunah, mubah, haram 

dan makruh. Contohnya: Salat fardu hukumnya wajib untuk mukalaf. Adapun hukum waḍ„ī adalah 

hukum kondisional yang menyertai hukum taklif. Terdapat 6 jenis hukum waḍ„ī, yaitu: sebab, syarat, 

penghalang (māni„), „azimah dan rukhsah, serta sah dan batal. Contoh: Jika ada seseorang yang 

melihat hilal pada 1 Ramadan, maka diwajibkan berpuasa atas orang Islam, maka melihat hilal menjadi 

sebab adanya kewajiban berpuasa. 

9„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Maẓāhir al-Taisīr fī al-Tasyrī„ al-Islāmī, h. 8. 
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sejumlah karya usul fikih klasik dalam bab pembahasan khusus. Hanya dalam pasal-

pasal masalah, dan tantangan saja disajikan pembahasan tentang taisīr hanya sebagai 

pelengkap dalam bab al-takhfīf atau rukhsah, „adam al-ḥaraj dan al-masyaqqah. Hal 

tersebut disebabkan terdapat kesamaan pembahasan yang membuat pakar usul fikih 

klasik tidak mengkhusukan materi taisīr dalam bab tertentu.  

2. Landasan Normatif Konsep al-Taisīr 

a. Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 185. 

ُْبِكُمُْالْيُسْرَْوَلَْۤيرُيِْدُْبِكُمُْالْعُسْرَْ…  ْ.…يرُيِْدُْاللّّٰ

Terjemahnya: 

…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu….

10
 

Allah swt. menginginkan hal-hal yang membuat hidup manusia menjadi lebih 

mudah dalam mencapai keridaan-Nya. Akibatnya, segala sesuatu yang diperintahkan 

Allah swt. kepada umat-Nya pada hakikatnya sangatlah mudah. Namun jika terdapat 

halangan yang membuat kesukaran, maka Allah swt. akan memberi solusi dengan 

mendatangkan bentuk kemudahan lainnya, seperti menggugurkannya atau 

menguranginya.
11

 

b. Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 286. 

هَاْمَاْ كَْسَبَتْْوَعَلَيػْ ْوُسْعَهَاْ ْلَذاَْمَا ُْنػَفْسًاْاِلَّۤ ٍْْۚلَْۤيُكَلِّفُْاللّّٰ اوَْْاَخْطأَْنََ نَااْ اِفْْنَّسِيػْ اكْتَسَبَتْْ ْرَبػَّنَاْلَْۤتػُؤَاخِذْنَاَْ
كَْمَاْحَملَْتَْ نَااْاِصْراً لْنَاْمَاْلَْۤطاَقَةَْلنََاْبِوِْْوُْرَبػَّنَاْوَلَْۤتَحْمِلْْعَلَيػْ ْرَبػَّنَاْوَلَْۤتُحَمِّ ْعَنَّاْ ْوَاعْفُْ عَلَىْالَّذِيْنَْمِنْْقػَبْلِنَاٍْۚ

ْْوَارْحَمْنَاْاْ لنََْْوَاغْفِرْْ  ْالْكٰفِريِْنَْْالْقَوِْْـْعَلَىْفاَنْصُرْنََْْمَوْلٰىنَاْانَْتَْۗ 

 
                                                 

10Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 28. 

11„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

https://www.tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html (18 Juni 2022). 

https://www.tafsirweb.com/691-surat-al-baqarah-ayat-185.html
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Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya 
ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada 
(pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) 
“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang 
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 
Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum 
kafir.

12
  

Tafsir ayat tersebut bahwasanya Allah swt. membuat syariat-Nya mudah bagi 

manusia. Syariat agama Islam bersifat tidak sukar, berat dan membebani seperti 

syariat umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad saw. tidak dibebani di luar batas 

kesanggupan mereka. Allah swt. tidak menghukum umat ini karena kesalahan dan 

kelupaan, akan tetapi mengampuni mereka, mengasihi serta melindungi mereka dari 

orang-orang kafir.
13

 

c. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 28. 

نْسَافُْضَْ وَخُلِقَْالِْۤ ُْاَفْْيخَُّفِّفَْعَنْكُمٍْْْۚ فًاْيرُيِْدُْاللّّٰ  عِيػْ

Terjemahnya:  

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan 
(dalam keadaan) lemah.

14
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menginginkan keringanan bagi 

manusia, yaitu dengan memudahkan mereka dalam mengerjakan perintah dan dalam 

menjauhi larangan-Nya. Kesulitan-kesulitan yang didapat dalam syariat, maka Allah 

swt. membolehkannya dalam keadaan yang terdesak. Dibolehkan bagi orang yang 

                                                 

12Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 49. 

13„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

https://www.tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html (18 Juni 2022). 

14Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 83. 

https://www.tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html
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terpaksa, memakan bangkai, darah, dan semisalnya dan juga dibolehkan bagi laki-laki 

merdeka menikahi budak perempuannya dengan syarat-syarat yang diatur dalam 

syariat. Semua bentuk kemudahan tersebut karena kasih sayang Allah swt. yang 

sempurna, kebaikan-Nya yang universal, serta pengetahuan dan hikmah-Nya akan 

kedaifan manusia dalam segala hal. Manusia memiliki postur tubuh yang lemah, 

lemah dalam berkemauan, lemah tekad, lemah iman dan kesabaran. Allah swt. 

menjadikan ringan hal yang menjadi kedaifan mereka dan juga terhadap hal yang 

tidak dapat dilakukan oleh keimanan, keteguhan dan kemampuan mereka.
15

 

d. Hadis Nabi saw. dari Abū Hurairah. 

ْ ْلَفْظُْابْنِْعَبْدَةَ ْفِْآخَريِنَْوَىَذَا ْوَابْنُْعَبْدَةَ ْبْنِْالسَّرحِْ ْأَحْمَدُْبْنُْعَمْروِ ثػَنَا ْحَدَّ أَخْبػَرَنََْسُفْيَافُْعَنْْالزُّىْرِيِّ
رِْ عَثُواْمُعَسِّ ريِنَْوَلََّْْتػُبػْ اَْبعُِثػْتُمْْمُيَسِّ 16ْ(أبَػُوْْدَاوُدَْْاهُْوَْ)رَْْ.ينَْعَنْْسَعِيدِْبْنِْالْمُسَيِّبِْعَنْْأَبِْىُرَيػْرةَِْ...ْوَقاَؿَْإِنََّّ

Artinya:  

Aḥmad Ibn „Amr Ibn al-Sarḥ dan Ibn „Abdah dan lainnya menceritakan kepada 
kami, lafaz ini dari Ibn „Abdah, Sufyān mengabarkan kepada kami, dari al-
Zuhrī, dari Sa„īd Ibn al-Musayyib, dari Abī Hurairah:… Rasulullah saw. 
bersabda: “Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan tidak diutus 
untuk menyulitkan.” (HR Abū Dāwūd) 

Sabab al-wurūd hadis tersebut adalah ketika seorang Arab Badui masuk 

masjid Nabi saw. kemudian buang air kecil di dalamnya yang membuat semua 

sahabat bangkit ke arah Badui tersebut. Namun, Rasulullah saw. melarang dan 

menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya bersikap lembut dan memudahkan dan 

tidak berlaku keras dan menyulitkan. Terkait kejadian tersebut, Arab Badui 

                                                 

15„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

https://www.tafsirweb.com/1560-surat-an-nisa-ayat-28.html (18 Juni 2022). 

16Abū Dāwūd Sulaimān Ibn al-Asy„aṡ al-Sijistānī al-Ażdī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 1 (t. Cet.; 

Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/1997 M), h. 104. 

https://www.tafsirweb.com/1560-surat-an-nisa-ayat-28.html
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melakukannya karena ketidaktahuan bukan karena kesengajaan, maka tidak ada dosa 

atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama raḥmah li al-„ālamīn. 

e. Hadis Nabi saw. dari Ibn „Abbās r.a.  

ْبْنِْقػَيْسٍ،ْعَنْْعِكْرمَِةَ،ْعَنِْابْنِْعَْ دٌ،ْثػَنَاْخَالِدٌ،ْعَنْْحُسَتُِْ ،ْثػَنَاْمُسَدَّ ثػَنَاْمُعَاذُْبْنُْالْمُثػَتٌَّ بَّاسٍ،ْقاَؿَ:ْحَدَّ
ْوَجَلَّْ ْاللََّّْعَزَّ ْصَلَّىْاللَُّّْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْفػَقَاؿَ:ْ"إِفَّ ،ْفَجَعَلَوُْسَهْلًاْسََْحًاْوَشَرعََْالدِّينَْ...ْخَطَبَْرَسُوؿُْاللَِّّ

يَجْعَلْوُْضَيِّقًا ْ 17(الطَّبػْراَنُِّْاهُْوَْ)رَْ ."وَاسِعًاْوَلََّْْ
Artinya:  

Mu„āż Ibn al-Muṡannā, dari Musaddad, dari Khalid, dari Ḥusain Ibn Qais, dari 
„Ikrimah, dari Ibn „Abbās berkata: Rasulullah saw. berkhutbah kemudian 
bersabda: “Sesungguhnya Allah  „azza wa jalla… mensyariatkan agama dan 
menjadikannya gampang, mudah, luas dan tidak menjadikannya sempit. (HR 
al-Ṭabrānī) 

Penjelasan hadis tersebut menegaskan bahwasanya ketika Allah swt. 

menetapkan syariat-Nya atas umat Nabi Muhammad saw., Ia menjadikannya mudah 

dan gampang untuk dilaksanakan serta penuh dengan keluwesan. Demikian juga, 

Allah swt. tidak menjadikan syariat-Nya sempit, kaku dan keras yang memberatkan 

hamba--Nya. 

f. Hadis Nabi saw. dari „Āisyah r.a. 

ثػَنَا بَةُْْحَدَّ ْأنََسٍْْعَنْْْسَعِيدٍْ بْنُْ قػُتػَيػْ ْبْنِ ْعَلَيْوِْْمَالِكِ ْقرُئَِ ثػَنَاْفِيمَا ْيَحْتَِْْوَحَدَّ ْبْنُ قػَرأَْتُْْقاَؿَْْيَحْتَِ
ْشِهَابٍْْعَنْْْمَالِكٍْْعَلَى ْالزُّبػَتَِْْْعَنْْْابْنِ ْبْنِ ْالنَّبيِّْْعَنْْْعُرْوَةَ ْزَوْجِ ْأنَػَّهَاْصَلَّْعَائِشَةَ ْوَسَلَّمَ ْعَلَيْوِ ْاللَُّّ ى
َْرَسُوؿُْاللَِّّْْمَاْقاَلَتْْ ْأَخَذَْأيَْسَرَهُُْْخُتَِّ ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْبػَتَُْْأمَْرَيْنِْإِلَّۤ 18ْ(مُسْلِمٌْْاهُْوَْ)رَْْ.اػَْصَلَّىْاللَّّ

Artinya:  

Qutaibah Ibn Sa„īd menceritakan kepada kami, dari Mālik Ibn Anas 
sebagaimana dibacakan kepadanya, Yaḥyā Ibn Yaḥyā menceritakan kepada 

                                                 

17Sulaimān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb Abū  al-Qāsim al-Ṭabrānī, Al-Mu„jam al-Kabīr, Juz 11 

(Cet. I; Al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.), h. 213. 

18Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī al-Naisabūrī, Ṣaḥiḥ Muslim, Juz 4 (t. Cet.; 

Al-Qāhirah: Dār Iḥyā‟ al-Kutub al-„Arabiyyah, t.th.), h. 1813. 
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kami berkata: Saya membaca kepada Mālik, dai Ibn Syihāb, dari „Urwah Ibn al-
Zubair, dari „Āisyah istri Nabi saw. berkata: “Tidaklah diberi pilihan kepada 
Rasulullah saw. antara dua urusan kecuali memilih yang paling mudah dari 
keduanya.” (HR Muslim) 

Hadis dari „Āisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah saw. jika dihadapkan 

dengan dua pilihan, maka ia memilih yang paling mudah dari urusan tersebut. Hadis 

ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mengedepankan kemudahan 

dalam segala aspek dan menjauhi kesulitan.  

g. Hadis Nabi saw. dari Miḥjan Ibn al-Adra„ al-Sulamī. 

ْصَلَّىْاللَُّّْ…ْ:قاَؿَْْلِزْجَنِْبْنِْالْأَدْرعَِْالسُّلَمِيِّْْعَنْْ ْاللََّّْتػَعَالَىْرَضِيَْلِذذَِهِْ ":عَلَيْوِْوَسَلَّمَْقاَؿَْرَسُوؿُْاللَِّّ إِفَّ
 19(انُِّرَْبػْْالطَّْاهُْوَْ)رَْْ.قاَلَذاَْثَلَاثًًْْ".وكََرهَِْلَذاَْالْعُسْرَْْالْأمَُّةِْالْيُسْرَ،

Artinya: 

Dari Miḥjan Ibn al-Adra„ al-Sulamī berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
“Sesungguhnya Allah taala meridai umat ini dengan kemudahan dan membenci 
darinya kesukaran.” Diucapkan 3 kali. (HR al-Ṭabrānī)  

Hadis tersebut merupakan penegasan dari Rasulullah saw. bahwasanya Allah 

swt. memberi rahmat kepada umatnya dengan berbagai kemudahan dalam 

menjalankan syariat serta tidak merelakan kesulitan di dalamnya. Hal tersebut 

menjadi ciri khas umat ini dari umat-umat sebelumnya. 

h. Ijmak 

Imam al-Syāṭibī dalam kitabnya al-Muwāfaqāt mengatakan bahwa sudah 

menjadi ijmak tidak adanya bentuk syāqq (kesusahan) dalam taklīf (pembebanan) 

syariat.
20

 

 

                                                 

19Sulaimān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb Abū  al-Qāsim al-Ṭabrānī, Al-Mu„jam al-Kabīr, Juz 20, h. 

298. 

20Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, t.th) h. 198. 
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B. Kedudukan Konsep al-Taisīr dalam Hukum Taklif 

1. Definisi Hukum Taklif dan Macamnya 

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil 

pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau 

masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.
21

 Secara terminologi 

(istilah) hukum adalah doktrin Allah swt. yang berhubungan dengan orang mukalaf 

baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran 

untuk meninggalkan atau takhyīr (kebolehan unuk memilih antara melakukan dan 

tidak melakukan), atau waḍ„i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau 

penghalang.
22

 

Adapun kata taklif secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab. Taklif 

merupakan bentuk maṣdar dari fi„il mādī dan fi„il muḍāri„ َْيُكَلِّفُْْ -كَلَّف  (kallafa - 

yukallifu) yang berarti memberi beban, muatan, pesanan, meminta, menyuruh, 

menugaskan, menginstruksikan.
23

 Adapun menurut terminologi, definisi hukum taklif 

yang disepakati mayoritas ulama usul fikih adalah: 

ُكَلِّفِتَُْْبِالۤقْتِضَاءِْأوَْْالتَخْيِتَِْْػػُْىُوَْخِطاَبُْاِللهْتػَعَالَىْالد
24ْتػَعَلِّقُْبِِفَػْعَاؿِْالد

Maksudnya: 

Perintah Allah (regulator) kepada mukalaf untuk melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan, atau memilih perintah tersebut untuk dilakukan atau 
ditinggalkan. 

                                                 

21Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1997), h. 12. 

22Ach. Fajrudin Fatwa dkk., Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah (Surabaya: IAIN SA Press, 

2013), h. 33. 

23“Taklīf”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/تكليف / 
(15 Juni 2022). 

24Al-Taftazanī, Syarḥ al-Talwīh „alā al-Tauḍīḥ, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 

1996), h. 22. Lihat juga: Ibn Qudāmah, Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir (Bairūt: Dār al-Fikr, 

1980), h. 48. 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/تكليف%20/
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Maksudnya, hukum taklif adalah ketentuan hukum dalam bentuk hak, 

kewajiban, dan larangan yang menuntut para mukalaf (akil-balig) atau orang yang 

dipandang telah cakap memahami perbuatan hukum. Hukum taklif mencakup lima 

macam kategori penilaian. Kategori tersebut didasarkan pada tingkah laku manusia 

terhadap lingkungan sekitarnya. Mengutip buku macam-macam hukum taklif tersebut 

antara lain: 

a. Al-Ījāb  

Al-Ījāb adalah perintah yang berisi tuntutan yang harus dilakukan atau 

dikerjakan. Konsekuensi atau hasil dari al-ījāb dinamakan al-wujūb (kewajiban). 

Adapun tuntutan pelaksanaannya yang dikenai hukum al-wujūb disebut dengan 

wajib. Contoh kaidah al-ījāb adalah melaksanakan salat fardu.
25

 

b. Al-Mandūb 

Secara bahasa, al-mandūb artinya sesuatu yang dianjurkan. Adapun secara 

istilah, al-mandūb adalah perbuatan yang dituntut syari. Artinya, jika dilaksanakan 

akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Al-Mandūb 

sama saja dengan sunah. Pembagiannya digolongkan menjadi tiga jenis yakni 

muakadah, gair muakadah, dan zawāid.
26

 

Muakadah adalah sunah yang biasa dijalankan Rasulullah saw. dan jarang 

ditinggalkan seperti salat idul fitri dan idul adha. Gair muakadah adalah sunah biasa 

yang bukan menjadi kebiasaan seperti mengerjakan salat 4 rakaat sebelum salat Asar. 

Adapun zawāid adalah sunah yang mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah saw 

seperti menyisir rambut dengan memulai dari bagian kanan. 

                                                 

25Ibn Qudāmah, Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir, h. 100. 

26Al-Taftazanī, Syarḥ al-Talwīh „alā al-Tauḍīḥ, Juz 1, h. 24. 
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c. Al-Taḥrīm 

Al-Taḥrīm adalah perintah yang berisi larangan dan harus ditinggalkan. Hasil 

atau konsekuensi dari al-tahrīm disebut dengan al-ḥurmah. Sementara pelaksanaan 

yang dikenai hukum al-ḥurmah dinamakan al-muḥarram atau haram. Contoh kaidah 

al-tahrīm yang harus dijauhi orang Islam adalah memakan harta anak yatim, sebab 

memakan harta anak yatim merupakan perbuatan tercela dan dosa besar.
27

 

d. Al-Karāhah 

Al-Karāhah adalah khiṭāb berisi larangan yang tidak mesti dijauhi. Al-

Karāhah adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta perbuatan yang 

disukai ataupun dibenci oleh Allah swt. Tuntutan al-karāhah bersifat tidak 

mengharuskan dan tidak menetapkan. Pelaksanaan kaidah al-karāhah dinamakan 

makruh. Arti makruh adalah suatu perkara yag jika dilakukan tidak akan mendapat 

dosa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contoh perbuatannya adalah 

penggunaan air dalam jumlah besar saat wudu.
28

 

e. Al-Ibāḥah 

Al-Ibāḥah adalah khiṭāb yang memperbolehkan memilih antara berbuat atau 

tidak berbuat. Kaidah ini memberi pilihan kepada mukalaf untuk mengerjakan atau 

meninggalkannya. Pelaksanaan yang dikenai kaidah ibahah disebut dengan istilah 

                                                 

27Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 2. 

انَِّووَلَْۤتََْكُلُواْاْ…ْ ْامَْوَالِكُمْْْ  كَْبِيػْراًْكَافَْ امَْوَالَذمُْْاِلىاٰ  حُوْبًا
Terjemahnya: 

… Dan janganlah kamu makan harta mereka (anak-anak yatim) bersama hartamu. 

Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Lihat: 

Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 77. 

28Ibn Qudāmah, Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir, h. 100.  
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mubah. Implementasi kaidah ibāḥah di dalam Islam adalah melakukan perburuan 

sesudah melakukan tahalul dalam ibadah haji.
29

 

Hukum taklif adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, serta 

kebolehan bagi seorang mukalaf. Misalnya, salat hukumnya wajib dikerjakan oleh 

orang Islam, zina hukumnya dilarang, serta tidur diperbolehkan. Hukum taklif sangat 

penting untuk mengukur keimanan seseorang. Terkait hal tersebut, maka hukum 

taklif bersifat mutlak, harus dipatuhi dan dijalani tanpa interupsi apa pun. 

2. Pemberlakukan Hukum Taklif kepada Mukalaf dengan Memenuhi Dua 

Ketentuan, yakni:  

a. Ketentuan yang Berhubungan dengan Mukalaf 

Maksudanya mukalaf harus dalam keadaan hidup, mukalaf adalah manusia, 

dan bukan hewan ataupun tumbuhan, mukalaf harus sudah balig, berakal, memahami 

perintah dan larangan, memiliki kemampuan untuk memilih, memiliki kecakapan 

untuk melaksanakan, dan beragama Islam.
30

 

b. Ketentuan yang Berhubungan dengan Beban Perintah dan Larangan yang 

Ditujukan kepada Mukalaf 

Maksudnya objek perintah dan larangan harus belum terlaksana, objek 

perintah dan larangan harus merupakan hasil dari perbuatan mukalaf sendiri, objek 

perintah dan larangan harus diketahui oleh mukalaf, objek perintah dan larangan 

harus sesuai dengan syariat, dan objek perintah dan larangan haruslah sesuai dengan 

kemampuan mukalaf. 

 

                                                 

29Al-Taftazanī, Syarḥ al-Talwīh „alā al-Tauḍīḥ, Juz 1, h. 24. 

30Muḥammad Abū al-Fataḥ al-Bayānūnī, Al-Ḥukm al-Taklīfī fī al-Syarī„ah al-Islāmiyyah, 

(Miṣr: Dār al-Ḥadīṡ, 1987), h. 289. 
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3. Kedudukan Hukum Al-Taisīr dalam Hukum Taklif Terbagi Dua, yaitu: 

a. Kedudukan hukum al-taisīr pada objek perintah dan larangan yang dapat 

dikerjakan oleh mukalaf, baik dalam hal ibadah maupun muamalat.  

Imam al-Syāṭibī memaparkan bahwa objek perintah dan larangan pada 

hakikatnya pasti mengandung unsur kesukaran, namun kesukaran semacam ini adalah 

kesukaran lazim yang dapat dibebankan atau dapat dipikul, itulah yang dimaksud 

dengan kesukaran (al-masyaqqah) sesungguhnya.
31

Contoh lain yang diberikan oleh 

Ibn „Abd al-Salām adalah seperti hakikat air dingin yang digunakan saat wudu atau 

mandi adalah kesukaran yang lazim dan umumnya dapat dikerjakan oleh mukalaf.
32

 

Dalam hal ini, Allah swt. memberikan hakikat al-taisīr ke dalam objek perintah dan 

larangan, sehingga hukum taklif tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dari 

pembebanan kepada mukalaf dengan alasan kesukaran.
33

 

b. Kedudukan hukum al-taisīr pada objek perintah dan larangan yang tidak dapat 

dikerjakan oleh mukalaf, yaitu objek pekerjaan yang memiliki kesulitan berlebih 

dan sangat mustahil untuk dikerjakan oleh mukalaf. 

Para ulama usul fikih memberikan permisalan bahwa mustahil dan tidak 

mungkin bagi mukalaf untuk mengerjakan dua perintah yang bertentangan dalam satu 

waktu tertentu atau objek pekerjaan yang memiliki kesulitan berlebih akan tetapi 

mukalaf dapat mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan jiwa, 

seperti perintah puasa bagi mukalaf yang sakit keras. Berkaitan dengan hal tersebut, 

                                                 

31Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2, h. 92. 

32„Izz al-Dīn Ibn „Abd al-„Azīz Ibn „Abd al-Salām, Qawāid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Juz 

2 (Al-Qāhirah: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), h. 9-10. 

33Andi Iswandi, “Penerapan Konsep Taysīr dalam Sistem Ekonomi Islam”, Ahkam 24, no. 2 

(Juli 2014): h. 248-249. 
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keringanan dalam menjalankan perintah merupakan rahmat dari Allah swt. yang 

tergolong ke dalam hukum al-taisīr yang dalam hal ini disebut rukhsah. 

C. Kaidah Fikih Konsep al-Taisīr dan Aplikasinya 

1. Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr  

a. Definisi Kaidah 

Al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr terdiri dari tiga suku kata. Pertama, al-

masyaqqah atau al-syiqq yang secara etimologi berasal dari kata “  yang (syaqqa) ”شَقَّْ

berarti al-ta„ab (keletihan),
34

 al-syiddah (kesempitan), al-juhd (kelelahan), al-

ṣu„ūbah (kesulitan), dan al-„anā‟ (kepayahan),
35

 sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS al-Nahl/16: 7. 

ْبػَلَدٍْلََّّْْ  ْالْأنَفُسِْوَتَحْمِلُْأثَػْقَالَكُمْْإِلَىٰ ْبِشِقِّ   .…تَكُونوُاْبَالغِِيوِْإِلَّۤ
Terjemahnya: 

Dan ia memikul beban-bebanmu ke negeri yang kamu tidak sampai ke tempat 
tersebut kecuali dengan kelelahan diri (kesukaran).

36 

Kedua, tajlib merupakan bentuk muḍāri„ dari fi„il māḍin (َْجَلَب) yang 

bermakna mendatangkan dan menghadirkan.
37

 Jalaba al-syai‟ berarti membawa dan 

menggiring sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain.
38

 Ketiga, al-taisīr yang secara 

etimologi berasal dari kata (َْيَسَر)  bermakna as-suhūlah wa al-luyūnah yang berarti 

                                                 

34Khālid Ramaḍān Ḥasan, Mu„jam Uṣūl al-Fiqh (t.t.: Dār al-Ṭarābulsī, t.th.), h. 264. 

35Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, h. 2302. 

Lihat juga: Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ, h. 489. 

36Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 268. 

37Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, h. 647. 

38Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ, h. 128. 
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kemudahan, lunak dan fleksibel.
39

 Al-Taisīr merupakan antonim dari kata al-ta„sīr 

(kesukaran),
40

 sebagaimana dalam hadis Nabi saw. 

ْعَنْْ ْالْغِفَاريِِّ ْلُزَمَّدٍ ْبْنِ ْمَعْنِ ْعَنْ ْعَلِيٍّ ْبْنُ ْعُمَرُ ثػَنَا ْحَدَّ ْقاَؿَ ْمُطَهَّرٍ ْبْنُ ْالسَّلَاِـ ْعَبْدُ ثػَنَا ْأَبِْْحَدَّ ْبْنِ سَعِيدِ
ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْقاَؿَْإِفَّْالدِّيْْ ْصَلَّىْاللَّّ ْعَنْْأَبِْىُريَػْرةََْعَنْْالنَّبيِّ   41 (يُّْارِْخَْالبُْْاهُْوَْ)رَْْ....نَْيُسْرٌْسَعِيدٍْالْمَقْبُرِيِّ

Artinya: 

„Abd al-Salām Ibn Muṭahhar menceritakan kepada kami, ia berkata: „Umar Ibn 
„Alī memberitahukan kepada kami, dari Ma„n Ibn Muḥammad al-Gifārī, dari 
Sa„īd Ibn Abī Sa„īd al-Maqburī, dari Abī  Hurairah,  dari  Nabi  saw.  bersabda: 
“Sesungguhnya agama itu (bersifat) mudah….(HR al-Bukhārī) 

Menurut terminologi, kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisīr menurut 

Muḥammad Ṣidqī al-Būrnū al-Gazzī adalah: 

ْمَالوِِ،ْفاَلشَّرِْ ْأَوْ ْنػَفْسِوِ ْفِْ ْالدكَلَّفِْوَمَشَّقَةٌ ْعَنِ ْحَرجٌَ ْتَطْبِيْقِهَا ْعَنْ ْالَّتِيْيػَنْشَأُ َـ ْالَأحْكَا ْبماَْإِفَّ َُُفِّفُهَا ْ يػْعَةُ
 42ْ كَلَّفِْدُوْفَْعُسْرٍْأوَْْإِحْرَاج.يػَقَعُْتَحْتَْقُدْرةَِْالد

Maksudnya: 

Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan 
kesukaran bagi mukalaf (subjek hukum) baik pada dirinya dan hartanya, maka 
syariat meringankan beban di bawah batas kemampuan mukalaf tersebut (agar 
ia mampu melaksanakannya) tanpa kesulitan dan kesusahan. 

