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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam 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

 Sa s es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal x zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 fathah A a ا َ

 kasrah I i ا َ

 dammah 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  

 fathah dan yaa’ Ai a dani ىَ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 

 haula : ه وْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan Tanda Nama  
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 Fathah dan alif … ا َ │…ىَ 

atau yaa’ 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan yaa’ I I dan garis di ى

atas 

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U U dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

 maata : مات 

م ى   ramaa : ر 

 qiila : ق يْل 

وْتَ    yamuutu : ي م 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka 

taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal : الْْ طْف ال ر 

يْن ة َ د  ل ة الم   al- madinah al- fadilah : الْف اض 

ة َ كْم   al-hikmah :  الْح 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid(  ََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanaa : ر 

يْن ا   najjainaa : ن جَّ

قَ    al- haqq : الْح 

مَ    nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ  

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

kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ب يَ 

 Contoh : 

ل يَ    Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : ع 

ب يَ    Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمسَ  

ل ة َا َ  لز  لزَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
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 al-falsafah : ا لْف لس ف ة 

د َ   al-bilaadu : ا لْب لَ 

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 : 

وْنَ  ر   ta’muruuna : ت امْ 

 ’al-nau : النَّوْعَ 

 syai’un : ش يْءَ 

رْتَ   umirtu : ا م 

8. Penulisan Kata Bahasa 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), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (َّاٰلل) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

 billaah ب ااٰللّ َ diinullah دِيْ نُاللِِّٰ

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

 hum fi rahmatillaah  هُمِْ فِِ رَحَْْةِِ اللِِّٰ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital 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 

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

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

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

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
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Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (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: 

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt = subhanallahu wata’ala 

saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W = Wafat Tahun 

QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 
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 صفحة= ص

 بدونِمكان = دم

 صلىِاللهِعليهِوِسلم= صلعم

 طبعة=  ط

= دن ناشربدونِ  

 الىِاخرها / الىِاخره=  الخ

 جزء=  ج
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ABSTRAK 

Nama :  Muhammad Arif 

NIM :  80100218094 

Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 

Judul Tesis :  Analisis Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (Tinjauan Maqashid 
Syariah)                          

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar di Indonesia, analisis normatif Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan memahami kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam tinjauan Maqashid Syariah. 

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research), yakni 

sebuah penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari buku atau refrensi 

lainnya yang berkaitan dengan studi penelitian ini. Pendekatan yang digunakan 

yaitu teologis (syar’i) dan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu 

sumber data primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) di Indonesia yaitu sebagai pembatasan penduduk untuk 

mencegah menyebarnya coivd-19, dan konsep social distancing, serta program 

yang dilakukan yaitu program bekerja dari rumah atau work from home (WFH. PP 

Nomor 21 Tahun 2020 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah 

tersebut hanya merevisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan 

adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah 

untuk meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan 

PSBB di daerahnya. Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah membuat kebijakan 

baru yang dikenal dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM). Dalam hal perspektif Maqashid Syariah yaitu kondisi pandemi Covid-19 

bahwa penangguhan atau larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat maupun 

berjamaah di masjid serta melakukan aktivitas di luar rumah pada masa pandemi 

wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada penjagaan 

maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (hifdz al-nafs) yang bertujuan untuk 

mendatangkan maslahah dan menghindari mudharat yang dapat menimpa 

manusia. 

Implikasi dari penelitian ini bahwa untuk menekan angka positif Covid-19, 

maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan 

virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB 

yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 2020. PSBB serta dilanjutkan program 

kebijakan PPKM ini dapat menekan angka kerumunan massa dikarenakan 

penyebaran virus Covid- 19. 
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ABSTRACT 

Name :  Muhammad Arif 

Student ID :  80100218094 

Major : Shariah/Islamic Law 

Title :  The Analysis of Maqashid Syariah on Government Regulation 

no. 21 of 2020  Relating to Large-Scale Social Restrictions 

(PSBB)                          

 

The purpose of this study was to examine the process of implementing Large-

Scale Social Restrictions in Indonesia, to conduct a normative analysis of 

Government Regulation No. 21 of 2020 on Large-Scale Social Restrictions, and to 

gain a better understanding of the large-scale social restriction (PSBB) policy as 

described in the Maqashid Syariah review. 

This research was conducted at a library, which signified that data were 

gathered from books or other sources relevant to this research study. Theological 

(syar'i) and normative legal methods were employed. Primary and secondary data 

sources were consulted. 