 Kaidah tersebut bermakna bahwa kesulitan yang terdapat dalam beberapa 

keadaan seorang mukalaf ketika melaksanakan suatu hukum, menjadi sebab sah 

                                                 

39Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, h. 4957. 

40Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn „Alī Abū al-„Abbās al-Muqri‟ al-Ḥamawī al-Fayūmī, Al-Miṣbāḥ 

al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr, Juz 2, h. 850-851. Lihat juga: Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-

Wasīṭ, h. 1064. 

41Abū „Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā„īl al-Bukhārī, Al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu „alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyāmih, Juz 1 (t. Cet.; 

Bairūt: Dār al-Ṭauq al-Najāt, 2001), h. 23. 

42Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. V; Bairūt-Lubnān: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), 

h. 218. 
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untuk mendapatkan kemudahan dan menghilangkan kesukaran darinya.
43

 Hukum 

yang pada praktiknya ditemukan kesusahan, maka Islam memberikan kelapangan 

agar pembebanan hukum tersebut tetap berada di bawah kemampuan mukalaf. 

b. Landasan Normatif Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr  

1) Firman Allah swt. QS al-Nisā‟/4: 43. 

كُْنػْْوَْ… ْتَِِدُوْْْتُمْْإِف ْفػَلَمْ ْالنِّسَاءَ ْلَۤمَسْتُمُ ْأوَْ ْالْغَائِطِ نَ ْمِّ نكُم ْمِّ ْأَحَدٌ ْجَاءَ ْأوَْ ْسَفَرٍ ْعَلَىٰ ْأوَْ ْمَاءًْمَّرْضَىٰ ا
كَْافَْعَفُوِّاْىِكُمْْوَأيَْدِيْْاْبِوُجُوْْدًاْطيَِّبًاْفاَمْسَحُوْْاْصَعِيْْفػَتػَيَمَّمُوْْ  غَفُوراًكُمْْإِفَّْاللََّّ

Terjemahnya: 

…Dan adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang 
air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, 
maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu 
dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha 
Pengampun.

44
 

 Maksud ayat tersebut bahwasanya Allah swt. mensyariatkan tayamum dengan 

debu sebagai pengganti bersuci dengan air. Hal tersebut saat kondisi tidak 

mendapatkan air atau tidak mampu menggunakannya sebagai suatu kemudahan dan 

keringanan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks-teks ayat tersebut 

meniscayakan bahwa dalam hukum syariat tidak akan didapati suatu tuntutan yang 

melewati batas kemampuan hamba-Nya. Dalil-dalil tersebut juga mengindikasikan 

bahwa pada hakikatnya Allah swt. memberlakukan hukum-hukum-Nya, bertujuan 

untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada hamba-Nya. Seluruh amal 

ibadah yang dibebankan Allah swt., baik yang berhubungan dengan hati atau yang 

                                                 

43„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 

2005), h. 114. 

44Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 85. 
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berhubungan dengan anggota tubuh, kecuali semua itu sudah sesuai dengan kadar 

kemampuan seorang mukalaf.
45

 

2) Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 101. 

 كَفَرُوْاْالَّذِينَْْيػَفْتِنَكُمُْْأَفْْْخِفْتُمْْْإِفْْْالصَّلاةِْْمِنَْْتػَقْصُرُواْأَفْْْجُنَاحٌْْعَلَيْكُمْْْفػَليَْسَْْالَأرْضِْْفِْْضَرَبػْتُمْْْوَإِذَا
Terjemahnya: 

Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa untuk mengqasar 
salat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir.

46
 

„Abd al-Raḥmān al-Sa„dī berpendapat tentang ayat tersebut: 

َْبػَْفػَْ ْ.رِْصْْالقَْْةِْصَْخْْرُْْةِْيَّعِْْوْرُْْشْْمَْْ،ْفِْْةِْحَْلَْصْْمَْػالوَْْةِْمَْكْْالحِْْافُْيَْبػَْْيَْىِْى،ْوَْرَْخْْأُْْةٌْدَْائِْفَْْوِْيْفِْوَْْ ىْهَْنػْْأَْْةِْالآيَْْهِْذِْىَْْفِْْْتَُّ
ْرَْصِْقْْْيػَْلَْْۤفْْأَْْكَْلِذَُْْْـزِْلْْْتػَْسْْْيَْلَْۤوَْْ.ؼِْوْْالخَْوَْْرِْفَْالسَّْْاعُْمَْتِْاجْْْيَْىِْ،ْوَْةِْصَْخْْلرُّلِْْةِْبَْاسِْنَْمُْػالْةِْقَّْشَْمَْػالْنَْمِْْرُْوَّصَْتَْاْيػَْمَْ
 عَْمَْ
 47.ةِْقَّْشَْمَْػالْةُْنَّظَْمِْْوَْىُْْيْْذِْ،ْالَّهُْدَْحْْوَْْرِْفَْالسَّْْ

Maksudnya: 

Terdapat faidah lain di dalamnya, yaitu penjelasan tentang hikmah dan 
kemaslahatan dalam syariat rukhsah qasar. Allah swt. menjelaskan dalam ayat 
ini batasan perkara yang dapat dibayangkan berupa kesulitan yang sesuai untuk 
keringanan tersebut, yaitu bersatunya safar dengan rasa takut. Namun hal 
tersebut tidaklah melazimkan untuk tidak mengqashar pada safar saja, karena 
safar merupakan suatu kondisi yang selalu dihadapkan dengan kesulitan. 

Allah swt. membolehkan kaum muslimin yang berada pada kondisi 

sulit/genting seperti peperangan untuk mengqasar salat mereka dan mengubah aturan 

gerakannya sebagai bentuk kemudahan dalam Islam.
48

 

                                                 

45Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum Islam, h. 124. 

46Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 94. 

47„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān 

(Cet. II; Al-Riyāḍ: Dār al-Salām, 1422 H/2001 M),  h. 214. 

48Allah swt. menyebutkan tata cara salat khauf dalam QS al-Nisā‟/4: 102 dengan berbagai 

perubahan sistem dalam gerakannya. Ayat tersebut menjadi petunjuk bahwasanya Allah swt. tetap 

memerintahkan salat dalam situasi genting sekalipun seperti dalam keadaan perang. Saat 
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3) Firman Allah swt. dalam QS al-Māidah/5: 3. 

ثمٍْْْمُتَجَانِفٍْْغَيػْرَْْلَسْمَصَةٍْْفِْْاضْطرَُّْْفَمَنِْ  رَحِيمٌْْغَفُورٌْْاللََّّْْفإَِفَّْْلِإِ
Terjemahnya: 

Maka barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, 
maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

49
 

Imām al-Maḥallī dan Imām al-Suyūṭī menafsirkan ayat tersebut: 

ْفِْلَسْمَصَةٍْ" "ْمَعْصِيَةْْ"فَمَنْْاضْطرَُّ ثمٍْ ْعَلَيْوِْفأََكَلَوُْ"غَتَْْمُتَجَانِف"ْمَائِلْ"لِإِ لَرَاعَةْإلَىْأَيّْشَيْءْلشَّاْحُرَِّـ
ْفِْإبَاحَتوْبِِِلَاؼِْالْمَائِلْلِإِْ ْأَكَلَْ"رَحِيم"ْبِوِ ْمَا ْغَفُور"ْلَوُ ْاللَّّ ْالطَّريِقْ"فإَِفَّ كَْقَاطِعِ ْأَيْْالْمُتػَلَبِّسْبِوِ ثمٍْ

 50.ْوَالْبَاغِيْمَثَلًاْفَلَاْيحَِلّْلَوُْالْأَكْل
Maksudnya: 

Maka siapa terpaksa karena kelaparan untuk memakan sesuatu yang haram 
lalu dimakannya (tanpa cenderung) atau sengaja (berbuat dosa) atau maksiat 
(maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadapnya atas perbuatan 
memakannya itu (lagi Maha Pengasih) kepadanya dalam memperbolehkannya. 
Berbeda halnya dengan orang yang cenderung atau sengaja berbuat dosa, 
misalnya penyamun atau pemberontak, maka tidak halal baginya memakan itu. 

                                                                                                                                           
memuncaknya rasa takut terhadap musuh dan rasa kewaspadaan terhadap serangan mereka, orang-

orang yang salat khauf banyak meninggalkan syarat-syarat dan hal-hal wajib dalam salat biasa. Banyak 

sekali dari mereka dibiarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan salat pada selain salat 

khauf... Ayat yang mulia ini juga menunjukan bahwa yang paling utama dan paling baik adalah agar 

mereka salat bersama satu imam saja walaupun hal itu mengandung suatu cacat yang tidak menjadi 

suatu hal yang kurang sekiranya mereka salat dengan beberapa imam. Demikian itu demi bersatunya 

kalimat kaum Muslimin, keselarasan mereka dan tidak bercerai berainya kesatuan mereka, dan agar hal 

tersebut menjadi suatu faktor yang memberi rasa takut kepada musuh-musuh mereka. Allah swt. 

memerintahkan untuk menyandang senjata dan bertindak waspada dalam mengerjakan salat khauf, 

yang demikian itu walaupun terlihat mengandung suatu gerakan dan kesibukan di luar amalan-amalan 

salat namun sesungguhnya dibalik itu terdapat maslahat yang sangat besar dan lebih diutamakan, yaitu 

menyatukan antara salat, berjihad, dan bertindak waspada dari musuh yang sangat berusaha keras 

dalam mengalahkan kaum Muslimin, menyerbu mereka, dan menjarah harta-harta benda mereka. 

Lihat: „Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, h. 

215. 

49Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 107. 

50Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar (Cet. I; 

Lubnān: Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 2003), h. 107. 
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 Ayat tersebut bermakna bahwasanya Allah swt. membolehkan bagi orang 

yang ditimpa kesulitan/sekarat karena kelaparan untuk mengkonsumsi makanan 

haram dan bukan dengan tujuan maksiat dan melampaui batasan Allah swt.. 

4) Firman Allah swt. dalam QS al-Naḥl/16: 106. 

يداَفِْْمُطْمَئِنّّْْوَقػَلْبُوُْْأُكْرهَِْْمَنْْْإِلَّْْۤإِيداَنوِِْْبػَعْدِْْمِنْبِاللَِّّْْكَفَرَْْمَن ْفػَعَلَيْهِمْْْصَدْرًاْبِالْكُفْرِْْشَرحََْْمَّنْوَلَٰكِنْبِالْإِ
نَْْغَضَبٌْ  عَظِيمٌْْعَذَابٌْْوَلَذمُْْْاللَِّّْْمِّ

Terjemahnya: 

Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan 
dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka 
akan mendapat azab yang besar.

51
 

 Maksud ayat tersebut bahwasanya Allah swt. membolehkan orang yang 

ditimpa kesulitan berupa paksaan/ancaman kekufuran untuk mengucapkan kalimat 

kufur secara terang-terangan sedang hatinya tetap beriman. 

5) Hadis Nabi saw. dari Abū Żarr al-Gifārī. 

ثػَنَا ثػَنَاْالْفِرْيََبُِّْْيوُسُفَْْبْنِْْلُزَمَّدِْْبْنُْْإِبػْراَىِيمُْْحَدَّ ثػَنَاْسُوَيْدٍْْبْنُْْأيَُّوبُْْحَدَّ ْبْنِْْشَهْرِْْعَنْْْالْذذَُليُّْْبَكْرٍْْأبَوُْحَدَّ
ْْمَْأُْْنْْعَْْزَْاوَْاَللهْتََِْْفَّْإِْ:ْْوَسَلَّمَْْعَلَيْوِْْاللَُّّْْصَلَّىْاللَِّّْْرَسُوؿُْْقاَؿَْْقاَؿَْْالْغِفَاريِِّْْذَرٍّْْأَبِْْعَنْْْحَوْشَبٍْ أُ،ْطَْ:ْالخَْتيِّ

52ْو(اجَْمَْْنُْبْْْاهُْوَْ)رَْ وِْيْلَْْاْعَْوْْتُكْرىُِْاْاسْْمَْافُ،ْوَْالنِّسْيَْوَْ
Artinya:  

Ibrāhim Ibn Muḥammad Ibn Yūsuf al-Firyābī menceritakan kepada kami, 
Ayyūb Ibn Suwaid menceritakan kepada kami, Abū Bakr al-Hużalī 
menceritakan kepada kami, dari Syahr Ibn Ḥūsyab, dari Abī Żarr al-Gifārī 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan 
umatku karena kekeliruan mereka, lupa atau sesuatu yang dipaksakan 
kepadanya.” (HR Ibn Mājah) 

                                                 

51Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 279. 

52Abū „Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 1 (Al-Riyāḍ: 

Maktabah al-Ma„ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī„, 1996), h. 659. 
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Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh perbuatan haram, apabila 

seseorang melakukannya karena lupa, ketidaktahuan, kekeliruan atau karena dipaksa, 

maka tidak ada dosa atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika adanya kesulitan 

maka ia menjadi sebab datangnya kemudahan. 

6) Hadis Nabi saw. dari Ibn „Abbās. 

ْعَلَيْوِْْاللَُّّْْصَلَّىْ-ْاللَِّّْْؿُْرَسُوْْْجََْعَْ:ْقاَؿَْْعَبَّاسٍْْابْنِْْعَنِْْجُبػَتٍَْ،ْبْنِْْدِْسَعِيْْْعَنْْْثًَبِتٍ،ْأَبِْْْبْنِْْبِْحَبِيْْْعَنْْ
ْبِذَلِكَ؟ْأرََادَْْفَمَاذَاْلَوُْْلَْقِيْْْمَطَرٍْْوَلَْْۤخَوْؼٍْْغَتَِْْْفِْْبِالْمَدِينَةِْْوَالْعِشَاءِْْوَالْمَغْرِبِْْوَالْعَصْرِْْالظُّهْرِْْبػَتَُْْْ-ْوَسَلَّمَْ
 53(يُّْقِْهَْيػْْالبػَْْاهُْوَْ.ْ)رَْأمَُّتَوُْْيُحْرجَِْْلَْْۤأَفْْْأرََادَْ:ْقاَؿَْ

Artinya: 

Dari Ḥabīb Ibn Abī Ṡābit, dari Sa„īd Ibn Jubair, dari Ibn „Abbās berkata: 
Rasulullah saw. menjamak salat zuhur dan asar, serta salat magrib dan isya 
tanpa adanya rasa takut dan hujan. Ibn „Abbās ditanya tentang hal tersebut, ia 
berkata: “Ia ingin tidak memberatkan umatnya.” (HR al-Baihaqī)  

Maksud hadis tersebut bahwasanya menjamak dua salat dengan uzur takut dan 

hujan menjadi ketetapan di kalangan sahabat. Apapun sebab Rasulullah saw. 

menjamak dua salat pada hadis tersebut, merupakan bentuk perealisasian dari 

menolak masyaqqah (sebagaimana pendapat Ibn „Abbās) yang menunjukkan bahwa 

kesusahan yang ditemui dalam suatu urusan dapat mendatangkan kemudahan. 

7) Hadis Nabi saw. dari Anas Ibn Mālik. 

ثػَنَا ثػَنَاْقاَؿَْْبَشَّارٍْْبْنُْْلُزَمَّدُْْحَدَّ ثػَنَاْقاَؿَْْسَعِيدٍْْبْنُْْيَحْتَِْْحَدَّ ثَتٍِْْقاَؿَْْشُعْبَةُْْحَدَّ ْبْنِْْأنََسِْْعَنْْْالتػَّيَّاحِْْأبَوُْحَدَّ
رُواْقاَؿَْْوَسَلَّمَْْعَلَيْوِْْاللَُّّْْصَلَّىْالنَّبيِّْْعَنْْْمَالِكٍْ رُواْوَلَْْۤيَسِّ رُواْتػُعَسِّ  54 (يُّْارِْخَْالبُْْاهُْوَْ.ْ)رَْتػُنػَفِّرُواْوَلَْْۤوَبَشِّ

Artinya:  

                                                 

53Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Husain Ibn „Alī al-Baihaqī, Al-Sunan al-Kubrā, Juz 3 (Cet. III; 

Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 2003), h. 167. 

54Abū „Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā„īl al-Bukhārī, Al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh ṣallallāhu „alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyāmih, Juz 1, h. 38. 
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Muḥammad Ibn Basysyār menceritakan kepada kami, Yaḥya Ibn Sa„īd 
menceritakan kepada kami, Syu„bah menceritakan kepada kami, Abū al-
Tayyāḥ menceritakan kepadaku, dari Anas Ibn Mālik, dari Nabi saw. bersabda: 
“Mudahkanlah mereka dan jangan kamu menyulitkan, dan gembirakanlah, dan 
jangan membuat mereka lari.” (HR al-Bukhārī). 

Nas hadis tersebut berisi perintah memberi kelonggaran dan larangan 

memberi kesulitan. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam adalah agama 

kemudahan. Dari hadis-hadis tersebut, ada tiga hal yang dapat dipetik:
 

a) Memberi kemudahan dan mengangkat kesulitan dari penganutnya merupakan 

karakterstik ajaran Islam. 

b) Adanya perintah Rasulullah saw. untuk memberi keringanan dan melarang orang 

untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. 

c) Rasulullah saw. meninggalkan suatu bentuk takarub karena khawatir akan menjadi 

kewajiban yang menyusahkan umatnya. 

8) Ijmak 

Imam al-Syāṭibī dalam kitabnya al-Muwāfaqāt mengatakan bahwa sudah 

menjadi ijmak tidak adanya bentuk syāqq (kesusahan) dalam taklif (pembebanan) 

syariat.
55

 

2. Kaidah Turunan dari Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr dan 

Aplikasinya 

a. Kaidah Iżā Ḍāqa al-Amr Ittasa„a wa Iżā Ittasa„a Ḍāqa  

Kaidah ِْْضَْذَْإ ْذَْإوَِْْْعَْسَْتَّاِْْْرُْمْْالأَْْاؽَْا اؽَْضَْْعَْسَْتَّاِْْا  bermakna apabila suatu perkara 

menjadi sempit maka hukumnya meluas dan apabila suatu perkara menjadi meluas 

maka hukumnya menyempit. Kaidah tersebut terdiri dari dua kaidah. Pertama, ِْْذَْإ ا
ْعَْسَْتَّاِْْْرُْمْْالأَْْاؽَْضَْ  maksudnya adalah jawaban atas kondisi sulit yang menyebabkan 

                                                 

55Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, t.th.) h. 198. 
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seorang boleh melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh dalam kondisi normal. 

Kedua, َِْْاؽَْضَْْعَْسَْتَّاِْْاْذَْإو  maksudnya apabila kondisi pertama sudah kembali normal atau 

kesulitan sudah hilang maka tidak diperbolehkan lagi melakukan sesuatu yang 

dilakukan saat sulit, tapi harus kembali ke hukum asalnya, misalnya: kewajiban salat 

berjemaah di masjid gugur bagi yang mempunyai uzur syar„ī dan hukum kembali 

menjadi wajib ketika halangan sudah tiada/berakhir.
56

 

b. Kaidah al-Ḍarūrāt Tubīḥ al-Maḥẓūrāt 

Kaidah اتِْروَْْْظُْالمحْْْحُْيْبِْتُْْْاتُْرَْضَّرُوْْلا   berarti keadaan darurat membolehkan hal yang 

dilarang. Seorang mukalaf jika sampai pada keadaan sekarat atau dekat darinya, 

sedang tidak ada jalan keluar selain menggunakan sesuatu yang haram maka 

diberlakukan rukhsah untuknya.
57

 Kata darurat mempunyai dua definisi. Pertama, 

darurat secara khusus adalah suatu kepentingan esensial/inti yang jika tidak dipenuhi 

dapat menyebabkan kesulitan dahsyat yang menyebabkan kematian. Contohnya 

memakan daging babi atau bangkai bagi orang yang sekarat karena kelaparan 

dibolehkan atas dasar kebutuhan mendesak. 

 Kedua, darurat menurut definisi umum merujuk pada suatu hal yang esensial 

untuk melindungi dan menjaga tujuan-tujuan dasar syariat (maqāṣid al-syarī„ah). 

Muṣṭafā Zarqā dalam pandangannya tentang darurat memasukkan semua kasus yang 

sangat sulit meskipun tidak membahayakan kehidupan atau harta,
58

 begitupula 

dengan Wahbah al-Zuḥailī juga cenderung berpegang pada pendapat darurat dalam 

                                                 

56Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, (Cet. 

I; Al-Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007), h. 187. 

57Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 

192. 

58Muṣṭafā Aḥmad Ibn Muḥammad al-Zarqā, Al-Madkhal al-Fiqhī al-‟Ām (Cet. II; Dimasyq: 

Dār al-Qalam, 1425 H/2004 M), h. 192. 
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interpretasi yang lebih luas, yaitu darurat mengandung semua keadaan yang 

memerlukan keringanan dari aturan syariat.
59

 

1) Syarat-Syarat Keadaan Darurat 

 Para ulama fikih memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi 

sebelum keringanan diambil atas dasar kebutuhan yang memaksa.
60

 

a) Kondisi darurat tersebut harus nyata, bukan spekulatif atau imajinatif. Sifat dan 

tingkat urgensitas darurat ditentukan oleh hakim dan disertifikasi oleh orang lain. 

Contohnya: tidak dibenarkan mengambil bunga melalui pinjaman hutang ke bank 

karena alasan perlindungan harta (hifẓ al-māl) yang dibolehkan syariat. 

b) Tidak ada solusi lain yang ditemukan untuk mengatasi kesulitan kecuali dengan 

keringanan tersebut. Aturan ini berlaku saat tidak ada jalan lain untuk 

menghilangkan kesulitan kecuali dengan yang haram. 

c) Solusi tidak boleh menyalahi hak-hak sakral yang memicu pembunuhan, 

pemurtadan, perampasan harta dan perzinahan. Contoh, tidak boleh membunuh 

orang lain walaupun dibawah paksaan. 

d) Harus ada justifikasi kuat untuk melakukan keringanan, seperti terpaksa 

mengkonsumsi makanan haram/melakukan sesuatu yang haram. Keringanan ini 

dilakukan hanya sebatas kadar yang menyelamatkan nyawa. 

e) Merupakan satu-satunya solusi yang tersedia. 

c. Kaidah al-Ḍarūrāt Tuqaddar bi Qadrihā 

                                                 

59Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz 1 (Cet. I; Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Fikr, 1406 

H/1987 M), h. 199-200. 

60 Ṣāliḥ Ibn Gānim al-Sadlān, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra„a „anhā 

(Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār Balnasiyah, 1418 H/1997 M), h. 250-251. 
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 Kaidah َّْاىَْرِْدَْقَْبِْْرُْدَّْقَْتػُْْاتُْروَْْرُْْالض  berarti keadaan darurat dibatasi sesuai kadarnya. 

Maksudnya perilaku bolehnya menggunakan sesuatu yang haram dalam kondisi 

darurat, wajib dibatasi sesuai kadarnya dan tidak boleh lebih.
61

 Contohnya: penyitaan 

barang atau pembekuan rekening yang dilakukan pemerintah/bank pada nasabah yang 

tidak membayar hutang pribadi atau hutang institusi, maka banyaknya barang yang 

disita/dibekukan sesuai nilai hutang tersebut, dan tidak boleh lebih dari itu.  

d. Kaidah al-Iḍṭirār Lā Yubṭil Ḥaqq al-Gair 

 Kaidah ِْۤتَِْْْالغَْْقَّْحَْْلُْطِْبْْْيػُْلَْْۤارُْرَْطِْضْْال  berarti darurat tidak meniadakan hak orang 

lain. Maksudnya adalah penegasan bahwa kondisi darurat tidak dapat menjadi sebab 

dan justifikasi untuk melanggar hak-hak orang lain. Misalnya, seseorang mencuri 

makanan/barang orang lain karena kelaparan, maka dia tetap bertanggung jawab 

untuk mengembalikan/membayar harganya di kemudian hari.
62

 

e. Kaidah al-Ḥājah Tunazzal Manzilah al-Ḍarūrah „Āmmah Kānat aw Khāṣah 

 Kaidah َْةًْاصَّْخَْْوْْأَْْتْْانَْكَْْْةًْامَّْعَْْةرِْوَْْرُْْالضَّْْةَْلزَِْنْْمَْْْؿُْزَّنػَْتػُْْةُْاجَْالح  berarti suatu kebutuhan 

penting/hajat bisa dianggap atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik 

kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus. Maksudnya adalah suatu 

hajat umum bisa dihukumi darurat karena menjadi sebab masyaqqah yang 

dibolehkannya rukhsah.
63

 

 Hajat umum adalah kebutuhan yang dihadapi oleh semua orang. Hajat khusus 

adalah kebutuhan yang dihadapi komunitas tertentu atau orang dari profesi tertentu. 

                                                 

61Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 

195. 

62Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 244. 

63Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 

203-204. 
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Seperti, kebutuhan asuransi bagi muslim India, walaupun dasar hukum asuransi 

komersial adalah haram akan tetapi dengan pertimbangan menghapus kemudaratan 

dan kesulitan serta menyelamatkan nyawa dan harta maka Islamic Fiqh Academy di 

India membolehkan hal tersebut, karena faktanya komunitas muslim India seringkali 

ditakut-takuti dengan kerusuhan dan penyerangan hingga menyebabkan kerugian 

seperti kehilangan harta dan nyawa. 

 Dalam kondisi riil, manusia akan selalu berhadapan pada lima kondisi yang 

memiliki susunan prioritas kebutuhan sebagai berikut:
64

 kebutuhan darurat (al-

ḍarūrah), kebutuhan penting (al-ḥājah), kebutuhan yang berupa pelengkap, 

kebutuhan memperindah diri dan kebutuhan untuk berlebih-lebihan. 

 Dispensasi yang diperbolehkan karena adanya sebab hajat, bisa terjadi jika 

memenuhi syarat berikut: ada dalil nas yang dijadikan justifikasi; ada kebiasaan 

interaksi ekonomi di masyarakat yang menunjukkan adanya hajat; tidak ada dalil 

yang melarangnya; minimal ada contoh kasus yang terjadi dalam hukum syariat yang 

dapat digunakan untuk penyamaan.
65

 

f. Kaidah Mā Jāza li „Użr Baṭala bi Zawālih 

Kaidah َْْجَْم وِْالِْوزََْْبِْْلَْطَْبَْْرٍْذْْعُْلِْْازَْا  berarti sesuatu yang dibolehkan karena adanya 

uzur, akan batal dengan hilangnya uzur tersebut. Kaidah ini memiliki makna yang 

serupa dengan kaidah ْذَْإ اؽَْضَْْعَْسَْتَّاِْْا . Contoh: seorang laki-laki yang menggunakan 

sutra karena gatal, maka ia wajib melepaskannya ketika gatalnya sudah hilang.
66

 

                                                 

64Ahmad Sudirman Abbas, Qawaidh Fiqhiyah: Dalam Perspektif Fiqih (Jakarta: Pedoman 

Ilmu Jaya, 2004), h. 117. 

65Ahmad Sudirman Abbas, Qawaidh Fiqhiyah: Dalam Perspektif Fiqih, h. 120. 

66Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāh Qawā‟id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 244. 
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g. Kaidah Iża Ta„ażżara al-Aṣl Yuṣār ilā al-Badal 

Kaidah ْالْبَدَؿِْإ ْإِلَى ْيُصَارُ ْالْۤصْلُ رَ ْتػَعَذَّ ذَا  bermakna apabila yang asal sukar 

dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya. Maksudnya adalah hukum asal 

yakni sesuatu yang wajib dilaksanakan („azīmah) akan tetapi jika beruzur atau 

kesulitan melaksanakannya maka berpindah pada pengganti/rukhsah.
67

 Contohnya: 

tayamum sebagai pengganti wudu ketika sakit atau tidak mendapatkan air. Seseorang 

yang meminjam harta orang lain, maka wajib mengembalikan harta aslinya dan 

apabila harta tersebut rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan, maka 

wajib diganti berupa nilai harganya. 

h. Kaidah al-Rukhṣ Lā Tunāṭu bi al-Ma„āṣī 

Kaidah ُْعَاصِيْْْالرُخْص
َ
ْبِالد ْتػُنَاطُ لَۤ  berarti keringanan itu tidak dikaitkan dengan 

kemaksiatan. Maksudnya adalah untuk menjaga suatu rukhsah/keringanan agar tidak 

disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Misalnya: orang 

yang bersafar untuk tujuan haram maka tidak boleh menggunakan rukhsah menjamak 

salat
68

 dan rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. 

3. Bentuk Pengecualian dari Kaidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr  

                                                 

67Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāh Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 247. 

68Ayat al-Nisā‟ 101-102 adalah dasar dari rukhsah untuk mengqasar dan untuk salat saat takut 

(salat khauf). Allah swt. berfirman, “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi” yaitu bersafar. 

Lahiriyah ayat ini menunjukan keringanan untuk mengqasar salat dalam perjalanan apa pun, walaupun 

perjalanan kemaksiatan, sebagaimana yang diyakini oleh mazhab Abū Ḥanīfah. Namun berbeda 

dengan jumhur ulama, yaitu tiga Imam lainnya. Mereka tidaklah memberlakukan adanya rukhsah pada 

perjalanan maksiat, sebagai pengkhususan bagi ayat ini dengan arti maupun kesesuaiannya. Alasannya 

karena sesungguhnya rukhsah tersebut merupakan kemudahan dari Allah untuk hamba hamba-Nya 

apabila mereka bermusafir agar mereka mengqasarkan salat dan membatalkan puasanya. Adapun  

pelaku maksiat dalam safarnya tidaklah pantas mendapatkan keringanan. Lihat: „Abd al-Raḥmān Ibn 

Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, h. 214. 
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Dalam memahami kaidah ini dengan sempurna, maka perlu diketahui hal-hal 

yang menjadi pengecualian, yaitu: apabila seseorang dipaksa murtad (keluar dari 

agama Islam), membunuh orang lain atau berzina, maka tidak diperbolehkan 

melakukannya dengan menjadikan kaidah ini sebagai hujah.
69

 

 

4. Aplikasi Kaidah  َر  dalam (al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr) الْمَشَقَّة  تَجْلِب  الت َّيْسِي ْ

Kehidupan Sehari-hari 

 Beberapa aturan hukum Islam dalam fikih muamalat klasik dan modern 

dibangun atas konsep kaidah ini, di antaranya: 

a. Seseorang yang diamanahkan untuk menjaga harta anak yatim, karena keadaan 

darurat maka diperbolehkan menggunakan harta tersebut sesuai kadar yang 

diperlukan dalam mengurus anak yatim tersebut. 

b. Keputusan The European Council for Fatwa and Research (ECFR) tentang 

pembiayaan kredit untuk membeli rumah. Kaum muslimin di Eropa pada 

umumnya tidak bisa membeli rumah dengan kontan maka satu-satunya pilihan 

yaitu membeli dengan cicilan berbunga sehingga ECFR membolehkan hal tersebut 

dengan syarat-syarat khusus. Pertama, rumah yang dibeli harus untuk pembeli 

atau keluarga. Kedua, pembeli benar-benar tidak memiliki rumah yang lain. 

Ketiga, pembeli benar-benar tidak memiliki kelebihan aset yang dapat 

menolongnya untuk membeli rumah selain kredit.
70

 

                                                 

69Muḥammad al-Zuḥailī, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażahib al-Arba„ah, 

Juz 1 (Cet. I; Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 279. 

70Muhammad Mansoori, Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis (Bogor: Ulil 

Albab Institute, 2010) h. 82-83. 
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c. Seorang dokter boleh menyingkap sebagian aurat pasien jika pengobatan tidak bisa 

dilakukan kecuali dengannya, namun sesuai batas kebutuhan. 

d. Boleh berobat dengan sesuatu yang najis, jika tidak terdapat obat selainnya. 

e. Boleh membunuh perampok/begal, jika hanya dengan cara tersebut bisa 

menyelamatkan diri, keluarga, dan harta.
71

 

                                                 

71Muḥammad al-Zuḥailī, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażahib al-Arba„ah, 

Juz 1, h. 279. 
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BAB III 

PRINSIP ‘ADAM AL-ḤARAJ DAN RAF‘ AL-MASYAQQAH DALAM 

PELAKSANAAN IBADAH MAḤḌAH 

A. Definisi Prinsip ‘Adam al-Ḥaraj dan Raf‘ al-Masyaqqah dan Landasan 

Normatifnya 

1. Definisi Prinsip ‘Adam al-Ḥaraj dan Raf‘ al-Masyaqqah 

Prinsip
1
ةِْقَّْشَْػَْالدْعُْفْرْوََْْْجِْرَْالحَُْْْـدَْعَْ   )„adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah) berasal 

dari term lafaz asli bahasa Arab. Istilah ‘adam al-ḥaraj tersusun dari dua kata yaitu 

kata „adam dan kata al-ḥaraj. Kata „adam secara etimologi adalah bentuk maṣdar 

dari fi„il māḍi dan fi„il muḍāri„ “ ْ َـ يػَعْدَُْـْ–عَدِ ” („adima-ya„damu) yang memiliki arti 

ketidakberdayaan, ketiadaan, nihil, ketidaksahan, kekurangan, ketidakhadiran, 

ketidakpunyaan, kehilangan, kekurangan, musnah, dan ingin menghilangkan.
2
 

Kata al-ḥaraj berarti kegentingan, kritis, kesempitan, ketat, pengap dan 

kesukaran.
3
 Berkaitan dengan hal tersebut, maka„adam al-ḥaraj memiliki tujuan 

izālah al-ḍaiq yang berarti meniadakan atau menghilangkan kesempitan dan 

menihilkan kesesakan dari tempatnya.
4
 Pengertian secara terminologi, al-ḥaraj 

didefinisikan oleh  Ṣālih Ibn „Abdillāh Ibn Ḥāmid sebagai segala sesuatu yang 

                                                 

1Prinsip secara bahasa bermakna asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, 

bertindak, dan sebagainya); dasar. “Prinsip”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip (15 Juni 2022). 

2“„Adam”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/15) /عدـ 

Juni 2022). 

3“Ḥaraj”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/15) /حرج 

Juni 2022). Lihat juga: Muḥammad Ibn Ya„qūb, Al-Qāmūs al-Muḥīṭ, Juz 1 (Makkah: Jāmi„ah Umm 

al-Qurā, t.th.), h. 182. 

4Adnān Muḥammad Jum„ah, Raf„ al-Ḥaraj fī al-Syarī„ah al-Islāmiyyah (Dimasyq: Dār al-

Fikr, 1979), h. 25. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عدم/
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/حرج/
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memberi kesukaran dan membebani di luar kemampuan mukalaf, baik terhadap diri, 

materiil, ataupun nonmateriil.
5
 Prinsip „adam al-ḥaraj adalah suatu asas yang 

bertujuan menghindarkan mukalaf dari kesulitan dan beban yang berlebihan dengan 

cara mendatangkan al-taisīr (kemudahan).
 6
 

Raf„ al-masyaqqah terdiri dari dua kata bahasa Arab yaitu raf„ dan al-

masyaqqah. Kata raf„ secara etimologi merupakan bentuk maṣdar yang bersumber 

dari fi„il māḍi dan fi„il muḍāri„ “ يػَرْفَعُْْ–رَفَعَْ ”(raf„a-yarfa„u). Raf„ memiliki arti yaitu 

pengangkatan, peningkatan, penaikan, penambahan, pemeliharaan, penyingkiran, 

penghapusan, pengakhiran  dan pengurangan.
7
 Adapun arti raf„ dalam kamus Lisān 

al-„Arab dijelaskan sebagai pergerakan, penghapusan, perpindahan, dan penghilangan 

beban terhadap mukalaf.
8
 Hal tersebut semakna dengan hadis Rasulullah saw.  

ْطاَلِبٍْرَضِيَْاللهُْ ْأَبِْ ْبْنِ ْعَلِيٍّ ْثَلَاثةٍَ:ْْعَنْ ْعَنْ ْالقَلَمُ ْقاَؿَ:ْرفُِعَ ْوَسَلَّمَ ْصَلَّىْاُللهْعَلَيْوِ ْالنَّبيَّ ْعَنْْعَنْوُ:ْأَفَّ
مِْذِيُّْ)ْ.يػَعْقِلَْْحَتىَّْْالْمَعْتُوهِْْوَعَنْْْيَشِبَّْْحَتىَّْْالصَّبيِّْْوَعَنْْْيَسْتػَيْقِظَْْحَتىَّْْالنَّائمِِْ  9 (رَوَاهُْالتًِّ

Artinya:  

Dari „Alī Ibn Abī Ṭālib ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Pena 
diangkat (kewajiban tidak dihilangkan) terhadap tiga (golongan), yaitu dari 
orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga balig, dan dari orang gila 
hingga berakal (sembuh).” (HR al-Tirmiżī). 

                                                 

5Ṣāliḥ Ibn „Abdillāh Ibn Ḥamīd, Raf„ al-Ḥaraj fī al-Syarī„ah al-Islāmiyyah (Makkah: Jāmi„ah 

Umm al-Qurā, t.th.), h. 48-49.  

6Adnān Muḥammad Jum„ah, Raf„ al-Ḥaraj fī al-Syarī„ah al-Islāmiyyah, h. 25.   

7“Raf„”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/15) /رفع 

Juni 2022). Lihat juga: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, Al-Mausū„ah al-

Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 22 (Cet. II; Al-Kuwait: Dār al-Salāsil, 1427 H/2006 M), h. 282. 

8Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, Juz 8 (Al-

Qāhirah: Dār al-Ma„ārif, t.th.), h. 129. 

9Abū „Īsā Muḥammad Ibn „Īsā Ibn Sūrah Ibn Mūsā al-Sulmī al-Būgī al-Tirmiżī, Al-Jāmi„ al-

Kabīr Sunan al-Tirmiżī, Juz 4 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1996),  h. 24. 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رفع/
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Ṣāliḥ Ibn Fauzān al-Fauzān menjelaskan maksud hadis tersebut adalah 

diangkatnya dosa dari ketiganya. Mereka tidak dihukum selama berada dalam 

keadaan tersebut karena tidak termasuk mukalaf.
10

 Namun jika orang yang tidur 

sudah bangun, maka wajib mengqada salat yang terlewat sebagaimana dalam hadis 

lainnya.
11

 

Adapun kata masyaqqah merupakan kata yang berbentuk maṣdar. Asal kata 

masyaqqah bersumber dari kata fi„il māḍi dan fi„il muḍāri„ “ شُقُّْيَْْ–ْشَقَّْ ”(syaqqa-

yasyuqqu).
12

 Masyaqqah berarti al-syiddah (kesukaran), al-juhd (ketegangan), al-ṣa„b 

(kesulitan), dan al-„anā‟ (kepayahan),
13

 al-ta„ab (keletihan).
14

 Adapun menurut 

kamus al-Ma„ānī, masyaqqah bermakna penderitaan, kesukaran, gangguan, tidak 

menyenangkan,
15

 sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16: 7. 

ْالْأنَفُسِْ  ْبِشِقِّ تَكُونوُاْبَالغِِيوِْإِلَّۤ ْبػَلَدٍْلََّّْْ   .…وَتَحْمِلُْأثَػْقَالَكُمْْإِلَىٰ
                                                 

10“Ma„nā Ḥadīs: Raf„ al-Qalam „an Ṡalāṡah „an al-Nā‟im”, Situs Resmi Islam way net. 

https://ar.islamway.net/fatwa/8847/ النائم-عن-ثلاثة-عن-القلم-رفع-حديث-معتٌْ  (15 Juni 2022). 

11Hadis tentang kewajiban mengqada salat yang terlewat karena tidur. 

ْوَسَلَّ ْصَلَّىْاللَُّّْعَلَيْوِ ْرَسُوؿَْاللَِّّ َـْأَخْبػَرَنََْسَعِيدُْبْنُْعَامِرٍْعَنْْسَعِيدٍْعَنْْقػَتَادَةَْعَنْْأنََسٍْأَفَّ ْأَوْْنََ مَْقَاؿَْمَنْْنَسِيَْصَلَاةً هَاْفػَلْيُصَلِّهَاْإِذَاْذكََرَىَْ (امِْرَْالدِّْ)رَوَاهُْْ.…اعَنػْ ْيُّ
Artinya: 

Sa„īd Ibn „Āmir menceritakan kepada kami, dari Sa„īd, dari Qatādah, dari Anas bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang lupa salat atau tertidur darinya, maka hendaklah 

ia salat ketika mengingatnya….” (HR al-Dirāmī). Lihat: „Abdullāh Ibn „Abdirraḥmān al-

Dirāmī al-Samarqandī, Sunan al-Dārimī (Sūriyā: Dār al-Kitāb al-„Arabī, 1407 H/1987 M), h. 

305. 

12Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, h. 438. 

Lihat juga:  „Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 

2005), h. 114. 

13Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ (Al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 

1425 H), h. 489. 

14Khālid Ramaḍān Ḥasan, Mu„jam Uṣūl al-Fiqh (t.t.: Dār al-Ṭarābulsī, t.th.), h. 264. 

15“Masyaqqah”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-

id/مشقة/ (15 Juni 2022). 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/مشقة/
https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/مشقة/
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Terjemahnya: 

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 
mencapainya, kecuali dengan susah payah….

16 

Tafsiran ayat tersebut bahwa beberapa hewan ternak (unta, kuda, dst) mampu 

memindahkan muatan berat milik manusia ke tempat paling jauh yang tidak bisa 

dicapai kecuali dengan kekuatan dan upaya yang sangat besar.
17

 Sekaitan hal tersebut, 

maka maksud raf„ masyaqqah adalah mengangkat dan menghilangkan kesukaran atau 

kesulitan. Menurut terminologi, masyaqqah yang mendatangkan kemudahan adalah 

segala bentuk keringanan yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada mukalaf karena 

sebab-sebab tertentu sehingga disyariatkan keringanan tersebut.
18

 Jadi, masyaqqah 

adalah suatu kondisi yang sempit karena mendapatkan kesukaran ketika menjalankan 

perintah. Prinsip „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah secara keseluruhan menjadi 

landasan dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah dalam berbagai kondisi untuk menjaga 

eksistensi hukum Islam pada setiap masa dan tempat. 

2. Landasan Normatif Prinsip ‘Adam al-Ḥaraj dan Raf‘ al-Masyaqqah 

Dalil-dalil dalam al-Qur‟an, sunah, dan ijmak menjelaskan tentang prinsip 

„adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah. Dalam penetapan syariat Islam, maka tiga 

sumber hukum Islam tersebut merupakan dalil qaṭ„ī. Adapun prinsip „adam al-ḥaraj 

dan raf„ al-masyaqqah adalah salah satu prinsip syariat Islam. Dengan demikian, 

Allah swt. menetapkan syariat dengan meniadakan kesulitan dan menghilangkan 

                                                 

16Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: 

Ummul Qura, 2017), h. 268. 

17Markaz Ta„ẓim al-Qur‟ān, Tafsīr al-Madīnah al-Munawwarah. https://tafsirweb.com/4355-

surat-an-nahl-ayat-7.html (15 Juni 2022) 

18„Abd al-Wahhāb Khallāf, „Ilm Uṣūl al-Fiqh (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 2002), h. 241. 

https://tafsirweb.com/4355-surat-an-nahl-ayat-7.html
https://tafsirweb.com/4355-surat-an-nahl-ayat-7.html
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kesukaran yang melekat padanya.
19

  Beberapa landasan normatif prinsip „adam al-

ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah, di antaranya: 

a. Al-Qur‟an. 

1) Allah swt. berfirman dalam QS al-Mā‟idah/5: 6. 

نْْحَرجَمَاْيرُيِْْ… ُْليَِجْعَلَْعَلَيْكُمْْمِّ  ….دُْاللّّٰ

Terjemahnya:  

…Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan….
20

 

Allah swt. tidak hendak memberi kesukaran kepada manusia dengan tidak 

mengharuskan mereka memakai air saat bersuci jika hal tersebut berakibat fatal 

terhadap dirinya. Ayat tersebut berkaitan dengan pensyariatan tayamum dengan debu 

sebagai syariat baru pengganti wudu dengan air. Terutama saat mendapat kesulitan 

dalam penggunaannya, baik disebabkan oleh sakit atau karena tidak menemukan 

air.
21

 

2) Allah swt. berfirman dalam QS al-A„rāf/7: 157.  

كَْانَتْْعَلَيْهِمْْ… هُمْْاِصْرَىُمْْوَالَْۤغْلٰلَْالَّتِيْ  .…وَيَضَعُْعَنػْ

Terjemahnya:  

…Dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada 
mereka….

22
 

Marwān Ḥadīdī menafsirkan bahwa tidak terdapat dalam syariat yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad saw. kewajiban yang sukar dan belenggu yang berat 

                                                 

19„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 115. 

20Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 108. 

21Ṣāliḥ Ibn „Abdillāh Ibn Ḥumaid, Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, 

https://www.tafsirweb.com/1890-surat-al-maidah-ayat-6.html (18 Juni 2022). 

22Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 171. 

https://www.tafsirweb.com/1890-surat-al-maidah-ayat-6.html
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sebagaimana yang dibebankan kepada Bani Israil dan umat-umat terdahulu. Seperti: 

melakukan tobat atas dosa yang diperbuat dengan cara bunuh diri, melakukan kisas 

sebagai hukuman atas penghilangan nyawa yang disengaja maupun tidak disengaja, 

tanpa adanya pilihan membayar diat,
23

 dan memotong atau merobek kain yang 

dipakai karena terkena najis.
24

 Ayat tersebut sebagai bukti bahwa syariat Islam adalah 

syariat yang bersifat mudah dan ringan, tidak ada belenggu, dan tidak ada beban berat 

di dalamnya. 

3) Allah swt. berfirman dalam QS al-Ḥajj/22: 78.
 
 

 .…وَمَاْجَعَلَْعَلَيْكُمْْفِِْالدِّيْنِْمِنْْحَرجٍَْ…
Terjemahnya: 

…Dan Dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama….
25

 

Awalan ayat QS al-Ḥajj/22: 78
 
tersebut berbunyi “Dan berjihadlah kalian di 

jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.” Sebagian orang beranggapan 

bahwa makna ayat tersebut adalah ajakan untuk melakukan taklif (pembebanan 

kewajiban) yang memberatkan dan melebihi kadar kesanggupan. Namun, Allah swt. 

menyanggah sangkaan tersebut dengan melanjutkan ayat-Nya, “Dan Dia tidak 

menjadikan kesulitan untukmu dalam agama,” yang berarti kesukaran dan keletihan. 

Sebaliknya, Allah swt. menjadikannya paling mudah dan paling ringan. Ia tidak 

mewajibkan suatu perintah kecuali hal tersebut dirasa ringan dan mudah oleh mukalaf 

dan bukan suatu hal yang membebani dan menyulikan. Selanjutnya, jika ditemukan 

                                                 

23Denda (baik berupa uang maupun barang) sebagai kewajiban yang diberikan/dibayarkan 

karena  melukai anggota badan atau menghilangkan nyawa seseorang. Lihat: “Diat”, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Online. https://kbbi.web.id/diat (11 Mei 2022). 

24Marwān Ḥadīdī Ibn Mūsā, Hidāyah al-Insān bi Tafsīr al-Qur‟ān. 

https://www.tafsirweb.com/2611-surat-al-araf-ayat-157.html (18 Juni 2022). 

25Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 341. 

https://kbbi.web.id/guna
https://www.tafsirweb.com/2611-surat-al-araf-ayat-157.html
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kondisi yang memerlukan pengecualian, maka Allah swt. akan meringankan 

kewajiban tersebut menjadi lebih ringan, baik menggugurkan seluruhnya ataupun 

sebagiannya.
26

 

4) Allah swt. berfirman dalam QS al-Fatḥ/48: 17. 

 .…ليَْسَْعَلَىْالَْۤعْمٰىْحَرجٌَْوَّلَْۤعَلَىْالَْۤعْرجَِْحَرجٌَْوَّلَْۤعَلَىْالْمَريِْضِْحَرجٌَْ
Terjemahnya: 

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan 
orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)….

27
 

Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al-Syāwī menjelaskan tafsiran ayat tersebut 

bahwasanya Allah swt. menyebutkan jenis-jenis halangan syar„ī yang diperbolehkan 

bagi seorang mukalaf untuk tidak berpartisipasi dalam jihad. Orang buta, orang 

pincang dan orang sakit tidak dihukumi berdosa jika tidak turut berjihad sebab 

adanya halangan yang memberatkan. Namun, iman dan amal saleh mereka dihukumi 

sama dengan iman dan amal orang yang turut serta berjihad bersama Nabi saw.
28

 

Berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur‟an tersebut, maka disimpulkan bahwa 

Allah swt. menghendaki kemudahan dalam menetapkan hukum terhadap manusia. 

Kesanggupan mukalaf terhadap suatu hukum baik kesanggupan lahir maupun batin 

menjadi tolak ukur dalam pelegalannya. Segala bentuk al-ḥaraj dan al-masyaqqah 

yang melekat pada kondisi mukalaf harus ditiadakan dari hukum syariat, baik yang 

menyulitkan jiwa maupun raga di dunia dan akhirat. Hal demikian agar ketika 

                                                 

26„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

https://www.tafsirweb.com/5814-surat-al-hajj-ayat-78.html (18 Juni 2022). 

27Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, 513. 

28Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Ibn „Abdillāh al-Syāwī, Al-Nafaḥāt al-Makkiyyah fī Tafsīr Kitāb 

Rabb al-Bariyyah. https://www.tafsirweb.com/9729-surat-al-fath-ayat-17.html (18 Juni 2022). 

https://www.tafsirweb.com/9729-surat-al-fath-ayat-17.html
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dihadapkan pada kondisi sempit, maka mukalaf mampu menjalankan kewajiban 

dengan leluasa dan lapang. 

b. Hadis 

Sunnah Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa dasar legalitas syariat 

Islam adalah „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah, memberi kemudahan dan 

mengangkat masyaqqah dari umatnya. Beberapa dalil di antaranya: 

1) Hadis dari Abū  Hurairah 

ْعَنْْ ْالْغِفَاريِِّ ْعَنْْمَعْنِْبْنِْلُزَمَّدٍ ْبْنُْعَلِيٍّ ثػَنَاْعُمَرُ ْقاَؿَْحَدَّ ْبْنُْمُطَهَّرٍ ْعَبْدُْالسَّلَاِـ ثػَنَا ْبْنِْأَبِْحَدَّ ْسَعِيدِ
ْعَنْْأَبِْىُرَيػْرَْ ْسَعِيدٍْالْمَقْبُرِيِّ ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْقاَؿَْإِفَّْالدِّينَْيُسْرٌْوَلَنْْيُشَادَّْالدِّينَْأَحَدٌْإِلَّۤ ْصَلَّىْاللَّّ ةَْعَنْْالنَّبيِّ

لْجةَِْ  29ْ(يُّْارِْخَْالبُْْاهُْوَْ)رَْْ.غَلَبَوُْفَسَدِّدُواْوَقاَربِوُاْوَأبَْشِرُواْوَاسْتَعِينُواْبِالْغَدْوَةِْوَالرَّوْحَةِْوَشَيْءٍْمِنْْالدُّ
Artinya: 

„Abd al-Salām Ibn Muṭahhar menceritakan kepada kami, ia berkata: „Umar Ibn 
„Alī memberitahukan kepada kami, dari Ma„n Ibn Muḥammad al-Gifārī, dari 
Sa„īd Ibn Abī Sa„īd al-Maqburī, dari Abī  Hurairah,  dari  Nabi  saw.  bersabda: 
“Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seorangpun yang memberatkan 
diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkannya. Maka 
berlaku luruslah kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar 
gembira, serta manfaatkanlah waktu al-gadwah (awal pagi) dan al-rauḥah 
(setelah zuhur) dan sebagian dari al-duljah (malam hari).” (HR al-Bukhārī)   

Menurut Ibn Ḥajar al-Asqalānī dalam kitab Fatḥ al-Bārī, Nabi saw. 

menerangkan bahwasanya ajaran yang paling mudah dibandingkan ajaran-ajaran 

umat terdahulu adalah ajaran Islam. Allah swt. menjadikan Islam sebagai agama 

penutup yang diridai. Datangnya Islam sebagai raḥmah li al-„ālamīn mengangkat 

berbagai macam iṣr
30

 dari ajaran-ajaran umat sebelumnya. Misalnya, dalam ajaran 

umat sebelumnya, penerimaan tobat bermakna penyerahan jiwa dengan cara 

                                                 

29Abū „Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā„īl al-Bukhārī, Al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu „alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyāmih, Juz 1, h. 23. 

30Iṣr bermakna syariat yang bersifat berat, melelahkan dan di luar batas kemampuan manusia. 
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menghilangkan nyawa.
31

 Adapun ajaran umat ini, pertobatan kepada Allah swt. cukup 

dengan cara menyadari diri dan menyesali dosa tersebut serta bertekad teguh untuk 

berhenti dan tidak melakukannya kembali.
32

 

Seseorang dibolehkan untuk mengejar faḍīlah dalam beribadah karena hal 

tersebut merupakan sesuatu yang mustaḥabb (dianjurkan) dan mulia. Namun, dengan 

ketentuan tidak boleh bersikap ifrāṭ
33

 sehingga menjadi bumerang bagi diri sendiri 

dan mendatangkan kejenuhan dan ketidaksukaan karena sudah terlalu sering 

dilakukan, banyak atau berat. Misal lainnya: melakukan amalan-amalan sunah yang 

banyak dan berat dengan mengesampingkan amalan yang jauh lebih penting (wajib), 

yang berakibat berakhirnya masa yang ditetapkan. Seperti, seseorang yang 

mengerjakan salat malam sampai datang waktu pagi, namun melewatkan salat yang 

bersifat wajib. 

Berdasarkan hal tersebut, maka berlaku luruslah dalam mengerjakan ibadah. 

Lakukan sebagaimana mestinya tanpa menambahkan tambahan apapun dan tidak juga 

bersikap berlebihan dan memberatkan diri hanya karena hendak mempersembahkan 

                                                 

31QS al-Baqarah/2: 54. 

ْاِلٰىْبَارىِثَْ ْالْعِجْلَْفػَتػُوْبػُواْا اَذِكُمُ ْبِاُِّ ْانَػْفُسَكُمْ ْانَِّكُمْْظلََمْتُمْ قَوِْـ ْقَاؿَْمُوْسٰىْلِقَوْمِوْيػٰ ْلَّكُمْْوَاِذْ رٌ ْذٰلِكُمْْخَيػْ
ْانَػْفُسَكُمْ  تػُلُواْا ْفَاقػْ كُمْ انَِّوْىُوَْالتػَّوَّابُْالرَّحِْ ْفػَتَابَْعَلَيْكُمْْْ  كُمْ   يْمُْعِنْدَْبَارىِثَ

Terjemahnya: 

(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah 

menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembahan). Oleh 

karena itu, bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam 

pandangan Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, 

Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 8. 

32Aḥmad Ibn „Alī Ibn Ḥajar al-„Asqalānī, Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 1 (Al-

Qāhirah: Dār al-Taqwā, 2000), h. 113. 

33Ifrāṭ bermakna melewati ketentuan agama dalam melaksanakan ibadah dan amal saleh tanpa 

didasari pengetahuan syar„i. Adapun kebalikannya adalah tafrīṭ yang bermakna mengabaikan dan 

memandang remeh suatu ibadah dan menyalahi ilmu/kebenaran yang diketahui. 
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ibadah yang sempurna. Seseorang tidaklah mampu mencapai tingkat kesempurnaan 

tersebut. Namun, dianjurkan tetap memohon dan minta sebab lanjutan hadis tersebut 

adalah “wa qāribū” (dan mendekatlah). Rasulullah saw. memerintahkan untuk tetap 

berusaha dekat kepada kebenaran dengan mengamalkan ibadah yang bersifat sunah 

sebagai penyempurna ibadah wajib, baik di waktu pagi, siang maupun di malam hari. 

Namun, tetap dengan syarat tidak memberatkan diri, dikerjakan secara bertahap, 

sedikit demi sedikit, dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan.  

2) Hadis dari Ibn „Abbās 

ثَتٍِْيزَيِدُْقاَؿَْ ْعَنِْابْنِْعَبَّاسٍْقاَؿَْْ:حَدَّ ْعَنْْعِكْرمَِةَ صَتُِْ ْبْنِْالحُْ لَْقِيْْْ:أَخْبػَرَنََْلُزَمَّدُْبْنُْإِسْحَاؽَْعَنْْدَاوُدَ
ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْلِرَسُوْْ ْصَلَّىْاللَّّ ْإِلَىْاللَِّّْْ:ؿِْاللَِّّ 34ْ.ْ)رَوَاهُْأَحْمَدُ(قاَؿَْالْحنَِيفِيَّةُْالسَّمْحَةُْْ؟أَيُّْالْأَدْيََفِْأَحَبُّ

Artinya: 

Yazīd menceritakan kepadaku, ia berkata: Muḥammad Ibn Isḥāq 
memberitahukan kami, dari Dāwud Ibn al-Ḥuṣain, dari „Ikrimah, dari Ibn 
„Abbās, ia berkata: “Ditanyakan kepada Rasulullah saw., “Agama manakah 
yang paling dicintai Allah? Ia bersabda, “Al-Ḥanifiyyah al-Samḥah (yang lurus 
lagi mudah)." (HR Imām Aḥmad) 

Al-Ḥanifiyyah adalah agama Islam yang dianut oleh Nabi Ibrahim a.s. dan 

para Nabi lainnya. Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. dan orang-orang 

beriman untuk mengikuti Nabi Ibrahim a.s., sebagaimana dalam QS Āl „Imrān/3: 

95.
35

 Istilah al-ḥanīf bermakna seorang muslim. Disebut demikian, karena 

kecenderungannya pada ajaran Islam dengan meninggalkan bentuk kesyirikan dan 

                                                 

34Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad Abū „Abdillāh al-Syaibānī, Musnad 

al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Juz 1 (Bairūt: Dār „Iḥyā‟ al-Turāṡ al-„Arabī, 1414 H/1993 M), h. 236. 

35QS Āl „Imrān/3: 95. 

كَْافَْمِنَْالْمُشْركِِتَُْْ ْوَمَا فًا   فَاتَّبِعُوْاْمِلَّةَْابِػْرٰىِيْمَْحَنِيػْ
Terjemahnya: 

Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. 

Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 62. 
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sifat jahiliyah, menyeru kepada tauhid (pengesaan) Allah swt. serta kepada akhlak al-

ḥanifiyyah (orang-orang memiliki keyakinan lurus dan benar) dan al-samḥah (penuh 

kasih sayang dan kemudahan). Sifat al-ḥanifiyyah dan al-samḥah adalah sifat yang 

sesuai dengan fitrah manusia, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga menganggap 

remeh. Al-Samḥah juga bermakna agama yang memudahkan jiwa dan tidak seperti 

kerahiban
36

 yang memberatkan. 

c. Ijmak 

Para ulama berijmak jika ditemukan kesulitan, maka taklif ditiadakan. 

Menurut ahli fikih bahwa tidak terdapat dalam pondasi agama, suatu masyaqqah yang 

diketahui secara umum. Dalil-dalil yang mendukung adanya al-samḥah dalam ajaran 

Islam dianggap lebih mendominasi dibandingkan dalil yang memberikan beban 

masyaqqah menurut pandangan ulama. Secara umum, kemudahan merupakan asas 

utama dalam terwujudnya syariat Islam.
37

 

3. Klasifikasi Masyaqqah 

a. Masyaqqah Mu„tādah 

Masyaqqah mu„tādah bermakna kesulitan yang alami/biasa. Maksudnya, 

mukalaf mampu mencari jalan keluarnya sehingga belum masuk pada tingkat ikrāh 

(keterpaksaan), seperti merasa haus dan lapar saat puasa, merasa letih saat tawaf dan 

sai. Kesulitan semacam tersebut tidak mengugurkan dan tidak meringankan ibadah 

maupun ketaatan, karena jika hal itu diberi keringanan berarti akan mengurangi 

                                                 

36Kerahiban atau monastisisme adalah gaya hidup religius yaitu seseorang melepaskan harta 

benda untuk mengabdikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan spiritual. 

37„Abd al-„Azīz Muḥammad „Azzām, Al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 114. 
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kemaslahatan syariat itu sendiri, sebagaimana penjelasan Ibn „Abd al-Salām.
38

 

Adapun Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa jika kesulitan berkaitan dengan 

kepayahan, maka kemaslahatan dunia akhirat dapat mengikuti kadar kepayahan itu 

(ada kemudahan).
39

 

b. Masyaqqah gair Mu„tādah 

Masyaqqah gair mu„tādah adalah kesulitan yang bukan pada kebiasaan. 

Maksudnya, mukalaf tidak mampu memikul kesulitan tersebut, jika dilakukan 

niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupan. Kesulitan-kesulitan tersebut 

dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syariat dan kepentingan yang dicapai. Kesulitan 

ini diperbolehkan menggunakan dispensasi (rukhsah), seperti wanita yang istihadah,
40

 

maka wudunya boleh dan sah untuk salat wajib dan salat sunah lainnya, begitupula 

bolehnya salat khauf bagi yang sedang berperang, dan lain sebagainya.
41

 

Tingkat kesulitan dalam ibadah berbeda-beda berdasarkan perbedaan waktu, 

tempat, jenis ibadah serta perbedaan individu. Para ulama membagi masyaqqah 

tersebut menjadi tiga bagian:
42

 

1) Al-Masyaqqah al-„Aẓīmah (Kesulitan yang Sangat Berat) 

                                                 

38„Izz al-Dīn Ibn „Abd al-„Azīz Ibn „Abd al-Salām, Qawā„id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, 

Juz 2 (Al-Qāhirah: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), h. 112. 

39Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz 1 (Cet. I; Dimasyq-Sūriyā: Dār al-Fikr, 1406 

H/1987 M), h. 196-197. 

40Istihadah adalah keluarnya darah terus-menerus pada seorang wanita tanpa henti sama sekali 

atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan (darah penyakit, bukan darah haid dan 

nifas). Wanita mustaḥāḍah yang haidnya sudah jelas waktunya, menunggu selama masa haidnya. 

Setelah itu mandi dan salat, meskipun darah pada saat itu masih keluar. Lihat: Muḥammad Ibn Ṣāliḥ 

al-„Uṡaimīn, Risālah fī al-Dimā‟ al-Ṭabī„iyyah li al-Nisā‟. terj. Muhammad Yusuf Harun, Darah 

Kebiasaan Wanita (Jakarta: Darul Haq, t.th.), h. 27-28. 

41Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, h. 199-200. 

42A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2007), h. 58-59. 
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Masyaqqah yang sangat berat seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau 

rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan mengakibatkan tidak 

bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa 

keringanan. 

2) Al-Masyaqqah al-Mutawassiṭah (Kesulitan yang Pertengahan, Tidak Berat dan 

Tidak Ringan) 

Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada 

masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan. Apabila lebih dekat kepada 

masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan padanya, seperti berpuasa saat 

bersafar dengan menggunakan pesawat dan dalam kondisi prima. Inilah yang maksud 

bahwa masyaqqah itu bersifat individual. 

3) Al-Masyaqqah al-Khafīfah (Kesulitan yang Ringan)  

Masyaqqah jenis tersebut seperti merasa panas saat mengenakan hijab, merasa 

dingin saat berwudu, merasa pening saat rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Al-

Masyaqqah al-khafīfah dapat diatasi dengan mudah yaitu dengan sabar dalam 

melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang terwujud dari 

ibadah tersebut lebih utama daripada masyaqqah ringan yang ada padanya.
 43

 

Al-Masyaqqah menurut Ya„qūb al-Bāḥusain adalah suatu keadaan yang sukar, 

yaitu mukalaf tidak dapat memikulnya, baik sebagian atau seluruhnya, akibat 

ketidaksempurnaan keadaan jiwa, raga, harta, keadaan, dan kondisi mukalaf.
44

 

Masyaqqah yang dimaksudkan adalah al-masyaqqah gair al-mu„tādah (kesukaran 

                                                 

43A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, h. 58-59. 

44Ya„qūb al-Bāḥusain, Qā„idah al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr: Dirāsah Naẓariyyah, 

Ta‟ṣīliyyah, Taṭbīqiyyah (Cet. I; Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1424 H/2003 M), h. 43. 
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yang bukan pada umumnya) dan menyebabkan mukalaf tidak dapat memikul 

bebannya. Dalam syariat, kesukaran jenis tersebut mendapat al-takhfīf (keringanan). 

Adapun al-masyaqqah al-mu„tādah (kesukaran yang umum) adalah kesukaran 

yang tidak memberatkan mukalaf, sehingga meskipun di setiap perintah dan larangan 

terdapat kesukaran, maka kesukaran tersebut umum dan dapat dipikul oleh mukalaf. 

Dalam syariat, kesukaran ini tidak mendapatkan keringanan.
45

 Berangkat dari 

penjelasan al-masyaqqah tersebut, maka semangat al-taisīr sangat bertolak belakang 

dengan al-masyaqqah gair al-mu„tādah, sedangkan pada al-masyaqqah al-mu„tādah, 

maka al-taisīr berada di dalamnya. 

B. Al-Rukhṣah Al-Syar‘iyyah  

1. Definisi Rukhsah  

Rukhsah merupakan serapan kata bahasa Arab yang diambil dari term ُْالرُخْصَة” 

 al-rukhṣah al-syar„iyyah). Kata rukhsah secara etimologi merupakan bentuk( الشَّرْعِيَّةُْ“

maṣdar yang bersumber dari fi„il māḍi dan fi„il muḍāri„ “َْيػَرْخَصُْ - رَخُص” (rakhuṣa-

yarkhuṣa). Secara umum, rukhsah berarti keringanan, kemurahan, cuti, jaminan, 

kemudahan, kelenturan dan antonim dari kekerasan atau kekakuan.
46

 Adapun arti 

rukhsah dalam kamus Lisān al-„Arab memiliki makna di antaranya adalah: halusnya 

sentuhan, turunnya harga, izin atau lisensi terhadap sesuatu setelah adanya larangan.
47

  

                                                 

45Muhammad Sa‟īd Ramadhān al-Būthī, Zhawābith al-Mashlahah fī al-Syarī‟ah al-

Islāmiyyah, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), h. 288. īū 

46Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-„Arab, Juz 8 (Al-

Qāhirah: Dār al-Ma„ārif, t.th.), h. 1306. 

47“Rukhṣah”, Al-Ma„ānī li Kulli Rasm Ma„nan. https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رخص/ 

(21 Juni 2022). Lihat juga: Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manẓūr, Lisān al-

„Arab, Juz 7, h. 40-41. 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رخص/
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Kata rukhsah dalam ilmu ṣarf berbentuk wazan (pola kata dalam bahasa Arab) 

 seperti lafaz furṣah yang bermakna al-tashīl fī al-amr wa taisīruh ,(fu„lah) ”فػُعْلَةٌْ“

(memberikan keringanan dalam suatu hal dan memudahkannya) yang merupakan 

antonim dari al-tasydīd wa al-ṣu„ūbah (memberatkan dan menyusahkan).
48

 Dikatakan 

dalam ungkapan Arab yang berbunyi: “ًْكَْذَاْتػَرْخِيْصا  „rakhkhaṣa al-syar) ”رَخَّصَْالشَّرعُْْفِْ

fī każā tarkhīṣan) yang bermakna syariat memberi keringanan dalam masalah ini 

seringan-ringannya).
49

 Rasulullah saw. bersabda: 

ثػَنَاْعَبْدُْالْعَزيِزِْبْنُْلُزَمَّدٍْعَنْْعُمَارةََْبْنِْغَزيَِّةَْعَنْْنََفِعٍْعَنِْ بَةُْبْنُْسَعِيدٍْحَدَّ ثػَنَاْقػُتػَيػْ قاَؿَْْ:ْابْنِْعُمَرَْقاَؿَْحَدَّ
ْأَفْْ يحُِبُّ ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْإِفَّْاللََّّْ ْصَلَّىْاللَّّ كَْمَاْيَكْرهَُْأَفْْتػُؤْتَىْمَعْصِيػَتُوُْْرَسُوؿُْاللَِّّ  .50 تػُؤْتَىْرُخَصُوُ

Artinya:  

Qutaibah Ibn Sa„īd menceritakan kepada kami, „Abd al-Azīz Ibn Muḥammad 
menceritakan kepada kami, dari „Umārah Ibn Gaziyyah, dari Nāfi„, dari Ibn 
„Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah senang jika 
diambil rukhsah-Nya, sebagaimana Dia senang ditinggalkan maksiat kepada-
Nya. 

Aḥmad Ibn Ḥanbal menjelaskan bahwa maksud hadis Allah swt. senang jika 

diambil rukhsah-Nya karena melakukannya adalah pengakuan akan kebutuhan 

seorang hamba terhadap rukhsah tersebut dan sesuai dengan keperluannya. Adapun 

jika tidak mengerjakannya bagaikan pernyataan akan ketidakbutuhan hamba terhadap 

rukhsah-Nya dan itu tidak sesuai kebutuhannya. 

Menurut terminologi, „Abd al-Karīm al-Namlah menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan di antara para cendikiawan usul fikih dalam menguraikan definisi rukhsah. 

                                                 

48Usāmah Muḥammad al-Ṣallābī, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā (t.t.: 

Dār al-Īmān, 2002), h. 36. 

49Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, Al-Mausū„ah al-Fiqhiyyah al-

Kuwaitiyyah, Juz 22. h. 151. 

50Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad Abū „Abdillāh al-Syaibānī, Musnad 

al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Juz 2, h. 108. 
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Menurut al-Āmidī, rukhsah adalah suatu hal yang dilegalkan syariat sebab 

terdapatnya halangan (uzur), akan tetapi dalil pelarangannya masih tetap berlaku.
51

 

Adapun al-Syāṭibī mendefinisikan bahwa rukhsah adalah suatu hal yang ditetapkan 

syariat sebab terdapatnya halangan yang sukar, sebagai bentuk dispensasi dari hukum 

asal yang bersifat umum dan dahulunya tidak diperbolehkan, dengan syarat 

digunakan sebatas keperluan.
52

 Sementara Imām al-Gazālī menjabarkan bahwa 

rukhsah adalah suatu hal yang dapat dikerjakan meskipun dalam syariat haram.
53

 

Al-Baiḍāwī menguraikan definisi rukhsah sebagai: 

ليِْلِْلعُِذْرٍْ   54الُحكْمُْالثَّابِتُْعَلَىْخِلَاؼِْالدَّ
Maksudnya: 

Hukum yang ditetapkan (dengan suatu dalil), yang menyelisihi dalil hukum 
(sebelumnya yang sudah ada) sebab suatu halangan (uzur). 

Defenisi rukhsah menurut al-Baiḍāwī tersebut mencakup seluruh defenisi para 

cendikiawan usul fikih yang sependapat dalam tiga hal, pertama: terdapatnya dalil  

syar„ī sebagai landasan dasar dalam penetapan rukhsah. Kedua: Terdapatnya 

halangan yang memberi keleluasaan meninggalkan hukum asal („azīmah) kepada 

hukum rukhsah. Ketiga: Hukum rukhsah bukan suatu „azīmah (hukum asal), akan 

tetapi sebagai hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. dengan tujuan 

                                                 

51Al-Āmidī, Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998), h. 

113. 

52Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī 

Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 1, h. 212. 

53„Abd al-Karīm al-Namlah, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah wa Iṡbātuhā bi al-Qiyās (Cet. I, Al-

Riyāḍ, Maktabah al-Rusyd, 1990) h. 12-44. 

54Al-Baiḍāwī, Minhāj al-Wuṣūl ilā „Ilm al-Uṣūl, Juz 1 (Bairūt: „Ilm al-Kutub, t.th.), h. 94-95. 
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menghilangkan kesukaran yang ditemui mukalaf serta memberi kemudahan dan 

keringanan padanya.
55

 

Kata rukhsah merupakan antonim kata „azīmah. „Azīmah adalah suatu perintah 

untuk melaksanakan hukum berdasarkan dalil yang ditetapkan. Adapun rukhsah 

adalah melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil yang ada, dikarenakan 

adanya uzur yang menjadi halangan pelaksanaannya.
56

 Hukum rukhsah dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Hukum yang disyariatkan pada tahap kedua, sebagai bentuk pengecualian dari 

hukum asli yang umum yaitu „azīmah.  

b. Bahwa dalil hukum asli yaitu „azīmah masih tetap berlaku dan masih harus 

dilaksanakan bagi orang yang tidak memiliki uzur. 

c. Faktor uzur menjadi sebab dilaksanakannya rukhsah.  

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya rukhsah adalah sebagai bentuk 

kemurahan dari Allah swt. kepada para hamba-Nya, terutama ketika kondisi tidak 

memungkinkan untuk melaksanakan „azīmah.  

2. Diferensiasi al-Taisīr dan Rukhsah  

Adapun perbedaan taisīr dengan rukhsah dapat disimpulkan sebagai berikut:
57

  

a. Taisīr adalah hukum asli yang ditetapkan oleh dalil pertama, seperti 

diwajibkannya salat 5 waktu dalam syariat Nabi Muhammad saw. Adapun rukhsah 

adalah hukum pengecualian yang ditetapkan berdasarkan dalil parsial (bagian dari 

keseluruhan) yang bertentangan dengan dalil asli berdasarkan uzur syar‟ī, seperti 

                                                 

55„Abd al-Karīm al-Namlah, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah wa Iṡbātuhā bi al-Qiyās, h. 12-44. 

56„Abd al-Karīm al-Namlah, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah wa Iṡbātuhā bi al-Qiyās, h. 20. 

57Andi Iswandi, “Penerapan Konsep Taysīr dalam Sistem Ekonomi Islam”, Ahkam 24, no. 2 

(Juli 2014): h. 245. 
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diperkenankannya salat jamak bagi mukalaf yang memiliki uzur syar‟ī seperti 

sakit dan dalam perjalanan. 

b. Rukhsah selalu bertentangan dengan hukum asli yang sudah ditetapkan, sedangkan 

taisīr adalah hukum asli („azīmah) itu sendiri ataupun hukum pengecualian 

(rukhsah), dengan catatan bahwa setiap rukhsah adalah taisīr, akan tetapi tidak 

semua taisīr adalah rukhsah. Contohnya: Rukhsah salat jamak dan qasar bagi 

musafir maka terdapat taisīr di dalamnya, namun bagi orang mukim salat 5 waktu 

dalam sehari semalam merupakan „azīmah yang mengandung taisīr (pahala 5 

waktu salat tersebut sebanding dengan pahala 50 waktu salat yang Allah swt. 

tetapkan di awal disyariatkannya perintah salat) akan tetapi tidak ada rukhsah di 

dalamnya. 

c. Taisīr adalah hukum asli („azīmah) dan juga hukum yang mendapat keringanan 

(rukhsah), sedangkan rukhsah adalah hukum pengecualian yang bertentangan 

dengan hukum asli („azīmah).  

d. Rukhsah adalah perkara hukum yang berdasarkan taisīr (keringanan, kemudahan, 

dan kelenturan) yang ditetapkan untuk meringankan mukalaf dari perkara yang 

menyulitkan, sedangkan taisīr adalah hukum asli („azīmah) yang disyariatkan.
58

 

Berdasarkan diferensiasi tersebut, maka jelas bahwasanya asas hukum dalam 

syariat Islam adalah al-taisīr yang terdapat dalam hukum asli. Namun, jika terdapat 

kendala dalam melaksanakannya maka lahirlah hukum kedua yaitu rukhsah yang 

                                                 

58Ṣāliḥ Aḥmad al-Syāmī, Al-Islām Dīn al-Taisīr (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, 2005), h. 65-75. 

Lihat juga: Faraj „Alī al-Faqīh Ḥusain, Maẓāhir al-Taisīr wa Raf„ al-Ḥaraj (Bairūt: Dār al-Qutaibah, 

2005), h. 21. Lihat juga: „Izz al-Dīn Ibn „Abd al-„Azīz Ibn „Abd al-Salām, Qawā„id al-Aḥkām fī 

Maṣāliḥ al-Anām, Juz 2, h. 6. 
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bersifat lebih memudahkan dan meringankan. Hal tersebut merupakan gambaran 

rahmat dan kasih sayang Allah swt. atas manusia dalam beribadah kepada-Nya.  

3. Ketentuan Uzur yang Mendatangkan Sebab Rukhsah.  

Uzur merupakan kondisi yang menjadi alasan utama mukalaf melakukan 

rukhsah. Para ulama menjabarkan kondisi uzur/halangan atau sebab rukhsah di 

antaranya adalah Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam kitabnya al-Asybāh wa al-Naẓāir yang 

menguraikan 7 macam sebab-sebab kesukaran yang menyebabkan kemudahan, 

yaitu:
59

 

a. Safar/Berpergian 

Safar panjang adalah keluar mengadakan perjalanan menuju daerah yang 

berjarak tempuh tiga hari perjalanan atau lebih dengan menggunakan unta atau jalan 

kaki. Menurut mazhab Ḥanafī diperkirakan sekitar 20 1/3 jam atau 86 km, sementara 

menurut mazhab Syāfī„ī jarak tempuhnya diperkirakan 96 km. Keringanan yang 

diperbolehkan yaitu: boleh mengqasar dan menjamak salat, berbuka puasa dan 

meninggalkan salat Jumat. 

b. Al-Maraḍ (Sakit) 

Sakit adalah suatu kondisi tidak normal yang terjadi pada fisik manusia dan 

menimbulkan gangguan pada kinerja tubuh. Keringanan yang diperbolehkan bagi 

orang sakit yaitu: kebolehan bertayamum jika memiliki luka/penyakit dan khawatir 

menggunakan air, salat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, 

meninggalkan salat berjemaah dan salat Jumat serta boleh berbuka puasa.
60

 

                                                 

59„Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓāir (Cet. I, 

Bairūt; Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 1983), h. 77-80. 

60Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah (Cet. V; Bairūt-Lubnān: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2002 M), 

h. 228. 
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c. Al-Ikrāh (Dipaksa) 

Al-Ikrāh bermakna memaksakan seseorang melakukan sesuatu yang 

dibencinya,  barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram maka 

tidak ada dosa dan sanksi baginya, misalnya: seseorang dipaksa meminum minuman 

haram, orang yang dipaksa mengatakan kalimat kufur sedang hatinya beriman dan 

orang yang dipaksa mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh.
61

 

 

 

d. Al-Nisyān (Lupa) 

Lupa adalah lalai dan luputnya hati dari sesuatu yang sudah diketahui 

sebelumnya.  Misalnya: Tidak ada dosa dan tidak wajib qada (mengganti) bagi orang 

puasa yang makan dan minum pada siang hari karena lupa.
62

 

e. Al-Jahl  (Ketidaktahuan) 

Secara terminologi al-jahl adalah ketidaktahuan mengenai hukum-hukum 

syariat baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.  Misalnya: Seorang mualaf 

karena tidak tahu kemudian meminum arak, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenai 

sanksi. Perbedaan antara lupa (al-nisyān) dan ketidaktahuan (al-jahl) adalah: lupa 

termasuk perkara-perkara darurat yang datang secara paksa pada diri manusia 

sehingga tidak kuasa ditolaknya, sedangkan kebodohan atau ketidaktahuan dapat 

dihindari manusia dengan jalan pembelajaran.
63

 

f. Al-„Usr wa „Umūm al-Balwā (Kesulitan dan Kesukaran Umum) 

                                                 
61„Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓāir, h. 77. 

62„Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓāir, h. 77. 

63Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 228.  
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Al-„Usr bermakna kesempitan, kesusahan dan kesukaran. Adapun „umūm al-

balwā adalah kesulitan yang meluas yang menimpa kebanyakan orang, sehingga sulit 

dihindari dan sukar untuk dijauhi hingga menjadi umum (kebiasaan). Misalnya: kasus 

orang yang selalu keluar najis darinya, seperti orang yang terkena salas al-baul  dan 

wanita yang terkena istihadah (darah penyakit)  maka syariat memberikan keringanan 

dan kelonggaran atas najis yang menimpa mereka, keberadaan darah ataupun nanah 

yang keluar dari jerawat ataupun bisul, maka hal itu dimaafkan karena banyaknya 

manusia yang tertimpa hal tersebut.
64

 

g. Al-Naqṣ (Kekurangan) 

Al-Naqṣ adalah kekurangan alami, baik secara istilah hakikat dengan 

kurangnya anggota badan/akal/tabiat maupun secara istilah hukum disebabkan 

perbudakan. Ia menjadi salah satu alasan hukum yang sah dalam memberikan 

keringanan dari pembebanan hukum syariat, misalnya: anak kecil tidak dibebani 

dengan ibadah-ibadah badaniyah sama halnya dengan orang gila dan kaum wanita 

tidak dibebani dengan salat jemaah dan Jumat, begitupula seorang budak, orang buta, 

pincang dibebaskan dalam barisan jihad.
65

 

Secara singkat uzur atau sebab seseorang mengambil rukhsah itu bisa berupa 

adanya keterpaksaan (al-ḍarūrah), atau adanya kesulitan (al-masyaqqah) ataupun 

sekedar kebutuhan (al-ḥājah). Akan tetapi hal ini tidak memiliki ukuran yang pasti 

antara setiap orang dengan yang lainnya. Kapan harus bertahan dengan „azīmah 

(hukum asal), dan kapan sudah bisa mengambil rukhsah/keringanan. Sebagai contoh: 

masalah uzur sakit, sebagian orang ada yang kuat dengan penyakit yang diderita, 

                                                 

64„Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓāir, h. 79. 

65„Abd al-Raḥmān Ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓāir, h. 80. 
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adapula yang tidak kuat walaupun dari segi medis kadar penyakitnya sama. Namun, 

rukhsah tersebut diperuntukkan hanya kepada orang yang tidak kuat saja. Contoh 

lain: seorang yang terbiasa bersabar dengan rasa lapar dan tidak memengaruhi 

keadaannya, maka tidak diberi keringanan untuk makan bangkai.
66

 

Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak terbiasa dengan rasa lapar, maka 

dibolehkan memakan bangkai. Hal demikian karena kalau tidak, dikhawatirkan akan 

mendatangkan mudarat pada dirinya. Uzur tidak memiliki ukuran mutlak, sama 

halnya dengan kesulitan yang harus dikembalikan kepada setiap kondisi individu. 

Batas kesulitan tergantung dengan ijtihad/pemahaman masing-masing yang 

bersandarkan pada kekuatannya dalam menghadapi kesulitan tersebut, keimanan serta 

sifat wara„-nya.
67

 

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam mengambil rukhsah, hendaklah 

setiap orang berhati-hati sebisa mungkin. Maksudnya, seseorang tidak mengambil 

rukhsah tersebut kecuali benar-benar yakin sangat membutuhkannya.
68

 Hal demikian, 

karena ada sebagian orang “tatabbu„ al-rukhaṣ” hanya sekedar mencari kemudahan 

dan lari dari perintah dan larangan syariat, maka hal tersebut merupakan suatu yang 

dilarang. 

4. Jenis Rukhsah 

a. Rukhsah yang Berhubungan dengan Perbuatan Mukalaf 

Jumhur dari kalangan Mālikiyyah, Syāfi„iyyah dan Ḥanābilah membagi 

rukhsah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf kepada empat jenis, yaitu:  

                                                 

66Irsyad Rafi, “Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi 

Hukumnya”, Nukhbatul „Ulum 4, no. 2 (2018): h. 206. 

67„Abd al-Karīm al-Namlah, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah wa Iṡbātuhā bi al-Qiyās, h. 43. 

68„Abd al-Karīm al-Namlah, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah wa Iṡbātuhā bi al-Qiyās, h. 12-44. 
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1) Rukhsah yang Bersifat Wajib 

Jenis rukhsah wajib seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan 

terpaksa, berbuka bagi yang khawatir binasa kelaparan atau kehausan sekalipun 

berada di suatu tempat (tidak musafir) dan dalam keadaan sehat, memperlancar 

masuknya makanan yang tersangkut di tenggorokan dengan meminum khamar.
69

 Hal 

tersebut wajib karena ada uzur yaitu memelihara jiwa. Jiwa merupakan hak dan 

amanah Allah swt. yang harus dijaga. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 

195. 

يحُِبُّْ َْ ْوَانَْفِقُوْاْفِْْسَبِيْلِْاللِّّْٰوَلَْۤتػُلْقُوْاْبِايَْدِيْكُمْْاِلَىْالتػَّهْلُكَةِْْۛوَاَحْسِنػُوْاْْۛاِفَّْاللّّٰ  ْالْمُحْسِنِتَُْ

Terjemahnya: 

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, 
dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
baik.

70
 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh membinasakan dan 

menghancurkan dirinya karena memelihara jiwa merupakan tujuan-tujuan syariat.  

2) Rukhsah yang Dianjurkan (Mandūb)  

Rukhsah Mandūb seperti mengqasar salat ketika melakukan perjalanan (safar) 

yang syaratnya terpenuhi, kebolehan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang 

yang mendapat kesulitan dan kebolehan memandang wanita yang dilamar (al-

makhtūbah).
71

 

3) Rukhsah yang Dibolehkan (Mubah)  

                                                 

69Usāmah Muḥammad al-Ṣallābī, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā, h. 36. 

70Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 30. 

71Usāmah Muḥammad al-Ṣallābī, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā, h. 43. 
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Rukhsah yang dibolehkan (mubah), seperti kebolehan transaksi salam, jual 

beli al-„arāyā,
72

 menggabungkan (jamak) dua salat, sewa menyewa dan 

mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan dipaksa.
73

  

4) Rukhsah Khilāf al-Aulā (Berlawanan dari yang Utama)  

Rukhsah yang bersifat berlawanan dengan yang utama (khilāf al-aulā) seperti 

berbuka puasa bagi orang dalam perjalanan namun tidak mendapatkan kemudaratan 

jika tidak berbuka. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 184. 

ةٌْْسَفَرٍْْعَلٰىْاوَْْْمَّريِْضًاْمِنْكُمْْْكَافَْْفَمَنْْ… نْْْفَعِدَّ ٍْـْمِّ قُوْنَْْالَّذِيْنَْْوَعَلَىْاُخَرَْْايََّ ْمِسْكِتٍُْْ ْطعََاُْـْفِدْيةٌَْْوُْيطُِيػْ
رٌْْتَصُوْمُوْاْوَاَفْْ لَّوُْْخَيػْرٌْْفػَهُوَْْخَيػْراًْتَطَوَّعَْْفَمَنْْ تُمْْْاِفْْْلَّكُمْْْخَيػْ ْْتػَعْلَمُوْفَْْكُنػْ

 

Terjemahnya: 

…(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam 
perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia 
tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat 
menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang 
miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik 
baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

74
 

Perintah berpuasa dalam ayat tersebut merupakan bentuk perintah gair jāzim 

(yang tidak pasti) karena perintah tersebut juga mempunyai kandungan lain yang 

bermakna larangan meninggalkannya. Namun, larangan tersebut tidak bersifat ṣāriḥ 

(tegas), maka hal tersebut bersifat khilāf al-aulā (berlawanan dari yang lebih utama).  

b. Rukhsah yang Berhubungan dengan Uzur  

                                                 

72Jual beli al-„arāyā adalah menjual kurma basah (al-ruṭab) yang dibayar dengan kurma 

kering (al-tamr) dengan timbangan yang sama.  

73Usāmah Muḥammad al-Ṣallābī, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā, h. 36. 

74Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 29. 
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Rukhsah yang berkaitan dengan uzur mendatangkan al-takhfīf (keringanan) 

yang mempunyai delapan jenis, yaitu:
75

 

1) Takhfīf al-Isqāṭ (Keringanan dengan Pengguguran Kewajiban) 

 Di antara contoh jenis takhfīf ini adalah gugurnya kewajiban salat Jumat dan 

salat berjemaah bagi orang sakit dan gugurnya kewajiban muslim melaksanakan haji 

bagi orang yang tidak mendapat alat transportasi kecuali melalui laut, yang 

kebanyakan tidak ada jaminan keselamatan.
76

 

2) Takhfīf al-Tanqīṣ (Keringanan dengan Pengurangan Beban Kewajiban)  

 Di antara contoh jenis ini: Bolehnya mengurangi salat wajib empat rakaat 

ketika bersafar menjadi dua rakaat dan pengurangan gerakan salat bagi orang yang 

tidak mampu melakukannya, seperti pengurangan rukuk dan sujud menjadi kadar 

kemampuannya.
77

 

3) Takhfīf al-Ibdāl (Keringanan dengan Penggantian).  

 Penggantian haruslah lebih ringan dan mudah dari yang diganti hingga 

termasuk dari jenis takhfīf ini. Di antara bentuknya: mengganti wudu dengan dan 

mandi wajib dengan tayamum, mengganti berdiri dalam salat dengan duduk, duduk 

dengan berbaring dan berbaring dengan isyarat.
78

 

4) Takhfīf al-Taqdīm (Keringanan dengan Mendahulukan).  

                                                 

75Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, (Cet. 

I; Al-Riyāḍ: Dār Zidnī, 2007), h. 174. 

76„Izz al-Dīn Ibn „Abd al-„Azīz Ibn „Abd al-Salām, Qawā„id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, h. 

12. 

77Usāmah Muḥammad al-Ṣallābī, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā, h. 44. 

78Muḥammad Ṣidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Būrnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī 

Īḍāḥ Qawā„id al-Fiqh al-Kulliyyah, h. 229. 
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Di antara bentuk praktiknya: mendahulukan beberapa salat tertentu ke waktu 

sebelumnya, seperti mendahulukan salat asar ke waktu salat zuhur, salat magrib ke 

waktu isya saat dalam kondisi safar dan sakit.
79

 

5) Takhfīf al-Ta‟khīr (Keringanan dengan Mengakhirkan).  

 Mengakhirkan beberapa salat wajib tertentu ke waktu setelahnya seperti yang 

disebutkan dalam takhfīf al-taqdīm. Di antara bentuk praktiknya: mengakhirkan 

pelaksanaan puasa Ramadan pada hari lainnya dikarenakan adanya uzur syar„ī.
80

 

6) Takhfīf al-Tarkhīṣ (Keringanan dengan Membolehkan).  

Jenis takhfīf ini kadang dinyatakan sebagai bentuk pembolehan dengan adanya 

kemauan dalam melakukan. Di antara bentuk praktiknya: sahnya salat orang yang 

bersuci dengan cara istijmār
81

 dengan masih adanya bekas sisa najis yang tidak 

mungkin hilang kecuali dengan menggunakan air, bolehnya melafazkan kalimat 

kekufuran saat dalam kondisi terpaksa dan penggunaan benda najis untuk berobat. 

Enam jenis takhfīf pertama ini disebutkan „Izz al-Dīn Ibn „Abd al-Salām, kemudian 

diikuti oleh ulama setelahnya.
82

 

7) Takhfīf al-Tagyīr (Keringanan dengan Mengubah Hukum) 

                                                 

79Muslim Ibn Muḥammad Ibn Mājid al-Dausarī, Al-Mumti„ fī al-Qawā„id al-Fiqhiyyah, h. 

174. 

80„Izz al-Dīn Ibn „Abd al-„Azīz Ibn „Abd al-Salām, Qawā„id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, h. 

12. Lihat juga: Usāmah Muḥammad al-Ṣallābī, Al-Rukhaṣ al-Syar„iyyah Aḥkāmuhā wa Ḍawābiṭuhā, 

h. 44.  

81Al-Istijmār adalah membersihkan najis pada bagian qubul/dubur setelah buang air kecil atau 

besar dengan menggunakan kertas tisu, batu, atau sejenisnya. Adapun al-istinjā‟ adalah membersihkan 

najis pada bagian qubul/dubur dengan cara menggunakan air. 

82„Izz al-Dīn Ibn „Abd al-„Azīz Ibn „Abd al-Salām, Qawā„id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, 

Juz 2, h. 372-373. 
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Di antara bentuk praktiknya: perubahan aturan salat dalam kondisi takut.
83

 

Jenis ini diungkapkan al-„Alā‟ī sebagai tambahan jenis takhfīf terdahulu. 

8) Takhfīf al-Takhyīr (Keringanan dengan Memilih). 

Di antara bentuk pelaksanaannya: memilih kafarat
84

 melanggar sumpah antara 

memberi makan atau memberi pakaian atau membebaskan budak, demikian pula 

memilih denda membunuh binatang buruan darat saat berihram
85

 antara mengganti 

dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, atau membayar 

kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau dengan berpuasa. Jenis 

takhfīf ini yang disebutkan oleh Ya„qūb al-Bāḥusain dalam kitabnya sebagai 

tambahan jenis kedelapan.
86

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa 8 jenis rukhsah 

yang mendatangkan al-takhfīf (keringanan) tersebut menunjukkan keluwesan syariat 

Islam, bersifat mudah dan relevan pada setiap masa dan tempat, serta jauh dari 

kekakuan hukum dan pembebanan yang meletihkan.  

C. Diferensiasi Masyaqqah dan Darurat 

1. Definisi Darurat  

                                                 

83Ṣalāḥ al-Dīn Khalīl Kikladī al-„Alā‟ī, Al-Majmū„ al-Mażhab fī Qawā„id al- Mażhab (Cet. I; 

Al-Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 352-353. 

84Kafarat adalah denda yang harus ditunaikan/dilaksanakan karena melanggar larangan Allah 

swt. atau janji. 

85Ihram adalah sebuah niat untuk menjalankan ibadah haji atau umrah di Mekkah. Kemudian 

diiringi dengan dilaksanakannya sebab dan syarat-syarat yang ditentukan. Ada pula yang 

mendefinisikan ihram sebagai larangan, yang artinya ketika seseorang melaksanakan ihram maka ia 

dibatasi untuk melakukan sesuatu. 

86Ya„qūb al-Bāḥusain Ibn „Abd al-Wahhāb, Qāidah al-Masyaqqah Tajlib al-Taisīr, h. 195-

197. 
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Secara bahasa darurat berarti kebutuhan (al-ḥājah) dan kesukaran yang sulit 

dijauhi.
87

 Darurat menururt al-Jurjānī adalah suatu musibah yang tidak dapat 

dihindari. Adapun penjelasan ulama Syāfi„iyyah tentang darurat adalah dengan 

timbulnya khawatiran terjadi kematian atau tersebarnya penyakit berbahaya atau 

menjadi semakin lamanya sakit ataupun semakin parahnya penyakit, tertinggalnya 

dari rombongan seperjalanan, khawatir berkurangnya kemampuan berjalan jika tidak 

makan yang haram dan tidak memperoleh makanan yang halal untuk dimakan.
88

  

Adapun definisi darurat menurut Muḥammad Abū Zahrah adalah suatu 

kondisi kelaparan yang parah dan kekhawatiran akan berujungnya kehidupan jika 

tidak mengonsumsi yang diharamkan atau kekhawatiran habisnya semua harta, hal ini 

tidak dapat dihindari selain dengan memakan yang dilarang.
89

 Ulama Mālikiyyah 

berpendapat bahwa darurat adalah khawatir hilangnya jiwa, baik pasti maupun dalam 

perkiraan/dugaan atau khawatir mendapatkan kematian. Seseorang tidak disyaratkan 

harus menunggu sampai kematian datang, tetapi dengan timbulnya kekhawatiran 

kebinasaan sudah cukup meskipun dalam tingkat perkiraan.
90

  

Definisi dari beberapa ulama tersebut hanya memaparkan kondisi darurat 

yang memiliki kaitan dengan pembahasan makanan yang mengenyangkan saja. 

Definisi tersebut terbatas, sempit dan tidak mencakup pengertian yang sempurna. 

Darurat merupakan prinsip atau teori yang bersinggungan dengan segala ruang 

                                                 

87Ibrāhīm Anīs, dkk., Al-Mu„jam al-Wasīṭ, h. 538.  

88Wahbah al-Zuḥailī, Naẓariyyah al-Darūrah al-Syar„iyyah Muqāranah ma„a al-Qānun al-

Wāḍ„ī, h. 63. 

89Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-„Arabī, 2006), h. 51. 

90Wahbah al-Zuḥailī, Naẓariyyah al-Darūrah al-Syar„iyyah Muqāranah ma„a al-Qānun al-

Wāḍ„ī, h. 64. 
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lingkup hukum. Adapun definisi darurat yang sempurna adalah definisi yang 

dijelaskan oleh Wahbah al-Zuḥailī yaitu:  

شَقَّةِْالشَّدِيْدَةِْبَِِيْثُْيُخاَؼُْحُدُوْثُْضَرَرٍْأوَْْػمَْػالضَّرُوْرةَُْىِيَْأَفْْتَطْرَأَْعَلَىْالِإنْسَافِْحَالَةًْمِنَْالَخطَرِْأوَِْال
ْأوَِْ ُ َاؿِْوَتػَوَابِعِهَا،ْيػُتػَعَتَُّ

،ْْأذًَىْبِالنػَّفْسِْأوَْْبِالعُضْوِْأوَِْبِالعِرْضِْأوَِْبِالعَقْلِْأَوْْبِالد يػُبَاحُْعِنْدَئِذٍْاِرْتِكَابُْالحرََاِـ
رهُُْعَنْْوَقْتِوِ،ْدَفػْعًاْللِضَّرَرِْعَنْوُْفِْْغَالِبِْظنَِّوِْ 91ْ.ِْضِمْنَْقػُيػُوْدِْالشَّرعْْأوَْْتػَرْؾُْالوَاجِبِ،ْأوَْْتََْخِيػْ

Maksudnya:  

Darurat adalah timbulnya kondisi bahaya atau kesukaran yang amat berat 
kepada manusia yang membuatnya khawatir terjadi keburukan atau sesuatu 
yang melukai jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang semisal 
dengannya. Maka  diperbolehkan atau diharuskan melakukan yang haram, atau 
meninggalkan yang wajib atau menunda waktu pengerjaannya untuk menjauhi 
kesukaran yang diperkirakan akan menimpa manusia selama syarat-syarat yang 
ditentukan oleh agama tidak diabaikan.  

Keutamaan definisi tersebut menjangkau dan mencakup segala bentuk darurat, 

yang memiliki kaitan dengan makanan, obat, memanfaatkan harta orang lain, 

memelihara kesetaraan yang berkenaan dengan akad dalam berbagai bentuk transaksi, 

mengerjakan suatu perbuatan secara paksaan atau di bawah tekanan dan 

mempertahankan jiwa dan harta.  

2. Landasan Normatif Darurat  

a. QS al-Baqarah/2: 173.  

ْبِوِْ ْوَمَااْاىُِلَّ ْالْخنِْزيِْرِ ْوَلحَْمَ َـ ْوَالدَّ تَةَ ْالْمَيػْ ْعَلَيْكُمُ ْحَرََّـ اَ ْباَْْاِنََّّ رَ ْغَيػْ ْاضْطرَُّ ْفَمَنِ ْاللٍِّّْٰۚ ْلغَِتَِْ ْفَلَااْاِثْمَْْوَّلَْۤغٍ عَادٍ
غَفُوْرٌْرَّحِيْمٌْ َْ اِفَّْاللّّٰ  عَلَيْوِْْ 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, 
dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. 
Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena 

                                                 

91Wahbah al-Zuḥailī, Naẓariyyah al-Darūrah al-Syar„iyyah Muqāranah ma„a al-Qānun al-

Wāḍ„ī, h. 64. 
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menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

92
 

 Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan tafsiran ayat tersebut dalam Tafsīr al-Wajīz 

bahwa sesungguhnya Allah swt. mengharamkan makanan dari bangkai yang mati 

tanpa disembelih secara syar„ī yaitu bangkai hewan darat, bukan bangkai hewan laut 

seperti ikan dan belalang, darah yang mengalir, namun darah yang diam itu halal 

yaitu bagian hati dan limpa, seluruh bagian babi, dan hewan yang disembelih dengan 

menyebut nama selain Allah swt. seperti Lāta dan „Uzzā. Namun, bagi yang terpaksa 

memakan yang haram tersebut sebab kelaparan yang sangat dahsyat dan tidak 

mendapatkan makanan yang halal sedikitpun, sehingga memakan yang haram itu 

bukan atas keinginannya dan tidak melewati batas sesuai takaran syariat, maka tidak 

ada dosa baginya. Allah swt. Maha Pengampun bagi orang yang memakan sesuatu 

yang haram karena terpaksa, dan Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya 

dengan menghalalkan yang haram karena keadaan darurat.
93

 

b. QS al-Mā‟idah/5: 3. 

ْوَالْْ ْبِوْوَالْمُنْخَنِقَةُ ْاللِّّٰ ْلغَِتَِْ ْوَمَااْاىُِلَّ ْالْخنِْزيِْرِ ْوَلحَْمُ ُـ ْوَالدَّ تَةُ ْالْمَيػْ ْحُرّمَِتْْعَلَيْكُمُ ْوَالْمُتػَرَدِّيةَُ وَالنَّطِيْحَةُْمَوْقػُوْذَةُ
ْذٰلِكُمْْ  ـِ ْوَمَاْذُبِحَْعَلَىْالنُّصُبِْوَاَفْْتَسْتػَقْسِمُوْاْبِالَْۤزْلَۤ تُمْ  يػْ ْمَاْذكََّ اكََلَْالسَّبُعُْاِلَّۤ سَْالَّذِيْنَْْوَمَااْ ْالَْيػَوَْـْيىَثَ

فِسْقٌ 
ْاكَْمَلْْ ْالَْيػَوَْـ

ْوَاخْشَوْفِ  َُْشَوْىُمْ ْفَلَاْ ْدِينِْكُمْ ْمِنْ ْوَرَضِيْتُْلَكُمُْكَفَرُوْا ْنعِْمَتِيْ ْوَاتَْْمَْتُْعَلَيْكُمْ ْدِيػْنَكُمْ تُْلَكُمْ
غَفُوْرٌْرَّحِيْمٌْ َْ ْفاَِفَّْاللّّٰ

رَْمُتَجَانِفٍْلِِّۤثمٍْۙ ْفِْْلَسْمَصَةٍْغَيػْ ْفَمَنِْاضْطرَُّ
َـْدِيػْنًا  سْلَا  الِْۤ

 
Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging 
hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, 
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang 

                                                 

92Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 26. 

93Wahbah al-Zuḥailī, Tafsīr al-Wajīz. https://www.tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-

173.html  (28 Juni 2022). 
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(sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk 
berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah) (karena) 
itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 
(mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, 
tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 
untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam 
sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin 
berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

94
 

Tafsir ayat tersebut menerangkan bahwa Allah swt. mengharamkan beberapa 

jenis makanan: pertama, bangkai yaitu hewan mati yang tidak disembelih. Kedua, 

darah yang mengalir ketika proses penyembelihan yang di zaman dahulu orang-orang 

jahiliah suka memasaknya. Ketiga, darah yang sengaja dialirkan dari hewan yang 

masih hidup untuk dimasak. Keempat, daging babi. Kelima, hewan yang disembelih 

untuk selain Allah swt., seperti hewan yang disembelih untuk berhala, api, jin, atau 

segala sesembahan selain Allah swt. dan seterusnya. Namun, bagi yang terpaksa 

untuk memakan makanan haram tersebut karena kelaparan, maka tidak mengapa 

untuk memakannya dengan kadar sekedar untuk menyambung nyawanya tanpa ada 

keinginan untuk memakannya secara berlebihan sehingga menjadi orang yang 

bermain-main dengan dosa dan menikmati perbuatan yang sesungguhnya haram, 

sebab orang tersebut diperbolehkan untuk memakannya hanya karena dalam keadaan 

terjepit. Allah swt. mengampuninya atas tindakan berlebih-lebihan yang lakukan, dan 

hal tersebut merupakan rahmat dari Allah swt.
95

 

c. QS al-An„ām/6: 119. 

ْعَلَيْوِْوَقَدْْفَصَّلَْلَكُمْمَّاْ ْتََْكُلُواْ۟لشَّاْذكُِرَْٱسْمُْٱللَِّّ كَْثِتَاًْوَمَاْلَكُمْْأَلَّۤ ْمَاْٱضْطرُرِْتُُْْإِليَْوِْ ْوَإِفَّ حَرََّـْعَلَيْكُمْْإِلَّۤ
إِفَّْرَبَّكَْىُوَْأعَْلَمُْبٱِلْمُعْتَدِينَْ  لَّيُضِلُّوفَْبِِىَْوَاائهِِمْبِغَتَِْْعِلْمٍْْ 

Terjemahnya:  

                                                 

94Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 107. 
95Markaz Ta„ẓīm al-Qur‟ān, Tafsīr al-Madinah al-Munawwarah, 

https://www.tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html (28 Juni 2022). 
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Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah 
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) 
benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa 
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-
orang yang melampaui batas.

96
  

Penjelasan tafsir ayat tersebut dalam tafsir al-Mukhtaṣar yaitu bahwasanya 

tidak ada yang menghalangi orang mukmin untuk memakan hewan yang disembelih 

dengan menyebut nama Allah swt, sebab Allah swt. sudah menjelaskan apa yang 

diharamkan dan harus ditinggalkan dalam al-Qur‟an, kecuali dalam situasi darurat. 

Darurat mengubah hal yang terlarang menjadi boleh. Adapun orang musyrik 

melakukan berbagai cara untuk menyesatkan manusia dengan pendapat-pendapat 

salah dengan menghalalkan apa yang Allah swt. haramkan dan mengharamkan apa 

dihalalkan. Akibatnya, Allah swt. memberi balasan yang setimpal atas perbuatan 

orang yang melampaui batasan-Nya.
97

 

d. QS al-An„ām/6: 145.  

تَةًْأوَْْدَمًاْمَّسْْ ْإِلَّۤاْأَفْيَكُوفَْمَيػْ فُوحًاْأوَْْلحَْمَْخِنزيِرٍْقُلْلَّۤاْأَجِدُْفِِْمَااْأوُحِىَْإِلَىَّْلُزَرَّمًاْعَلَىْٰطاَعِمٍْيَطْعَمُوُۥا
فَمَنِْٱضْطُْ فإَِنَّوُۥ ْبِوِۦٍْْۚ رَْبَاغٍْوَلَْۤعَادٍْفإَِفَّْرَبَّكَْغَفُورٌْرَّحِيمٌْرجِْسٌْأوَْْفِسْقًاْأىُِلَّْلغَِتَِْْٱللَِّّ ْغَيػْ  رَّ

Terjemahnya:  

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada-Ku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi - karena 
sesungguhnya semua itu kotor - atau Ibnatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

98
  

                                                 

96Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 143. 

97Markaz Tafsīr al-Riyāḍ, Tafsīr al-Mukhtaṣar. https://www.tafsirweb.com/2243-surat-al-

anam-ayat-119.html (28 Juni 2022). 

98Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 143. 

https://www.tafsirweb.com/2243-surat-al-anam-ayat-119.html%20(28
https://www.tafsirweb.com/2243-surat-al-anam-ayat-119.html%20(28


94 

 

 

  Tafsir ayat tersebut adalah bahwasanya Allah swt. memerintahkan Rasulullah 

saw. untuk menerangkan apa yang Allah swt. halalkan bagi manusia dan hal-hal yang 

diharamkan, serta menerangkan bahwa kehalalan dan keharaman berasal dari Allah 

swt. Makanan dan minuman yang haramkan seperti bangkai yang tidak sembelih, 

darah yang mengalir, daging babi yang najis dan menjijikan dan hewan yang 

disembelih selain niat karena Allah swt. Namun, ketika dalam kondisi darurat yang 

dapat menyebabkannya kematian, maka dibolehkan makan sedikit dari makanan 

haram tersebut, bukan karena keinginan untuk memakan haram atau berlebihan dalam 

memakannya hingga melebihi batas darurat yang dapat menjauhkannya dari 

kematian.
99

 

Ayat-ayat tersebut berisi pengecualian yaitu khusus dalam kondisi darurat 

untuk memelihara jiwa dari kebinasaan. Allah swt. tidak melihat lagi kepada sebab 

pengharaman, di antaranya sebab adanya kemudaratan terhadap tubuh manusia, 

karena keadaan lapar membuat alat pencernaan menjadi kuat dapat mencerna 

makanan tanpa kesakitan, berbeda dengan keadaan-keadaan yang biasa/normal. Allah 

swt. mengecualikan keadaan darurat. Pengecualian dari pengharaman berarti 

membolehkan. 

3. Persamaan dan Perbedaan antara Masyaqqah dan Darurat  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara masyaqqah dan darurat terkait 

beberapa definisi ulama sebelumnya. Persamaan masyaqqah dan darurat adalah 

keduanya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kondisi terpaksa. 

                                                 

99Markaz Ta„ẓīm al-Qur‟ān, Tafsīr al-Madīnah al-Munawwarah. 

https://www.tafsirweb.com/2269-surat-al-anam-ayat-145.html (28 Juni 2022). 
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Keterpaksaan merupakan keadaan yang memaksa manusia melakukan hal yang 

merusak, membebankan atau terjerumus ke dalamnya.  

Keterpaksaan dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal. Internal 

seperti berasal dari dalam diri seseorang atau adanya kemudaratan yang menimpa 

atau diperkirakan terjadi yang memaksa seseorang untuk berlepas darinya. Adapun 

dari faktor eksternal, seperti paksaan dari orang yang kuat terhadap orang lemah 

untuk mengerjakan suatu kerusakan dan memberi dampak kesukaran terhadap dirinya 

sendiri.
 100

 

Adapun perbedaan antara masyaqqah dan darurat adalah masyaqqah erat 

kaitannya dengan rukhsah (keringanan) yaitu saat seorang mukalaf menghadapi 

kondisi sukar, sedangkan darurat berkaitan dengan ibāḥah (pembolehan). 

Pembolehan berlaku saat seorang mukalaf menghadapi kondisi darurat. Hal tersebut 

sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (darurat 

membolehkan hal-hal yang dilarang). Darurat berkaitan dengan sesuatu yang dilarang 

sebagai wujud kemaslahatan sama halnya jarīmah yang berkaitan dengan ḥadd 

sebagai wujud dari menghindari mafsadat.  

Terdapat perbedaan lainnya ditinjau dari teori al-maṣlaḥah (kemaslahatan). 

Menurut Imam al-Syāṭibī bahwa maslahat dari segi derajat kualitas dan 

kepetingannya yang harus direalisasikan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu 

kebutuhan primer (al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah), kebutuhan sekunder (al-maṣlaḥah al-

                                                 

100Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam (Implementasi terhadap Isu 

Fikih Kontemporer)”, Tesis (Makassar: Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Hukum Islam UIN 

Alauddin Makassar, 2012), h. 44. 
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ḥājiyyah) dan kebutuhan pelengkap (al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah). Tingkatan darurat 

lebih tinggi daripada tingkatan masyaqqah.
101

 

Darurat bermakna segala hal yang dapat membawa kerusakan agama, jiwa, 

harta, akal dan keturunan jika diabaikan. Adapun segala sesuatu yang hanya memberi 

kesukaran kepada jiwa, namun tidak sampai merusak dan membinasakannya maka 

hal tersebut adalah masyaqqah yang merupakan kebutuhan sekunder (al-maṣlaḥah al-

ḥājiyyah). Contohnya, mukalaf yang berada di suatu tempat saat bersafar dan tidak 

menemukan makanan dan minuman kecuali bangkai dan darah. Darurat dalam contoh 

tersebut adalah diperbolehkannya memakan bangkai dan meminum darah sebagai 

bentuk ḥifẓ al-nafs dari kebinasaan. Adapun masyaqqah yang dialaminya adalah 

sulitnya mendirikan salat dalam kondisi lapar dan haus, yang berkonsekuensi 

bolehnya bertayamum, jamak dan qasar salat sebagai bentuk takhfīf. 

 

 

                                                 

101Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad al-Lukhamī al-Garnāṭī Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt 

fī Uṣūl al-Syarī„ah, Juz 2, h. 91-143. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI AL-TAISĪR DALAM PELAKSANAAN IBADAH MAḤḌAH 

A. Jamak Salat saat Mukim 

1. Jamak Salat dan Taharah bagi Tenaga Kesehatan dengan Menggunakan 

Alat Pelindung Diri (APD) 

a. Wabah COVID-19 dan Alat Pelindung Diri (APD) 

COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang 

disebabkan oleh infeksi Virus Corona. Acute Respiratory Distress Syndrome 

(ARDS), Pneumonia, bahkan kematian bisa disebabkan oleh Virus Corona. COVID-

19 ditularkan melalui tetesan kecil yang keluar dari oral atau hidung saat orang yang 

terinfeksi virus mengalami bersin atau batuk. Virus tersebut kemudian menempel di 

tangan orang sehat yang menyentuh benda atau permukaan tempat tetesan itu 

mendarat. Penyakit tersebut kemudian dapat menyebar jika orang-orang sehat ini 

menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka sendiri. Orang sehat yang menghirup 

tetesan mikroskopis saat berada di dekat orang yang terinfeksi, virus tersebut juga 

dapat menular. Orang sakit yang saat dilakukan tindakan kesehatan, sering kali 

mengeluarkan aerosol (percikan halus) yang bisa menyebar sama halnya melalui 

udara.
1
  

Virus Corona bisa aktif saat melekat pada benda mati hingga 14 jam 

(bermacam-macam sesuai macam bendanya). Berkaitan hal tersebut, seorang petugas 

kesehatan selama merawat pasien yang diserang penyakit COVID-19 wajib 

                                                 

1Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) and The Virus That Causes It, Situs Resmi 

World Heath Organization (WHO). https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-

2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-thevirus-that-causes-it (12 

Mei 2022). 



98 

 

 

menggunakan alat pelindung diri (APD). Salah satu macam alat pelindung diri atau 

APD berupa beberapa macam pakaian, seperti coverall (baju penutup badan), topi, 

kacamata (google), masker, penutup sepatu, dan sarung tangan. Penggunaannya 

cukup sekali pemakaian, jadi jika ditanggalkan maka tidak bisa dipakai untuk kedua 

kalinya. Petugas medis bisa memakainya sepanjang waktu sif tugas yang ditentukan, 

terkadang 4 jam, 6 atau 8 jam. Harga pakaian APD lumayan mahal, dan 

persediaannya minim.
2
 

APD wajib ditanggalkan dan diganti dengan APD baru setiap kali petugas 

kesehatan yang sedang bertugas sudah buang hajat di toilet. Secara keseluruhan, 

petugas hanya diperbolehkan menggunakan satu buah APD setiap sif, kecuali sarung 

tangan. Aktifitas ibadah dapat dikerjakan ketika pergantian sif tiba atau ketika APD 

ditanggalkan selesai buang hajat. Sering kali, pekerjaan tidak dapat dihentikan, tenaga 

medis melaksanakan salat saat ada kesempatan lowong dan tanpa melepas alat 

pelindungnya, akan tetapi tidak dapat melakukan wudu. 

b. Jamak Salat bagi Tim Medis dengan Alat Pelindung Diri (APD)  

Baru-baru ini Indonesia berada dalam masyaqqah yang sangat besar, bahkan 

menyeluruh keseluruh belahan dunia. Hal tersebut disebabkan virus mematikan yang 

melanda. Menyebarnya virus COVID-19 secara menyeluruh dan sangat pesat 

mengakibatkan petugas medis yang dinas mengobati dan menjaga pemulihan pasien 

yang terkena COVID-19 wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) secara 

menyeluruh disebabkan transmisinya yang pesat dan masif. 

                                                 

2Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 Pedoman 

Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan 

Menangani Pasien Covid-19” (30 Juni 2022). 
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Staf medis merasakan situasi tersebut memberi dampak masyaqqah yang 

berlebih. Terdapat solusi dalam agama Islam akan situasi genting tersebut. Islam yang 

bersifat menyeluruh dan sempurna memproritaskan ḥifẓ al-nafs dan memberi banyak 

taisīr dalam segala urusan agama, terlebih dalam urusan ibadah di tengah masyaqqah 

seperti taharah dan salat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan 

mengeluarkan fatwa penanganan COVID-19. Di antara fatwanya adalah Fatwa 

Nomor 17 Tahun 2020 yang berisi pedoman salat bagi petugas medis yang 

menggunakan APD saat bertugas memberikan perawatan dan penanganan orang yang 

terdampak COVID-19. 

Diedarkannya Fatwa MUI tersebut mengingat tenaga kesehatan yang 

mengurus dan menjaga orang yang terpapar COVID-19 wajib bertugas dengan 

menggunakan alat pelindung diri (APD) menyeluruh dan menutupi seluruh badan. 

Akibatnya, mereka merasa kesusahan untuk melakukan tayamum dan wudu sebelum 

memulai salat. Selain itu, terkadang sangat sukar untuk mendirikan salat tepat waktu 

bagi para tim medis yang harus merawat pasien untuk jangka waktu yang lama. 

Sekaitan peninjauan tersebut, maka terdapat sejumlah bentuk taisīr yang 

diperkenankan dalam fatwa MUI. Di antaranya adalah ahli kesehatan yang beragama 

Islam yang mengurus orang yang terpapar COVID-19 dengan mengenakan APD 

tetap berkewajiban mendirikan salat wajib dalam situasi apapun menurut 

kesanggupannya.
3
 

Salat fardu wajib ditunaikan sesuai syarat dan rukunnya baik sebelum atau 

sesudah bertugas jika masih terdapat waktu salat. Namun, dengan syarat pekerja 

                                                 

3Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 Pedoman 

Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan 

Menangani Pasien Covid-19” (30 Juni 2022). 
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masih memiliki waktu salat setelah sifnya selesai atau sebelum mulai bekerja. 

Adapun jika sif bertugas berada di antara dua salat yang bisa dikerjakan secara jamak 

(zuhur dan Asar atau Magrib dan Isya), mereka diperbolehkan melakukan jamak. 

Adapun jika situasi saat sif bertugas berada dalam waktu salat dan sudah dalam 

keadaan berwudu, maka dapat melaksanakan salat pada waktunya walaupun masih 

mengenakan APD seluruh badan. Adapun keadaan sukar melakukan wudu, 

diperbolehkkan baginya tayamum dan mendirikan salat. Namun, saat dalam situasi 

memiliki hadas, dan tidak mungkin dapat melaksanakan taharah (tayamum atau 

wudu) maka kewajiban tidak gugur dan tetap dituntut untuk mendirikan salat sesuai 

dengan keadaan tersebut (fāqid al-ṭahūrain) dan tidak ada i„ādah al-ṣalāh 

(pengulangan salat).
 4

 

Tenaga kesehatan yang kini merawat orang yang terpapar COVID-19 dan 

terpaksa memakai alat pelindung diri (APD) menyeluruh ke seluruh badan tidak dapat 

digolongkan dalam golongan marḍā (orang-orang sakit), sebagaimana yang 

dijelaskan dalam QS al-Māidah/5: 6.
5
 Adapun sebab yang dibolehkan bagi nakes 

                                                 

4Eja Armaz Hardi, “Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir dalam Ekonomi Islam,” Nizham 

6, no. 2 (Juli 2018): 101. 

5Ayat QS al-Māidah/5: 6. 

يَػُّهَاْالَّذِيْنَْاٰمَنػُواْْ ْاْاِذَاْقُمْتُمْْاِلَىْالصَّلٰوةِْفَاغْسِلُوْاْوُجُوْىَكُمْْوَايَْدِيَكُمْْاِلَىْالْمَرَافِقِْوَامْسَحُوْاْبِرُءُوْسِكُمْْوَاَْيَاٰ رْجُلَكُمْْاِلَىْالْكَعْبػَتُِْ 
ءَْاَْ تُمْْمَّرْضاٰىْاوَْْعَلٰىْسَفَرٍْاَوْْجَاا كُْنػْ ْوَاِفْ

رُوْا  تُمْْجُنػُبًاْفَاطَّهَّ كُْنػْ ءًْوَاِفْ ءَْفػَلَمْْتَِِدُوْاْمَاا طِْاوَْْلٰمَسْتُمُْالنِّسَاا ىثَ نَْالْغَاا نْكُمْْمِّ حَدٌْمِّ
ْعَلَيْكُْ ُْليَِجْعَلَ ْاللّّٰ ْيرُيِْدُ نْوُْ مَا ْمِّ ْوَايَْدِيْكُمْ ْبِوُجُوْىِكُمْ ْفَامْسَحُوْا ْطيَِّبًا ْصَعِيْدًا مُوْا ْليُِطَهِّْفػَتػَيَمَّ ْيُّريِْدُ ْوَّلٰكِنْ نْْحَرجٍَ ْمِّ ْوَليِتُِمَّْمْ ركَُمْ  نعِْمَتَوْعَلَيْكُمْْلَعَلَّكُمْْتَشْكُرُوْفَْ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka 

basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua 

kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, 

dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuhperempuan, lalu tidak 

memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu 

dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. 
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(tenaga kesehatan) untuk tidak melakukan wudu ataupun tayamum atau disebut juga 

dengan istilah fikih fāqid al-ṭahūrain (mukalaf yang dibolehkan menurut syariat 

untuk tidak melakukan wudu ataupun tayamum) sebab terdapatnya halangan lain 

sebagai ilat yang membolehkan menerima rukhsah dalam beribadah. 

Adapun jika nakes digolongkan berada pada istilah marḍā yang bermakna 

jarḥā menurut sebagian mufasir, yang bermakna seseorang yang memiliki jarāḥah 

(luka) pada bagian badan, yang dapat berakibat buruk/fatal pada lukanya jika terkena 

air atau debu, maka nakes tidak dapat digolongkan dalam golongan tersebut sebab 

adanya alat pelindung diri (APD) menutup seluruh tubuh. Namun, terdapat dalam 

kitab tafsir lainnya, misalnya tafsir al-Sa„dī yang mengaitkan istilah marḍā tersebut 

dengan cabang kaidah fikih ِْوْت
َ
 al-ḍarar allażī yuaddī) الضَّرَرُْالَّذِيْْيػُؤَدِّيْْإِلَىْالذلََاؾِْأوَِْالد

ilā al-halāk au al-maut), yang bermakna mudarat yang dapat mendatangkan 

kebinasaan atau kemusnahan.
6
  

Berlandaskan dalil cabang kaidah fikih tersebut, maka nakes dapat 

dikategorikan berada pada istilah marḍā yang berkonsekuensi diizinkannya 

meninggalkan beberapa penetapan hukum asal yang bersifat „azīmah misalnya 

melakukan wudu dan juga termasuk pada golongan yang berhak mendapatkan 

rukhsah tayamum. Namun, jika meninjau kembali keadaan nakes yang memakai APD 

seluruh tubuh maka mustahil melakukan tayamum. Hal tersebut disebakan jika 

                                                                                                                                           
Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah (Jakarta: 

Ummul Qura, 2017), h. 108. 

Sakit yang tidak boleh/dapat menggunakan air. Adapun istilah menyentuh maka jumhur 

ulama berpendapat bahwa pada ayat tersebut adalah bersentuhan kulit, akan tetapi beberapa mufasir 

memberi makna lain yaitu berhubungan antara suami istri. 

6„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

Surat Al-Ma‟idah Ayat 6: Arab-Latin dan Artinya (tafsirweb.com) (18 Juni 2022). 

https://www.tafsirweb.com/1890-surat-al-maidah-ayat-6.html
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menanggalkan APD berakibat datangnya bahaya berdampak fatal bagi jiwa. Nabi 

saw. bersabda: 

ثػَنَا ثػَنَاْالْمُغَلِّسِْْأبَوُْالنُّمَتَِْيُّْْخَالِدٍْْبْنُْْرَبِّوِْْعَبْدُْْحَدَّ ثػَنَاْسُلَيْمَافَْْبْنُْْفُضَيْلُْْحَدَّ ثػَنَاْعُقْبَةَْْبْنُْْمُوسَىْحَدَّ ْحَدَّ
ْضَرَرَْْلَْْۤأَفْْْقَضَىْمَْوَسَلَّْعَلَيْوِْْاللَُّّْْصَلَّىْاللَِّّْْرَسُوؿَْْأَفَّْْالصَّامِتِْْبْنِْْعُبَادَةَْْعَنْْْالْوَليِدِْْبْنِْْيَحْتَِْْبْنُْْإِسْحَقُْ

7ْو(اجَْمَْْنُْابْْْاهُْوَْ)رَْْ.ضِرَارَْْوَلَْۤ
Artinya:  

„Abd Rabbih Ibn Khālid al-Numairī Abū al-Mugallis memceritakan kepada 
kami, Fuḍail Ibn Sulaimān menceritakan kepada kami, Mūsā Ibn „Uqbah 
menceritakan kepada kami, Isḥāq Ibn Yaḥyā Ibn al-Walīd menceritakan kepada 
kami, dari „Ubādah Ibn al-Ṣāmit bahwasanya Rasulullah saw. menetapkan 
hukum dengan tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. (HR 
Ibnu Majah) 

Menurut hadis tersebut bahwa nakes yang menanggalkan pakaian APD-nya 

maka akan berdampak mudarat/bahaya terhadap jiwanya dengan bahaya menularnya 

virus Corona dengan cepat. Apalagi kemudian, sesuai dengan arahan para ahli medis 

tentang adanya social distancing bahkan phisycal distancing, namun hal tersebut 

tidak bisa dilakukan oleh para tim medis. Terlebih dengan adanya aturan pemerintah 

akan wajibnya social distancing dan physical distancing, akan tetapi aturan itu tidak 

dapat dilaksanakan tenaga kesehatan. Hal tersebut disebabkan mereka adalah garda 

terdepan dalam menangani dan menyembuhkan pasien dengan tetap menggunakan 

alat pelindung diri yang lengkap. Sekaitan dengan hal itu, maka membuat nakes 

mustahil melakukan tayamum yang merupakan rukhsah terlebih lagi dalam 

melakukan „azīmah yang berupa wudu. 

                                                 

7Abū „Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz 2 (Al-Riyāḍ: 

Maktabah al-Ma„ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī„, 1996), h. 784. 
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Berdasarkan gambaran tersebut maka nakes yang menggunakan APD 

digolongkan pada golongan fāqid al-ṭahūrain. Merujuk pada definisi ulama fikih 

maka ada dua definisi fāqid al-ṭahūrain: 

1. Mukalaf yang pada asalnya terdapat padanya dua media taharah yaitu media air 

dan media al-turāb al-ṭāhir (debu yang suci), akan tetapi mustahil memakainya 

sebab terdapat halangan syar„ī.  

2. Mukalaf yang dapat memakai air dan al-turāb al-ṭāhir, tetapi sarananya tidak 

ditemukan/ada. 

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka terdapat masyaqqah yang sangat 

berat pada diri tenaga kesehatan yang berjuang menangani orang sakit akibat terpapar 

COVID-19 dengan alat pelindung diri (APD) menutupi seluruh tubuhnya. Asas al-

taisīr dan „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah sebagai salah satu ciri syariat Islam 

memberi solusi dan merespon akan kondisi tersebut. „Adam al-ḥaraj dan raf„ al-

masyaqqah dalam konteks ini berarti situasi sukar saat ini, tenaga kesehatan tidak 

dapat sama sekali menanggalkan APD dalam sekejap yang berakibat mereka tidak 

dapat memakai air untuk wudu dan tidak dapat memakai al-turāb al-ṭāhir untuk 

tayamum, menyebabkan tenaga kesehatan digolongkan dalam kategori fāqid al-

ṭahūrain. 

Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim dalam kitabnya Ṣaḥīḥ Fiqḥ al-Sunnah 

menguraikan beberapa tanggapan fukaha berhubungan dengan fāqid al-ṭahūrain. Di 

antaranya: Syāfi„īyyah, mazhab Imam Aḥmad, Ibn Ḥazm, dan Ibn Taimiyah
8
 bahwa 

masyaqqah yang dapat dibenarkan merupakan bentuk uzur/halangan syar„ī yang 

                                                 

8Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ 

Mażāhib al-Aimmah, Juz 2 (Cet. I; Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Tawfīqīyyah), h. 198. 
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diterima seperti pada pelaksanaan salat tim medis tanpa wudu atau tayamum terlebih 

dahulu, maka para fukaha mengklasifikasikan tim medis dalam katerogi fāqid al-

ṭahūrain. Sekaitan hal tersebut, konsekuensinya harus mengerjakan salat saat tiba 

waktu salat dan tidak ada kewajiban qada mengganti rakaat salat sebelumnya.  Hal 

demikian disebabkan qada salat akan memunculkan jenis masyaqqah berikutnya, 

yang merupakan bentuk dari iḥtiyāt (kehati-hatian).  

Kebanyakan mazhab Syāfi„iyyah sering memakai konsep iḥtiyāt. Mengulangi 

salat sering dianjurkan yang merupakan bentuk iḥtiyāt, contohnya dengan alasan li 

ḥurmah al-waqt saat melakukan ibadah dalam keadaan terdapat najis atau tidak 

mengikuti syarat-syarat ibadah„azīmah yang ditentukan. Mengingat situasi tersebut, 

keadaan masyaqqah yang menyukarkan sebab durasi penanggulangan virus Corona 

tidak diketahui kapan berakhir. Tenaga kesehatan yang setiap hari mengenakan APD 

menutupi seluruh tubuh akan merasa terbebani ditambah beban qada salat yang 

bertumpuk setiap harinya.  

Pandangan yang diungkapkan oleh Kamāl Ibn al-Sayyid sependapat dengan 

Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah tersebut dapat dibuat sebagai dasar dalil atas situasi yang 

ada, yaitu nakes berada dalam sif dan mengenakan APD menutup badan maka 

diizinkan menunaikan salat dengan tidak wudu ataupun tayamum.
9
 Terdapat dua 

dasar dalil atas argumen tersebut: 

1) Firman Allah swt. dalam QS al-Tagābun/64: 16. 

ْنػَْ ْشُحَّ ْيػُّوْؽَ ْوَمَنْ نَػْفُسِكُمْ  ْلِّۤ رًا ْخَيػْ ْوَانَْفِقُوْا عُوْا ْوَاَطِيػْ ْوَاسََْعُوْا ْاسْتَطعَْتُمْ ْمَا َ ْاللّّٰ ْىُمُْفاَتػَّقُوا كَ ىثَ
ا
ْفاَوُلٰ فْسِو

 الْمُفْلِحُوْفَْ

                                                 

9Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ 

Mażāhib al-Aimmah, 200. 
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Terjemahnya:  

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, 
dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari 
kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

10
 

Allah swt. memberi perintah kepada semua hamba-Nya agar melakukan 

takwa semata hanya kepada-Nya. Melaksanakan kewajiban-kewajiban-Nya dan 

menghindari pantangan-pantangan-Nya. Allah swt. menentukan segalanya 

berdasarkan ukuran tenaga dan kekuatan. Firman Allah swt. tersebut menjadi 

pedoman bahwa konsekuensi menjadi gugur/batal jika seorang mukalaf tidak 

sanggup dikerjakan. Namun, saat mukalaf sanggup melaksanakan perintah lainnya, 

maka sudah cukup perintah tersebut atasnya sesuai akan kesanggupannya, adapun 

perintah lainnya yang menurutnya tidak sanggup untuk ditunaikan maka menjadi 

gugur atasnya.
11

 

2)  Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 286.  

هَاْمَاْاكْتَسَبَتْْ ْرَبػَّنَاْلَْۤتػُؤَاخِذْنَاَْ كَْسَبَتْْوَعَلَيػْ ْوُسْعَهَاْ ْلَذاَْمَا ُْنػَفْسًاْاِلَّۤ ٍْْۚلَْۤيُكَلِّفُْاللّّٰ اوَْْاَخْطأَْنََ نَااْ اِفْْنَّسِيػْ
كَْمَاْحَملَْتَْ نَااْاِصْراً لْنَاْمَاْلَْۤطاَقَةَْلنََاْبِوِْْعَلَىْالَّذِيْنَْمِنْْْوُْرَبػَّنَاْوَلَْۤتَحْمِلْْعَلَيػْ ْرَبػَّنَاْوَلَْۤتُحَمِّ ْعَنَّاْ ْوَاعْفُْ قػَبْلِنَاٍْۚ

ْْوَارْحَمْنَاْلنََاْ ْوَاغْفِرْْ  ْالْكٰفِريِْنَْْالْقَوِْْـْعَلَىْفاَنْصُرْنََْْمَوْلٰىنَاْانَْتَْۗ 

Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya 
ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada 
(pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) 
“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang 
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. 

                                                 

10Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 557. 

11„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

https://www.tafsirweb.com/10960-surat-at-taghabun-ayat-16.html (18 Juni 2022). 

https://www.tafsirweb.com/10960-surat-at-taghabun-ayat-16.html
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Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum 
kafir.

12
  

Tafsir ayat tersebut bahwasanya Allah swt. membuat syariat-Nya mudah bagi 

manusia. Syariat agama Islam bersifat tidak sukar, berat dan membebani seperti 

syariat umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad saw. tidak dibebani di luar batas 

kesanggupan mereka. Allah swt. tidak menghukum umat ini karena kesalahan dan 

kelupaan, akan tetapi mengampuni mereka, mengasihi serta melindungi mereka dari 

orang-orang kafir.
13

 

Berdasarkan dalil tersebut, terdapat dasar dalam penetapan syariat Islam yakni 

„adam taklīf (tidak diperkenankannya pembebanan hukum) atas mukalaf yang 

menghadapi kesukaran berlebih. Maksudnya, kewajiban salat atas mukalaf tetap ada 

sepanjang mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya dan tidak dapat digugurkan. 

Situasi genting dengan adanya masyaqqah keterbatasan maka dapat dicermati 

kembali sejalan dengan asas iḥtiyāṭ, bahwa nakes yang berada dalam sif tugas dan 

memakai APD ful tidak dibenarkan melalaikan kewajiaban salat, akan tetapi 

kerjakanlah salat sesuai dengan keadaan bagaimanapun bahkan ketika mengenakan 

APD menutupi seluruh tubuh dengan tidak berwudu dan bertayamum. Pendapat 

tersebut sebagaimana pandangan Ibn Ḥazm dan Ibn Taimiyah.
14

 

3) Hadis Riwayat Abū Hurairah ra.  

ْعَنْْلزَُْ ثػَنَاْيزَيِْدٌْبْنُْىَارُوْفَْأَخْبػَرَنََْالرَّبيِْعُْبْنُْمُسْلِمٍْالقُرَشِيُّ رٌْبْنُْحَرْبٍْحَدَّ ثَتٍِْْزُىَيػْ  مَّدٍْبْنِْزيََِدٍْعَنْْأَبِْْحَدَّ

 .ْ.ْفإَِذَاْأمََرْتُكُمْْبِشَيْءٍْفأَْتػُوْاْمِنْوُْمَاْاسْتَطعَْتُمْ،ْْ.ىُرَيػْرةََْقاَؿَْخَطبَػَنَاْرُسُوْؿُْاِللهْصَلَّىْاللهُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْفػَقَاؿَْ
                                                 

12Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 49. 

13„Abd al-Raḥmān Ibn Nāṣir al-Sa„dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. 

https://www.tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html (18 Juni 2022). 

14Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ 

Mażāhib al-Aimmah,  200. 

https://www.tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286.html
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تُكُمْْعَنْْشَيْءٍْفَدَعُوْهُ.ْ)أَخْرَجَوُْالبُخَاريُِّْ 15ْ(وِإِذَاْنػَهَيػْ
Artinya:  

Zuhair Ibn Ḥarb memberi tahu kami, Yazīd Ibn Hārūn memberi tahu kami, al-
Rabī„ Ibn Muslim al-Qurasyī memberi tahu kami, dari Muḥammad Ibn Ziyād, 
dari Abū Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. berbicara kepada kami, dan dia 
bersabda: “…Jika aku memberi perintah dengan sesuatu, maka lakksanakanlah 
sesanggup kalian, dan jika aku memberi larangan akan sesuatu, maka jauhilah.” 
(HR Bukhārī). 

Sabda Nabi saw. tersebut menerangkan bahwa apapun yang menjadi perintah 

atas manusia untuk dikerjakan maka harus berdasarkan kesanggupannya. Adapun 

hubungannya dengan situasi sekarang, maka tidak dianggap benar mendirikan 

perintah salat dengan tetap bersikeras mengambil wudu secara sempurna ataupun 

melakukan tayamum dengan debu suci sekalipun dengan cara menanggalkan APD, 

sebab yang demikian dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar terhadap jiwanya. 

Hal demikian, agar menjauhi faktor-faktor yang dapat membinasakan diri yang 

menjadi salah satu tujuan dari maqāṣid al-syarī„ah. Berkaitan kondisi tersebut maka 

dapat dikatakan hifẓ al-nafs muqaddam „alā hifẓ al-dīn (menjaga diri (jiwa) lebih 

diutamakan daripada menjaga agama).  

Adapun Mālikiyyah, Ḥanafiyyah, dan kelompok Auza„ī
16

 mempunyai 

pandangan lain yaitu tenaga kesehatan yang berada dalam situasi tersebut maka 

mereka harus mendirikan kewajiban salat saat itu juga. Di antara pertimbangannya, 

bahwa tidak terdapatnya kewajiban sebab wudu dan tayamum yang keduanya 

merupakan syarat sahnya salat tidak dapat dilakukan sampai keadaan normal kembali 

agar memungkinkan bagi mereka mengambil wudu ataupun tayamum secara 

                                                 

15Muḥammad Ibn Ismā„īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Abū „Abdillāh al-Bukhārī, Al-Jāmi„ al-

Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu „alaihi wa sallam wa Sunanih wa 

Ayyāmih, h. 288. 

16Abū Mālik Kamāl Ibn al-Sayyid Sālim, Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ 

Mażāhib al-Aimmah, h. 201. 
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sempurna seperti biasa walaupun waktu salat sudah berlalu. Namun, jika Anda 

mencermati pandangan kelompok ketiga tersebut, maka akan sangat menyulitkan 

sebab tenaga kesehatan wajib melakukan ibadah salat sebagaimana biasanya dengan 

sempurna setelah keadaan menjadi normal kembali. 

 

2. Jamak Salat bagi Tenaga Medis saat Operasi Bedah 

Salah satu ibadah wajib bagi orang Islam adalah salat lima waktu. Salat adalah 

ibadah yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 103.
17

 Namun, tidak dipungkiri terdapat orang 

muslim yang menemukan masyaqqah dalam pelaksanaan ibadah salat wajib, seperti 

orang yang sakit dan musafir. Berdasarkan hal tersebut, Allah swt. memberikan 

rukhsah kepada hamba-Nya dengan cara menggabungkan dua waktu salat di satu 

waktu yang dikenal dengan istilah salat jamak. Salat jamak adalah salah satu bentuk 

kemudahan yang ada dalam syariat agama Islam. 

Ahli fikih bersepakat bahwa salat jamak taqdīm waktu Zuhur dan Asar adalah 

sunah yang dilaksanakan pada hari Arafah. Adapun salat jamak ta‟khīr waktu Magrib 

dan Isya merupakan sunah yang dilakukan saat berada di Musdalifah setelah bertolak 

dari Arafah. Selain dari kedua tempat tersebut, maka fukaha berbeda pendapat 

tentang kebolehan menjamak salat. Namun banyak dari kalangan sahabat dan tabiin 

yang membolehkan salat jamak, baik jamak taqdīm ataupun ta‟khīr, yaitu 

                                                 

17Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 103. 

كَْانَتْْعَلَىْ بًاْمَّوْقػُوْتًْاِفَّْالصَّلٰوةَ كِْتػٰ   الْمُؤْمِنِتَُْ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang 

mukmin. Lihat: Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

h. 95. 
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penggabungan salat Zuhur dan Asar atau antara salat Magrib dan Isya. Di antara 

sahabat dan tabiin yang membolehkannya adalah Ibn „Abbās, Ibn „Umar, Ṭāwūs, 

Mujahid, Abū Ṡaur dan pendapat tersebut juga diikuti oleh pengikut mazhab 

Mālikiyyah, Syāfi„īyyah dan Ḥanābilah dengan adanya perbedan syarat di antara 

mereka.
18

 

Fukaha bersepakat tentang kebolehan menjamak salat bagi orang yang 

menempuh perjalanan jauh (musafir). Namun, berselisih pendapat tentang salat jamak 

bagi seorang mukim atau orang yang tidak sedang bersafar. Imam Mālik  dan 

sebagaian besar ulama tidak memperbolehkan orang mukim yang tidak memiliki 

halangan untuk menjamak salat. Adapun golongan mazhab Ẓāhiriyyah dan Asyhab 

yang bermazhab Mālikiyyah membolehkan menjamak salat bagi orang mukim.  

Adapun salat jamak bagi seorang mukim yang memiliki uzur atau kendala 

seperti hujan, maka Imam Syāfi„ī membolehkannya, baik itu menjamak salat di waktu 

malam atau siang hari. Berbeda dengan pendapat Imam Syāfi„ī, Imam Mālik tidak 

memperbolehkan untuk menjamak salat pada waktu siang hari dan membolehkannya 

pada malam hari. Adapun kasus seorang mukim yang sakit maka Imam Mālik 

membolehkannya untuk menjamak salat, jika mengkhawatirkan dirinya akan pingsan 

atau sakit perut. Adapun Imam Syāfi„ī tidak memperbolehkannya. 

Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dan keperawatan dengan fungsi 

utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-

baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan 

etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang termasuk sebagai 

                                                 

18Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. (t.t.: 

Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2012), h. 170. 
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tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ahli anestesi dan 

perawat yang membantu dokter. Hal demikian karena mereka memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Pekerjaan tenaga medis sangat penting untuk 

keselamatan nyawa manusia karena mengobati penyakit yang parah ataupun ringan. 

Terutama tenaga medis yang melakukan operasi bedah pada tubuh manusia. Terlepas 

dari itu, tenaga medis juga merupakan makhluk ciptaan Allah swt. yang mempunyai 

kewajiban menjalankan syariat agama Islam, salah satunya adalah ibadah salat. 

Seiring berjalannya waktu, tenaga medis mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan salat. Kondisi mereka memaksa untuk menjamak salat selama proses 

operasi. Hal tersebut disebabkan oleh waktu operasi yang memakan waktu lama 

hingga melewati batas waktu salat. Operasi pembedahan tidak termasuk alasan yang 

membolehkan untuk menjamak salat sebab mereka bukan orang yang sedang 

bersafar. Namun di sisi lain, pekerjaan mereka sangat penting karena berkaitan 

dengan keselamatan nyawa orang lain. 

a. Sebab-Sebab Menggabungkan Dua Waktu Salat bagi Tenaga Medis 

 Secara umum, ada tiga hal yang menjadi sebab para tenaga medis menjamak 

salat pada saat melakukan operasi. Ketiga sebab tersebut saling berkaitan satu sama 

lain dan tidak terpisahkan.  

1) Sebab Pertama: Persiapan sebelum Melakukan Operasi 

Tenaga medis harus melakukan persiapan yang baik dan matang sebelum 

melakukan operasi. Persiapan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan keadaan 

pasien. Contohnya: mengingatkan dan mengontrol puasa pasien sebelum operasi, 

menanggalkan pakaian pada tubuh pasien, dan menenangkan hati pasien. Adapun 

persiapan yang dilakukan para tenaga medis contohnya mempersiapkan alat-alat 
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bedah, ruangan bedah, mencuci tangan, menggunakan pakaian khusus bedah, 

mengatur posisi pasien dan menunggu proses anestesi bekerja dengan sempurna.
19

  

Persiapan operasi yang dilakukan terkadang memerlukan waktu yang lama 

ataupun cepat, tergantung jenis nyeri yang dirasakan. Contoh: persiapan operasi 

pembedahan dalam kasus serangan jantung akut yang membutuhkan waktu yang 

lebih lama dibandingkan operasi kelahiran. Berkaitan hal tersebut, maka tidak tepat 

jika persiapan pembedahan menjadi alasan mutlak untuk menggabungkan dua salat, 

karena persiapannya tidak memerlukan waktu yang lama sehingga melewati batas 

waktu salat. 

2) Sebab Kedua adalah Jenis Operasi 

Terdapat bermacam jenis operasi, di antaranya adalah operasi yang mencapai 

ketegori emergency dan operasi yang belum mencapai tingkat emergency. Hal yang 

menjadi sebab bolehnya menjamak salat adalah operasi sudah mencapai tingkat 

emergency yang mewajibkan tenaga medis melakukan tindakan operasi dalam waktu 

dekat dan membutuhkan waktu lama dalam pelaksanaannya. Contoh operasi darurat 

seperti operasi bedah, operasi deteksi dan pemeriksaan medis.  

Adapun operasi yang belum mencapai tingkat darurat seperti operasi khitan 

atau penyunatan, operasi bedah anatomi, dan operasi plastik. Terdapat juga jenis 

operasi yang kadangkala berada dalam kategori darurat dan terkadang juga tidak 

termasuk darurat, seperti operasi kelahiran. Operasi yang berada pada tingkat darurat 

lebih membutuhkan waktu yang lama dibandingkan operasi yang tidak tergolong 

darurat. 

                                                 

19Vinda Astri Permatasari, “Persiapan Prosedur dan Alat-Alat Bedah”.  Tugas Praktek Klinik 

(Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Yogyakarta), h. 15. 
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3) Sebab Ketiga: Operasi Berkaitan dengan Durasi Pelaksanaannya 

Terdapat dua jenis operasi berdasarkan durasinya yaitu: operasi singkat dan 

operasi durasi lama. Contoh operasi dengan durasi yang tergolong singkat adalah 

operasi kelahiran caesar. seluruh prosedur operasi caesar ini umumnya akan 

membutuhkan waktu 40 hingga 50 menit.
20

 Sekaitan hal tersebut, maka tidak boleh 

bagi tenaga medis yang melakukan tindakan operasi caesar untuk menjamak salat 

disebabkan tidak merasakan masyaqqah dalam pelaksanaannya.  

Adapun operasi dengan durasi yang panjang seperti operasi bypass atau lebih 

tepatnya operasi bypass jantung. Operasi ini dilakukan dengan cara mencangkok 

(graft) pembuluh darah dari bagian tubuh lain, untuk kemudian ditempelkan dan 

dijahit ke otot jantung yang mengalami kerusakan akibat penyumbatan pembuluh 

darah. Proses operasi bypass atau coronary artery bypass grafting (CABG) memakan 

waktu kurang lebih 3-6 jam tersebut bertujuan untuk mengembalikan aliran darah dan 

oksigen ke jantung.
21

  

Berdasarkan hal tersebut, maka para tenaga medis yang melakukan operasi 

bypass dibolehkan untuk menjamak salat disebabkan adanya masyaqqah bagi mereka 

dalam pelaksanaannya. Proses operasi yang jika dilakukan di awal waktu salat zuhur, 

maka boleh melakukan jamak taqdīm (salat zuhur dan asar dijamak dan dikerjakan 

pada awal waktu salat zuhur), demikian halnya dengan waktu magrib dan isya. 

Namun, jika proses operasi dilakukan sebelum tiba waktu salat zuhur, maka 

                                                 

20“Operasi Caesar, Ini yang Harus Anda Ketahui”, Situs Resmi Alodokter. 
https://www.alodokter.com/operasi-caesar-ini-yang-harus-anda-ketahui (29 Juli 2022). 

21“Mengenal Operasi Bypass Jantung, Tujuan, dan Risikonya”, Situs Resmi Alodokter. 

https://www.alodokter.com/memperpanjang-usia-berkat-operasi-bypass-jantung (29 Juni 2022). 

https://www.alodokter.com/operasi-caesar-ini-yang-harus-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/memperpanjang-usia-berkat-operasi-bypass-jantung%20(29


113 

 

 

diperbolehkan menjamak ta‟khīr dengan cara mengakhirkan salat zuhur ke waktu 

asar dan melaksanakannya secara jamak.  

Jenis operasi lainnya yaitu operasi pengangkatan tumor otak melalui metode 

konvensional membutuhkan waktu 2-4 jam. Hal tersebut dikarenakan pada operasi 

konvensional perlu melepas tulang tengkorak sementara, lalu membuka selaput 

otaknya dan menggeser sedikit otak agar bisa menuju ke bagian tumornya.
22

 

 Berdasarkan contoh-contoh tersebut, kebolehan jamak salat bagi tenaga medis 

ditinjau dari sebab-sebab berikut: 

a) Kekhawatiran terhadap Kondisi Pasien. 

Hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatan darurat yaitu penjagaan jiwa. Jika 

tenaga medis melaksanakan salat ditengah proses operasi tanpa menjamaknya maka 

tenaga medis berada dalam kondisi yang sulit. Kesulitan tersebut bukan hanya 

dirasakan oleh tenaga medis itu sendiri tetapi dirasakan juga oleh pasien. Pasien akan 

berada dalam kondisi darurat, maka kondisi darurat tersebutlah yang menjadi sebab 

diperbolehkannya keringanan dalam ibadah. 

b) Pekerjaan seorang ahli bedah adalah operasi 

Ahli bedah yang terikat dengan kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) 

(Aegroti Salus Lex Suprema) dalam melaksanakan kewajibannya yang berarti 

keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (utama). 

Sebab-sebab yang disebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat dalam 

menjamak salat bagi tenaga medis ahli bedah yaitu: 

                                                 

22Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Operasi Pertama Pengangkatan Tumor 

Otak Melalui Metode Transnasal Endoscopy di RSA UGM, Situs resmi RSA UGM. 

https://rsa.ugm.ac.id/2022/04/operasi-pertama-pengangkatan-tumor-otak-melalui-metode-transnasal-

endoscopy-di-rsa-ugm/ (29 Juni 2022). 

https://rsa.ugm.ac.id/2022/04/operasi-pertama-pengangkatan-tumor-otak-melalui-metode-transnasal-endoscopy-di-rsa-ugm/
https://rsa.ugm.ac.id/2022/04/operasi-pertama-pengangkatan-tumor-otak-melalui-metode-transnasal-endoscopy-di-rsa-ugm/
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(1)  Jenis operasinya adalah operasi darurat. 

(2)  Operasi dilakukan dengan batasan waktu. 

(3)  Operasi memakan waktu lama. 

(4)  Tidak ada yang dapat mengganti dokter dengan tenaga medis lainnya. 

c) Implementasi Konsep al-Taisīr dalam Menjamak Salat bagi Tenaga Medis 

Operasi yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah operasi yang memilki 

status darurat  atau kebutuhan. Hal tersebut karena suatu kebutuhan terkadang 

berubah menjadi sesuatu yang darurat. Target para tenaga medis dalam operasi adalah 

keberhasilan dalam melakukan operasi karena keberhasilan tersebut merupakan suatu 

kemaslahatan. Maksudnya, tidak ada alternatif yang bahayanya lebih ringan dari pada 

operasi itu sendiri. Apabila target tersebut diinginkan tercapai, maka tenaga medis 

akan mendapatkan tantangan yaitu harus menyelesaikan operasi tersebut hingga 

tuntas. 

Hukum menjamak salat bagi tenaga medis dikiaskan dengan salat jamak yang 

dilakukan di Arafah dan Muzdalifah. Terdapat ilat pada kedua tempat tersebut yaitu 

adanya masyaqqah/kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun ilat masyaqqah 

yang dihadapi tenaga medis yaitu pekerjaan mereka itu sendiri untuk melaksanakan 

operasi yang merupakan kebutuhan pasien, meski hal tersebut merupakan pekerjaan 

mereka.  

Sekaitan hal tersebut, keadaan operasi termasuk kondisi yang sangat 

berbahaya sehingga wajib untuk melakukan penanganan dengan cara operasi dalam 

waktu yang mendesak, bahkan tidak bisa lagi diundur meskipun hanya beberapa 

menit. Sebagai contoh kasus serangan jantung akut, jika tidak tangani cepat dengan 
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cara operasi, maka diperkirakan pasien akan meninggal sekitar setengah jam 

kemudian setelah terkena serangan jantung.
23

  

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah terpenuhi rukun dan syarat untuk 

mengimplementasikan konsep al-taisīr yang erat kaitannya dengan kaidah fikih al-

masyaqqah tajlib al-taisīr. Rukun-rukunnya meliputi; dokter berperan sebagai 

mukalaf; operasi bedah sebagai pekerjaan; penanganan dalam waktu yang mendesak 

serta tuntutan penyelesaiaan proses operasi merupakan suatu kesulitan yang pasti 

akan dihadapi. Adapun ditinjau dari segi persyaratan maka masyaqqah sudah 

dirasakan oleh tenaga medis dalam kondisi tersebut, yaitu rasa khawatir terhadap 

keadaan pasien.  

Ibadah salat bagi tenaga medis tidak gugur dikarenakan tugas menangani 

pasien. Namun, dalam kondisi yang menuntut petugas medis menuntaskan proses 

operasi dan semisalnya hingga selesai membutuhkan waktu yang cukup panjang, 

maka rukhsah menjamak salat bisa dikerjakan. Hal tersebut sebagaimana Edaran 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/EDR/I.0/E/2020 poin 9. 

Apabila keadaan amat menuntut karena tugasnya yang mengharuskan bekerja 
terus menerus memberikan layanan medis yang sangat mendesak, petugas 
kesehatan dapat menjamak salatnya (tetapi tidak mengqasar apabila tidak 
musafir).

24
 

Terdapat juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 17 Tahun 2020 

poin 3-5. 

Poin Ketiga: Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zuhur atau 
magrib dan berakhir masih berada di waktu shalat asar atau isya, maka ia boleh 
melaksanakan salat dengan jamak ta‟khīr. Poin Keempat: Dalam kondisi ia 
bertugas mulai saat waktu zuhur atau magrib dan diperkirakan tidak dapat 

                                                 

23Muḥammad Ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Syanqiṭī, Aḥkām al-Jaraḥiyyah al-Ṭibbiyyah 

(Juddah: Maktbah al-Ṣaḥābah, 1994), h. 134. 

24Pimpinan Pusat Mahammadiyah, “Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

02/Edr/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19” (28 Juli 2022). 
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melaksanakan salat asar atau isya maka ia boleh melaksanakan salat dengan 
jamak taqdīm. Poin Kelima: Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam 
rentang waktu dua salat yang bisa dijamak (zuhur dan asar serta magrib dan 
isya), maka ia boleh melaksanakan salat dengan jamak.

25
 

  Berdasarkan dua hal tersebut (Edaran Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia), maka dapat disimpulkan bahwa ternyata selain faktor jarak 

yang menjadi sebab dibolehkannya seseorang menjamak salat, terdapat juga faktor 

lainnya yaitu faktor kondisi/keadaan yang menjadi sebab bolehnya salat dijamak 

yaitu seperti pada kondisi tenaga medis yang mendapatkan masyaqqah pada saat 

melakukan tindakan operasi bedah dalam waktu panjang. Sekaitan hal tersebut, maka 

kondisi sulit yang dapat menyebabkan kehancuran dan kebinasaan dapat mengubah 

rukhsah yang pada awalnya bersifat pilihan menjadi rukhsah yang wajib untuk 

diambil, sebagai bentuk ketaatan seorang hamba dengan mengambil al-taisīr yang 

diberikan Allah swt. 

B. Pengaturan Jarak Saf dalam Salat Berjemaah di Masjid Karena Wabah 

Pada dasarnya, hukum dasar salat berjemaah adalah sunah muakadah, namun  

menurut sebagian ulama hukumnya wajib kifayah. Salat berjemaah mensyaratkan 

taswiyah al-ṣufūf (kerapihan dan rapatnya saf).
26

 Menurut mazhab Ḥanafī, Mālikī, 

Syāfi„ī, dan Ḥanbalī menyatakan hukum taswiyah al-ṣufūf adalah mustahab.
27

 

Konsekwensi hukum jika saf dijarangkan akan menimbulkan hukum makruh dari segi 

berjamaah yang mengakibatkan hilangnya pahala berjamaah. 

                                                 

25Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2020 Pedoman 

Kaifiat Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) Saat Merawat Dan 

Menangani Pasien Covid-19” (28 Juli 2022). 

26Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid (t.t.: 

Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2012), h. 343. 

27Faried F. Saenong dkk, Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah (Cet. I; Jakarta: NUO 

Publishing, 2020), h. 22. 



117 

 

 

Pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini memberikan dampak yang 

besar terhadap masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi maupun ibadah. Melihat hal 

tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam perspektif Islam 

situasi orang-orang yang salat dalam saf yang tidak berdekatan karena pembatasan 

ruang di antara mereka. Ada beberapa faktor krusial yang harus dipahami secara 

kolektif sebelum membahas tentang pembenaran hukum salat berjemaah di masjid-

masjid dengan saf terpisah akibat wabah virus COVID-19, yaitu sebagai berikut: 

1. Jika terdapat arahan dari pihak berwenang, baik MUI atau pemerintah. Wajib 

bagi seorang muslim untuk mengindahkannya agar sementara waktu 

menghentikan salat Jumat dan salat fardu berjemaah di masjid.  

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisā‟/4: 59. 

وَأَطِيعُواْ۟ٱلرَّسُوؿَْوَأوُ۟لِىْٱلْأَمْرِْمِنكُمْْ يَػُّهَاْٱلَّذِينَْءَامَنػُوااْ۟أَطِيعُواْ۟ٱللََّّْ  .…يَاَٰ
Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul 
amri di antara kamu….

28
  

 Wahbah al-Zuḥailī menafsirkan ayat tersebut dalam bukunya Tafsīr al-Wajīz 

sebagai perintah Allah swt. kepada orang Islam agar menaati Allah swt. dalam segala 

apa yang diwahyukan-Nya dalam al-Qur‟an, dan menaati Rasulullah saw. dalam 

semua yang tertuang dalam sunah dengan jelas, dan menaati ulama yang 

memerintahkan kebaikan, serta para pemimpin dan orang yang memiliki kekuasaan 

dalam urusan yang mereka perintahkan seperti ketaatan kepada Allah dan kebaikan 

yang memiliki tujuan untuk kemasalahata dunia.
29

 Menurut Ibn „Abbās, Mujahid, 

                                                 

28Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 87. 

 29Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr al-Wajīz. https://www.tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-

59.html (29 Juni 2022). 

https://www.tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html%20(29
https://www.tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html%20(29
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Aṭā„, dan Ḥasan al-Baṣrī, ulū al-amr adalah kekuasaan, baik dalam hukum maupun 

agama. Menurut Abū al-„Āliyah, ulū al-amr mengacu pada ulama. Makna dari ayat 

tersebut bahwa ulū al-amr adalah umara dan ulama berdasarkan pandangan Ibn 

Kaṡīr.
30 

 

2. Himbauan tersebut sebaiknya dipatuhi jika larangan tersebut masih ada karena 

lingkungan masih dianggap belum kondusif yang bertujuan untuk 

menghentikan penyebaran virus COVID-19 sejak dini.  

Hal tersebut karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Aturan 

sadd al-ẓarāi„
31

 (tindakan pencegahan) dan al-ḍarar yuzāl
32

 mencerminkan hal ini 

(menghilangkan bahaya). Himbauan pemerintah atau MUI langsung menjadi 

pembenaran untuk tidak salat Jumat dan salat berjemaah di masjid-masjid. 

3. Salat Jumat dan salat berjemaah di masjid-masjid akan tetap berjalan jika tidak 

ada larangan atau imbauan khusus di daerah tertentu karena penyebaran virus 

belum sampai ke daerah tersebut dan masyarakat meyakini daerah tersebut 

masih steril.  

Berdasarkan hal tersebut, maka syariat Islam tetap harus dijalankan, dengan 

tetap mengerjakan salat Jumat maupun 5 salat fardu di masjid dan tetap berjalan 

sebagaimana biasanya.
33

 

                                                 

30Ismā„īl Ibn „Umar Ibn Kaṡīr, Tafsīr al-Qur‟ān al-Aẓīm, Juz 2 (Cet. II; Al-Riyāḍ: Dār al-

Ṭayyibah, 1420 H/1999 M), h. 345. 

31Muḥammad Ibn „Abdillāh Ibn Bahādir al-Zarkasyī, Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh, 

Wizārah al-Awqāf wa al-Syu‟ūn al-Islāmiyyah, Juz 6 (Cet. II; Kuwait: t.p., 1413 H/1992 M), h. 82.   

32Tāj al-Dīn „Abd al-Wahhāb Ibn Taqī al-Dīn al-Subkī, Al-Asybāh wa al-Naẓāir, Juz 1 (Cet. I; 

Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 41. 

33Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 19 Panduan Ibadah di Masa Covid-19 (Makassar: 

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2020), h. 92. 
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4. Jika suatu lembaga atau lembaga takmir masjid, mengikuti imbauan dari 

pemerintah dan MUI, tetap memutuskan untuk melaksanakan salat Jumat dan 

salat berjemaah di masjid dengan menerapkan berbagai bentuk tindakan 

pencegahan seperti penggunaan masker, social distancing (menjaga jarak) 

ketika salat, maka terjadi perbedaan pendapat. 

Pendapat para ulama (zaman dulu) tentang sahnya salat dengan jarak saf yang 

lebar, baik antara saf pertama dan kedua atau antara seseorang dengan orang di 

sebelah kanan dan kirinya. Berikut pendapat ulama tentang salat berjemaah dengan 

syarat social distancing (menjaga jarak 1 meter atau lebih antar jemaah): 

a. Salat di masjid dengan model social distancing tidak termasuk salat berjemaah, 

sehingga salat tersebut termasuk salat sendiri.  

Sebagian ulama berpendapat bahwa meluruskan dan merapatkan saf 

hukumnya wajib. Ulama yang sependapat dengan pendapat tersebut adalah „Abd al-

Muḥsin al-„Abbād. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan 

hal tersebut
34

 dan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa meluruskan dan 

                                                 

34Di antaranya, sabda Nabi Muhammad saw.: 

ُْ ْصَلَّىْاللَّّ ثػَنَاْشُعْبَةُْعَنْْقػَتَادَةَْعَنْْأنََسِْبْنِْمَالِكٍْعَنْْالنَّبيِّ ثػَنَاْأبَوُْالْوَليِدِْقَاؿَْحَدَّ عَلَيْوِْوَسَلَّمَْقَاؿَْسَوُّواْصُفُوفَكُمْْفَإِفَّْحَدَّ
 ()أَخْرَجَوُْالبُخَاريُِّْ. امَةِْالصَّلَاةِْتَسْوِيةََْالصُّفُوؼِْمِنْْإِقَْ

Maksudnya:  

Abū al-Walīd menceritakan kepada kami, Syu„bah menceritakan kepada kami, dari Qatādah, 

dari Anas Ibn Mālik, dari Nabi saw. bersabda: “Luruskan saf-saf kalian, sesungguhnya 

kelurusan saf bagian dari pelaksanaan salat.” (HR al-Bukhārī) Lihat: Muḥammad Ibn Ismā„īl 

Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Abū „Abdillāh al-Bukhārī, Al-Jāmi„ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-

Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh ṣallallāhu „alaihi wa sallam wa Sunanih wa Ayyāmih, Juz 1 (t. 

Cet.; Bairūt: Dār al-Ṭauq al-Najāt, 1442 H/2001 M), h. 254. 
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merapatkan saf hukumnya wajib.
35

Adapun salat yang dilakukan dengan tata cara 

tersebut berarti melanggar hal yang wajib.  

Terdapat fatwa yang dikeluarkan European Council for Fatwa and Research 

dalam Surat Keputusan No.7/30,
36

 menanggapi pertanyaan tentang salat berjemaah 

dengan cara social distancing, lembaga tersebut menjawab bahwa lebih baik untuk 

sementara berhenti salat di masjid, dan dilakukan di tempat dan rumah masing-

masing. Salat berjemaah adalah sunah muakadah, adapun menjaga keselamatan diri 

adalah kewajiban, sehingga tidak benar mendahulukan sunah dari kewajiban. Salat 

dengan cara tersebut tampaknya menjadi kewajiban dan mudah bagi Allah swt., dan 

itu juga bertentangan dengan ruh/kebijaksanaan yang di dalamnya terdapat hukum 

salat berjemaah dan bertentangan dengan nas yang memerintahkan penutupan saf, 

dan dilarang salat sendirian di belakang jemaah salat. Masjid harus menjadi contoh 

kepatuhan kepada aturan dan hukum, serta kehati-hatian dalam menjaga hidup 

manusia. 

b. Salatnya sah dan tetap mendapat balasan dari Allah swt. Khālid Ibn „Alī al-

Musyaiqiḥ adalah salah satu ulama modern yang menyatakan bahwa salat jenis 

tersebut sah.  

Dalam artikel Hukum Fikih Mengenai Virus Corona yang berkaitan dengan 

hukum salat berjemaah dengan saf yang berjauhan,
37

 berpendapat bahwa sunah jika 

                                                 

35Di antara ulama yang menyatakan kewajiban meluruskan dan merapatkan saf adalah Imam 

al-Bukhārī, Ibn Taimiyah dan Ibn „Uṣaimīn. Lihat: “Wujūb Taswiyah al-Ṣufūf fī al-Ṣalāh wa 

Ma„nāhā”, Situs Resmi Islām Su‟āl wa Jawāb. https://islamqa.info/ar/answers/36881 (28 Juni 2022). 

36“Salat with Social Distancing”, Situs Resmi European Council for Fatwa and Research,  

https://www.e-cfr.org/ (28 Juni 2022). 

37Khālid Ibn „Alī al-Musyaiqiḥ, Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta„alliqah bi Wabā‟ Kūrūnā. 

https://islamhouse.com/ar/books/2829154/ (28 Juni 2022). 
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saf salat harus berdekatan satu sama lain dan jarak antara saf yang satu dengan saf 

berikutnya memiliki ukuran sama besar dengan tempat sujud, tetapi dapat berjarak 

karena takut sakit. Jika (jarak) niat (kebutuhan) mengharuskan salat sendirian di 

belakang garis, tidak masalah jika berjauhan. 

Ibn Taimiyah adalah mewajibkan merapatkan saf salat, tetapi jika saf sudah 

penuh maka boleh baginya salat sendiri di belakang jemaah dan salatnya tetap sah 

serta tidak diwajibkan untuk masuk dalam saf  jemaah salat. Begitupun salat orang 

sakit yang hanya bisa ikut di belakang saf seorang diri maka salatnya tetap sah, 

meskipun hukum asalnya wajib. Sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh Alī Ibn Syaiban: 

ثَْ بَافَْحَدَّ ْشَيػْ ْبْنَ ْعَلِيَّ ْأبََاهُ ثوَُ،ْأَفَّ ْحَدَّ ْعَلِيٍّ ْبْنَ ْالرَّحْمَنِ ْعَبْدَ ْبَدْرٍ،ْأَفَّ ْبْنِ ْاللَِّّ ْعَبْدِ قاَؿَ:ْوَرَأَىْ…ْوُ،عَنْ
ْصَلَّىْ ْانْصَرَؼَْالرَّجُلُ،ْفػَقَاؿَْرَسُوؿُْاللَِّّ ،ْفػَوَقَفَْحَتىَّ ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَ:ْرَجُلًاْيُصَلِّيْخَلْفَْالصَّفِّ اسْتػَقْبِلْْ"اللَّّ

"  38 .)دُْحمَْْأَْْاهُْوَْ)رَْْصَلَاتَكَ،ْلَْۤصَلَاةَْلِرَجُلٍْفػَرْدٍْخَلْفَْالصَّفِّ
Artinya: 

Dari „Abdullāh Ibn Badr bahwasanya “Abd al-Raḥmān Ibn „Alī menceritakan 
kepadanya, bahwa bapaknya „Alī Ibn Syaibān menceritakan kepadanya berkata: 
… Rasalullah saw. melihat seorang laki-laki salat di belakang saf, maka ia 
berdiri sampai (laki-laki tersebut) selesai dari salatnya, maka Rasulullah saw. 
bersabda: “Ulangi salatmu, tidak ada salat bagi orang yang mendirikannya 
sendirian di belakang saf” (HR Ahmad) 

 Adapun pendapat pertama, yang menyatakan bahwa meluruskan dan 

merapatkan saf dalam salat berjemaah hukumnya wajib, tetapi jika ada uzur yang 

menyebabkan seseorang tidak rapat dengan saf, maka sejatinya salat jemaahnya tetap 

sah. Ibn Ḥajar al-„Asqalānī berpandangan bahwa pendapat yang menyatakan 

meluruskan saf hukumnya wajib, akan tetapi salat orang yang tidak meluruskan saf 

                                                 

38Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl Ibn Asad Abū „Abdillāh al-Syaibānī, Musnad 

al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, Juz 9 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 302.  
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tetaplah sah.
39

 Adapun Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa salat orang yang 

sendirian (di belakang saf) karena sebuah uzur hukumnya sah, sama dengan pendapat 

mazhab Ḥanafī, dan jika tidak mendapat tempat selain di belakang saf, maka lebih 

afdal salat sendirian, dan tidak menarik orang yang di depannya.
40

 Pendapat tersebut 

menjadi lebih kuat karena jumhur ulama berpendapat bahwa merapatkan dan 

meluruskan saf hukumnya sunah/mustahab, bukan wajib. Jadi salat yang dilakukan 

orang Islam secara berjemaah di masjid dengan berjauhan atau menjaga jarak antara 

satu sama lain di masa pandemi COVID-19 tetap sah. Hal tersebut karena melihat 

kondisi sulit untuk tetap menjaga saf tetap rapat. 

Adanya COVID-19 mendorong pemerintah mengeluarkan surat edaran 

pembatasan interaksi dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu masyaqqah 

tersendiri bagi orang Islam. Namun di sisi lainnya, adanya pembatasan tersebut 

memberikan taisīr (kemudahan) dalam ibadah yang bersifaat jemaah yaitu dengan 

dibolehkannya salat berjamaah dengan saf yang berjarak sebagai bentuk 

implementasi al-taisīr dalam ibadah maḍḥah. 

C. Salat dengan Tayamum Pengganti Mandi Janabah 

Taharah dan salat bagi orang Islam merupakan dua amalan yang mempunyai 

hubungan erat. Taharah dari hadas adalah salah satu syarat sahnya salat, sesuai 

dengan firman Allah swt. dalam QS al-Māidah/5: 6
41

 dan juga berdasarkan hadis 

Rasulullah saw. 

                                                 

39Aḥmad Ibn „Alī Ibn Ḥajar al-„Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 2 (Al-

Qāhirah: Dār al-Taqwā, 2000), h. 210. 

40Taqī al-Dīn Aḥmad Ibn „Abd al-Ḥalīm Ibn Taimiyah, Al-Fatāwā al-Kubrā, Jilid 5 (Cet. I; 

t.t.: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1408 H/1987 M), h. 348. 

41Ayat QS al-Māidah/5: 6. 
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ْعَنْْأَبِْ ثػَنَاْلُزَمَّدُْبْنُْالْفُضَيْلِْعَنْْأَبِْسُفْيَافَْطَريِفٍْالسَّعْدِيِّ ثػَنَاْسُفْيَافُْبْنُْوكَِيعٍْحَدَّ نَضْرةََْعَنْْأَبِْحَدَّ
ُْعَلَيْْ ْصَلَّىْاللَّّ مِْذِيُّ(ْ.…وِْوَسَلَّمَْمِفْتَاحُْالصَّلَاةِْالطُّهُورُْسَعِيدٍْقاَؿَْقاَؿَْرَسُوؿُْاللَِّّ  )رَوَاهُْالتًِّ

42
 

Artinya: 

Sufyān Ibn Wakī„ menceritakan kepada kami, Muḥammad Ibn al-Fuḍail 
menceritakan kepada kami, dari Abī Sufyān ṭarīf al-Sa„dī, dari Abi Naḍrah, dari 
Abī Sa „īd berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Kunci salat adalah taharah….” 
(HR al-Tirmiżī) 

Persoalan yang muncul saat ini adalah ketika seseorang dalam keadaan junub 

tidak memiliki kemampuan untuk bersuci secara langsung karena udara sangat 

dingin, namun ingin tetap melaksanakan salat tepat waktu. Kondisi tersebut juga 

bertambah sulit disebabkan udara dingin memberi pengaruh buruk terhadap 

kesehatan. Saat tubuh tidak dapat mengatasi suhu dingin yang dirasakan, maka akan 

mengalami hipotermia.
43

  

                                                                                                                                           

يَػُّهَاْالَّذِيْنَْاٰمَنػُواْاْاِذَاْقُمْتُمْْاِلَىْالصَّلٰوةِْفَاغْسِلُوْاْوُجُوْىَكُمْْوَايَْدِيَكُمْْاِلَىْالْمَرَافِقِْ ْْيَاٰ وَامْسَحُوْاْبِرُءُوْسِكُمْْوَارَْجُلَكُمْْاِلَىْالْكَعْبػَتُِْ 
تُمْْمَّرْضاٰىْ كُْنػْ ْوَاِفْ

رُوْا  تُمْْجُنػُبًاْفَاطَّهَّ كُْنػْ ءًْوَاِفْ ءَْفػَلَمْْتَِِدُوْاْمَاا طِْاوَْْلٰمَسْتُمُْالنِّسَاا ىثَ نَْالْغَاا نْكُمْْمِّ ءَْاَحَدٌْمِّ اوَْْعَلٰىْسَفَرٍْاَوْْجَاا
ْعَلَيْكُْ ُْليَِجْعَلَ ْاللّّٰ ْيرُيِْدُ نْوُْ مَا ْمِّ ْوَايَْدِيْكُمْ ْبِوُجُوْىِكُمْ ْفَامْسَحُوْا ْطيَِّبًا ْصَعِيْدًا مُوْا ْحَرَْفػَتػَيَمَّ نْ ْمِّ ْوَليِتُِمَّْمْ ركَُمْ ْليُِطَهِّ ْيُّريِْدُ جٍْوَّلٰكِنْ  نعِْمَتَوْعَلَيْكُمْْلَعَلَّكُمْْتَشْكُرُوْفَْ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka 

basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua 

kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, 

dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuhperempuan, lalu tidak 

memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu 

dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. 

Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 108. 

42Abū „Īsā Muḥammad Ibn „Īsā Ibn Sūrah Ibn Mūsā al-Sulmī al-Būgī al-Tirmiżī, Al-Jāmi„ al-

Kabīr Sunan al-Tirmiżī, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1996), h. 3. 

43Penurunan suhu tubuh secara drastis yang berpotensi berbahaya. Penyebab yang paling 

umum adalah berada di lingkungan bersuhu dingin dalam waktu yang lama. Hipotermia juga dapat 

disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya termasuk paparan dingin atau aktivitas fisik yang 

ekstrem. 
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Terdapat tanda-tanda yang muncul ketika seseorang mengalami kedinginan. 

Misalnya ujung jari kebiruan, dan menggigil atau gemetar. Ujung jari kebiruan bisa 

terjadi akibat pengecilan pembuluh darah kecil di ujung tubuh (vasokonstriksi 

pembuluh perifer), jika terus berlanjut akan mengalami kematian jaringan, sehingga 

pada orang dengan kulit putih akan terlihat biru. Tanda-tanda lain yang sering dialami 

seseorang ketika merasa kedinginan yakni bersin atau keluar bercak-bercak biduran. 

Dua hal tersebut, merupakan reaksi alergi dingin yang dikeluarkan oleh tubuh.
 44

 

Di sisi lain, ada dua kategori penyakit ketika udara dingin. Keduanya yakni 

penyakit yang sudah ada sebelumnya atau dapat kambuh dan penyakit langsung. 

Penyakit yang sudah ada sebelumnnya, maka akan mengalami kambuhnya asma 

(sesak napas), pilek alergi (rinitis alergi), sinusitis, serta alergi kulit karena udara 

dingin. Adapun penyakit yang timbul langsung akibat udara dingin seperti kulit 

menjadi kering, kulit telapak kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, dan pada kasus 

tertentu muncul mimisan. Jika paparan udara dingin terus berlangsung akan terjadi 

penurunan suhu tubuh (hipotermia) yang akan mengancam jiwa orang tersebut. Orang 

yang mempunyai risiko tinggi gangguan kesehatan disebabkan cuaca dingin seperti 

orang yang berusia lanjut, orang dengan komorbid,
45

 penyakit diabetes, gangguan 

jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya 

                                                 

44“Ini yang Terjadi Saat Tubuh Merasakan Suhu Dingin, Waspada Hipotermia”, Situs Resmi 

Kompas.com https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/26/190000165/ini-yang-terjadi-saat-tubuh-

merasakan-suhu-dingin-waspada-hipotermia?page=all (19 Juli 2022). 

45Komorbid atau komorbiditas adalah kondisi seseorang yang memiliki dua atau lebih 

masalah kesehatan pada saat yang sama atau jika salah satunya timbul akibat kondisi kesehatan 

sebelumnya. Penyakit yang diderita salah satunya adalah penyakit kronis atau yang telah diderita 

dalam waktu lama. Misalnya, diabetes, penyakit yang merupakan komorbiditas dari tekanan darah 

tinggi. Artinya diabetes menyebabkan meningkatnya risiko tekanan darah tinggi. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/26/190000165/ini-yang-terjadi-saat-tubuh-merasakan-suhu-dingin-waspada-hipotermia?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/26/190000165/ini-yang-terjadi-saat-tubuh-merasakan-suhu-dingin-waspada-hipotermia?page=all
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penjelasan terkait cara untuk melakukan taharah bagi orang junub dari hadas besar 

dengan keadaan cuaca dingin.  

Taharah bagi orang yang berhadas besar seperti junub adalah mandi dengan 

air, sesuai firman Allah swt. QS al-Māidah/5: 6. 

تُمْْجُنػُبًاْفاَطَّهَّرُوا… كُْنػْ  .…وَإِفْ
 

Terjemahnya: 

…Dan jika kamu junub maka mandilah….
46

 

Namun, jika tidak mampu menggunakan air karena tidak ada, atau ada, akan 

tetapi berbahaya baginya jika digunakan, baik karena sakit atau sangat dingin, dan 

tidak memiliki sesuatu yang dapat memanaskannya, maka boleh beralih dari mandi 

ke tayamum dengan debu, sejalan dengan firman Allah swt. QS al-Māidah/5: 6. 

…ْ تُمْ كُْنػْ ْمَاءًْْمَرْضَىوَإِفْ ْتَِِدُوا ْفػَلَمْ ْالنِّسَاءَ ْلۤمَسْتُمُ ْأوَْ ْالْغَائِطِ ْمِنَ ْمِنْكُمْ ْأَحَدٌ ْجَاءَ ْأوَْ ْعَلَىْسَفَرٍ أوَْ
  .…فػَتػَيَمَّمُواْصَعِيدًاْطيَِّبًا

Terjemahnya: 

…Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air 
(kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 
bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)….

47
 

Dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa orang sakit dan berbahaya baginya 

jika menggunakan air, karena dapat menyebabkan kematian atau bertambah sakit atau 

tertunda kesembuhannya, maka boleh bertayamum.
48

 Allah swt. menjelaskan tata 

cara tayamum dalam lanjutan ayat-Nya QS al-Māidah/5: 6. 

                                                 

46Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 108. 

47Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 108. 

48Wahbah al-Zuḥailī, Taisīr al-Wajīz. https://www.tafsirweb.com/1890-surat-al-maidah-ayat-

6.html (16 Mei 2022). 
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  .…جُوىِكُمْْوَأيَْدِيكُمْْمِنْوُْفاَمْسَحُواْبِوُْ…

Terjemahnya: 

…Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu….
49

 

Melakukan tayamum dengan tanah/debu yang bersih dan dua tangan dengan 

dua kali sapuan. Satu sapuan untuk wajah dan sisanya untuk dua lengan, atau untuk 

dua telapak tangan menurut Mālikī dan Ḥanbalī.
50

 Terdapat penjelasan hikmah dari 

syariat tayamum QS al-Māidah/5: 6. 

ُْليَِجْعَلَْعَلَيْكُمْْمِنْْحَرجٍَْوَلَكِنْْيرُيِدُْ… ركَُمْْوَليِتُِمَّْنعِْمَتَوُْعَلَيْكُمْْلَعَلَّكُمْْتَشْكُرُوفَْمَاْيرُيِدُْاللَّّ  ليُِطهَِّ
Terjemahnya: 

…Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

51
 

Terdapat hadis sahih dari sahabat „Amr Ibn al-„Āṣ. 

ْأَخْبػَرَنََْوَىْبُْبْنُْجَريِرٍْأَخْبػَرَنََْأَبِْقاَؿَْسََِعْتُْيَحْتَِْبْنَْأيَُّوبَْيُحَدِّثُْ ثػَنَاْابْنُْالْمُثػَتٌَّ عَنْْيزَيِدَْبْنِْأَبِْْحَدَّ
ْعَنْْعَمْروِْبْنِْالْعَاصِْقاَؿَْاحْتػَلَمْتُْفِْحَبِيبٍْعَنْْعِمْرَافَْبْنِْأَبِْأنََسٍْعَنْْعَبْدِْالرَّحْمَنِْبْنِْجُبػَتٍَْْالْمِصْرِْ يِّ

صَلَّيْتُْ لَةٍْبَاردَِةٍْفِْغَزْوَةِْذَاتِْالسُّلَاسِلِْفأََشْفَقْتُْإِفْْاغْتَسَلْتُْأَفْْأىَْلِكَْفػَتػَيَمَّمْتُْثُمَّْ بَِِصْحَابِْالصُّبْحَْليَػْ
ْوَْ ْصَلَّىْاللَُّّْعَلَيْوِ ْذَلِكَْللِنَّبيِّ ْبِالَّذِيْفَذكََرُوا ْفػَقَاؿَْيََْعَمْرُوْصَلَّيْتَْبَِِصْحَابِكَْوَأنَْتَْجُنُبٌْفأََخْبػَرْتوُُ سَلَّمَ

كَْافَْبِكُمْْ ْاللََّّ ْإِفَّ ْأنَػْفُسَكُمْ ْتػَقْتػُلُوا ْوَلَۤ ْسََِعْتُْاللََّّْيػَقُوؿُ ْالِۤغْتِسَاؿِْوَقػُلْتُْإِنِِّ ْفَضَحِكَْمَنػَعَتٍِْمِنْ ْرَحِيمًا
ْصَْ ئًارَسُوؿُْاللَِّّ ُْعَلَيْوِْوَسَلَّمَْوَلََّْْيػَقُلْْشَيػْ  52(أبَػُوْْدَاوُدَْْاهُْوَْ)رَْ. لَّىْاللَّّ

Artinya: 

Ibn al-Muṣannā menceitakan kepada kami, Wahb Ibn Jarīr mengabarkan 
kepada kami, bapakku mengabarkan kepada kami, berkata: Saya mendengar 

                                                 

49Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 108. 

50Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid (t.t.: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 

2012), h. 163. 

51Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 108. 

52Abū Dāwūd Sulaimān Ibn al-Asy„aṡ al-Sijistānī al-Ażdī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 1 (t. Cet.; 

Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/1997 M), h. 92. 



127 

 

 

Yaḥyā Ibn Ayyūb bercerita, dari Yazīd Ibn Abī Ḥabīb, dari „Imrān Ibn Abī 
Anas, dari „Abd al-Raḥmān Ibn Jubair al-Miṣrī, dari „Amr Ibn al-„Āṣ berkata, 
“Aku pernah mengalami mimpi junub pada suatu malam yang dingin saat 
perang Żāt Sulāsil, aku takut jika mandi aku akan celaka, maka aku tayamum, 
kemudian salat Subuh menjadi imam para sahabatku. Mereka melaporkan hal 
tersebut kepada Nabi saw., maka beliau bersabda: “Wahai „Amr, engkau 
mengimami salat para sahabatmu dalam keadaan junub?” Maka aku beritakan 
kepadanya sebab yang menghalangiku untuk mandi, karena aku pernah 
mendengar firman Allah swt.: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

53
 Rasulullah saw. tertawa 

dan tidak mengatakan sesuatupun. (HR Abī Dāwūd) 

Ibn Ḥajar r.a. menguraikan maksud dari hadis tersebut bahwa dibolehkan 

tayamum bagi orang yang memperkirakan penggunaan air dapat menimbulkan 

dampak buruk baginya, baik karena dingin atau selainnya, serta sahnya salat jamaah 

yang dipimpin oleh imam yang bertayamum kepada makmum yang berwudu.
54

 

Adapun „Abd al-„Azīz Ibn Bāz r.a. berpandangan bahwa jika mampu mendapatkan 

air hangat atau dapat memanaskan air dingin, atau membeli dari tetangga atau 

selainnya, maka hal tersebut wajib dilakukan sejalan dengan firman Allah swt. QS al-

Tagābun/64: 16.
55

 

مَاْاسْتَطعَْتُمْْ َْ   .…فاَتػَّقُواْاللّّٰ
Terjemahnya: 

Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu….
56

 

                                                 

53Ayat QS A-Nisā‟/4: 29. 

كَْافَْبِكُمْْرَحِيْمًاْ… َ اِفَّْاللّّٰ  وَلَْۤتػَقْتػُلُواْاْانَػْفُسَكُمْْْ 
Terjemahnya: 

…Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. Lihat: Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, 

h. 83. 

54Aḥmad Ibn „Alī Ibn Ḥajar al-„Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 1, h. 454.  

55„Abd al-„Azīz Ibn „Abdullāh Ibn Bāz, Majmū‟ Fatāwā Ibn Bāz,  Juz 5. (t.d.). 

56Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemah, h. 557. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka tayamum dalam kondisi tersebut boleh dengan 

syarat, orang yang berhadas wajib berusaha mendapatkan air hangat dengan cara 

yang bisa dilakukan, baik dengan membeli, atau memanaskan atau selainnya dengan 

berbagai cara sehingga dapat mandi dengan menggunakan air. Namun, jika tidak 

mampu dan suhu sangat dingin, serta berbahaya bagi kesehatan dan tidak ada cara 

untuk memanaskannya atau membeli air hangat, maka termasuk dalam kategori orang 

yang beruzur syar„ī. Bertayamum dibolehkan untuknya, berdasarkan firman Allah 

swt. untuk bertakwa sesuai kemampuan dan juga berdasarkan firman Allah swt yang 

jika tidak mendapatkan air, maka boleh bertayamum dengan debu yang suci. Orang 

yang tidak mampu menggunakan air, hukumnya sama dengan orang yang tidak 

mendapatkan air. Sekaitan hal tersebut, maka harus membasuh apa yang dapat 

dibasuh dari bagian tubuh, seperti membasuh kedua tangan atau kaki atau 

semacamnya, jika hal tersebut tidak berbahaya, kemudian bertayamum. 

Kondisi cuaca dingin yang ekstrim mendatangkan al-taisīr dalam pelaksanaan 

salat, sehingga orang junub bisa tetap melaksanakan salat tepat waktu dengan 

bertayamum. Allah swt. memberikan kemudahan bagi manusia dalam pelaksanaan 

ibadah dan menghilangkan kesulitan. Cuaca dingin yang berat bagi sebagian orang 

dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan bahkan menyebabkan kematian.  

Berdasarkan hal tersebut, maka orang yang tidak mampu menyentuh air 

dikarenakan kondisi tubuh yang lemah dan dalam kondisi junub mendapatkan 

kemudahan untuk bertayamum sebagai pengganti mandi janabah. Dalam hal ini, 

maka uzur tidak memiliki ukuran mutlak, sama halnya dengan kesulitan yang harus 

dikembalikan kepada setiap kondisi individu. Batas kesulitan tergantung dengan 

ijtihad/pemahaman masing-masing berdasarkan penilaian sujbektif yang 
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bersandarkan pada kekuatannya dalam menghadapi kesulitan tersebut, keimanan serta 

sifat wara„-nya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian implementasi konsep al-taisīr dalam pelaksanaan 

ibadah maḥḍah antara lain sebagai berikut: 

1. Konsep al-taisīr mengacu pada hukum taklif yang diberikan Allah swt. sebagai 

syāri„ (pembuat syariat) kepada para mukalaf untuk menjalankan awāmir dan 

menghindari nawāhī selama tidak ada kesulitan berlebihan dan terdapat 

keluwesan yang memungkinkan mukalaf dalam pelaksanaannya. Keluwesan 

dan fleksibilitas tersebut bersifat tidak mutlak. Adakalanya keluwesan terdapat 

dalam „azīmah (hukum asal) ketika legalisasi hukum tersebut dikukuhkan 

pertama kali oleh pembuat hukum, namun terkadang juga terdapat dalam 

hukum asal yang sudah berubah disebabkan keadaan dan situasi mukalaf 

terhadap hukum taklif. 

2. Prinsip „adam al-ḥaraj dan raf„ al-masyaqqah menjadi landasan dalam 

pelaksanaan ibadah maḥḍah dalam berbagai kondisi untuk menjaga eksistensi 

hukum Islam pada setiap masa dan tempat. Prinsip ini merupakan bentuk kasih 

sayang Allah swt. terhadap manusia dengan menurunkan syariat yang sempurna 

dan menyeluruh.  

3. Implementasi al-taisīr dalam pelaksanaan ibadah maḥḍah yang disebabkan oleh 

kondisi medis dan sosial masyarakat, di antaranya: bolehnya menjamak salat 

bagi tenaga medis yang menggunakan APD, bolehnya jamak salat bagi tenaga 

medis saat operasi bedah dan dibolehkannya pengaturan jarak saf dalam salat 
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berjemaah di masjid karena wabah dan bolehnya tayamum untuk salat sebagai 

pengganti mandi janabah. Kondisi sulit yang dapat menyebabkan kehancuran 

dan kebinasaan mengubah rukhsah yang awalnya bersifat pilihan menjadi 

rukhsah yang wajib untuk diambil, sebagai bentuk ketaatan seorang hamba 

dengan mengambil al-taisīr yang diberikan Allah swt. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan al-taisīr menjadi hal penting yang harus 

mendapatkan perhatian, sama halnya pada lapisan masyarakat awam maupun alim 

ulama dan mujtahid.  

1. Kepada ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), ulama Bahtsul Masa‟il 

Nahdatul Ulama, ulama Tarjih Muhammadiyah dan ulama Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah agar berusaha mengeluarkan fatwa yang dapat dijalankan 

seorang muslim dengan tetap menjadikan al-Qur‟an dan hadis menjadi sumber 

utama. Tindakan yang bijak harus dihasilkan mujtahid dalam mengatasi 

problem dalam fikih kontemporer yang seringkali ditemui pada zaman ini, agar 

masyarakat tidak ragu dalam melaksanakan ibadah. 

2. Kepada masyarakat Islam perlu memahami dengan benar dan jelas bentuk taklif 

(pembebanan hukum) yang diberikan syariat atasnya melalui jalan membaca, 

belajar dan mencari penjelasan langsung kepada alim ulama dan mujtahid, 

sehingga tidak menjalankan taklif berdasarkan kehendak dan hawa nafsu 

belaka. Konsep al-taisīr tidak mendukung kelompok al-mutasyaddid  yang 

bersikap kaku terhadap hukum agama dan tidak pula mendukung kelompok al-

mutasāhil yang meremehkan hukum. Seorang mukalaf ketika menemui 
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kesukaran dalam menjalankan aturan Allah swt. dan tidak mampu 

menanganinya, maka berlakulah konsep al-taisīr yang menghilangkan al-ḥaraj 

dan al-masyaqqah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. 
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