The findings of this study established that Indonesia implemented Large-Scale 

Social Restrictions (PSBB) as a population control measure to halt the 

development of COVID-19, as well as the notion of social distancing and the 

program implemented, namely the work from home program (WFH. PP No. 21 

The year 2020 was included in the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health 

Quarantine; the Government Regulation only clarified that the authority to 

establish a health quarantine is entirely within the purview of the Central 

Government and cautions Regional Governments to obtain approval from the 

Minister of Health prior to implementing PSBB in their regions. Then, in 2021, 

the government implemented a new regulation known as Community Activity 

Restriction Enforcement (PPKM). In terms of the Maqashid Syariah perspective, 

namely the Covid-19 pandemic, the suspension or prohibition of Friday prayers or 

congregational prayers in mosques, as well as carrying out activities outside of 

homes, were appropriate and in keeping with the maqashid sharia, namely the 

preservation of the soul (hifdz al-nafs), which sought to deliver benefits and avoid 

harm to humans. 

As a result of this research, the government created a legislative foundation for 

expediting the processing of the corona virus in order to suppress the positive 

count of Covid-19. One of these was the Large-Scale Social Restrictions, or PSBB, 

which were regulated by 2020 Presidential Proclamation number 21. PSBB and 

the maintenance of this PPKM policy program had the potential to limit the 

amount of huge crowds caused by the Covid-19 virus's spread. 
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 تجريدِالبحث
ِمددِعار :ِِِِِِِِِمحِِِِِِِِِِاسمِالطالبِ

80100218094ِِ:ِِِرقمِالقيد
ِِ:ِِموضوعِالرسالة ِرقم ِالإسلامية ِالشريعة ِحكومة ِقانون 21ِِتحليل بشأن2020ِِلسنة

ِمقاصدِالشريعة(منِنظرِ(ِ)مراجعةPSBBِالقيودِالاجتمداعيةِواسعةِالنطاقِ)
 

ِ
ِتحليلِعمدليةِتنفيذِالقيودِالاجتمداعيةِواسعةِالنطاقِفِتهد ِهذهِالرسالةِالمتواضعةِإلى

دِبشأنِالقيو2020ِِلسنة21ِِإندونيسيا.ِوالتحليلِالمعياريِلقانونِحكومةِالشريعةِالإسلاميةِرقمِ
 مقاصدِالشريعة.منِنظرِ(PSBBِالاجتمداعيةِواسعةِالنطاقِ)

المنهجِالمستخدمِفِهذاِالبحثِهوِمنهجِبحثِمكتبيِوهوِبحثِيتمِإجراؤهِبالحصولِعلىِ
المنهجِالمستخدمةِهيِالمنهجِ بياناتِمنِالكتبِأوِالمراجعِالأخرىِالمتعلقةِبهذهِالدراسةِالبحثية.ِوأماِ

ِالقانون ِوالمعيارية ِوالبياناتِالشرعية ِالأولية ِالبيانات ِمصادر ِهي ِالمستخدمة ِالبيانات ِومصادر ية.
 الثانوية.

الدراسةفنتائجِبحثِ ِِفِإندونيسياِ أظهرتِهذهِ النطاق واسعةِ الاجتمداعيةِ إلىِأنِتنفيذِالقيودِ
ذِفهوِبمثابةِتقييدِالسكانِلمنعِانتشارِفيروسكِورونا.ِومفهومِالتباعدِالاجتمداعيِولذلكِالبرنامجِالمن

يعدِجزءًاِمنِتنفيذِالقانونِرقم2020ِِلسنة21ِِهوِالعمدلِمنِالمنزلِ)والعمدلِمنِالمنزلِونظامِرقمِ
6ِِ ِالصحيِهي2018ِِلعام ِالحجر ِإنشاء ِأنِسلطة ِوتنقحتِالحكومية ِالصحي. بشأنِالحجر

اختصاصِالحكومةِالمركزيةِوِيحذرِالحكوماتِفِجميعِالمحافظاتِللحصولِعلىِموافقةِمنِوزارةِ
وضعتِالحكومة2021ِِصحةِقبلِتنفيذِالقيودِالاجتمداعيةِواسعةِالنطاقِفِمناطقهم.ِثمِفِعامِال

(.ِومنِنظرِمقاصدِالشريعةِأنPPKMِتقريرِجديدةِتعُر ِباسمِإنفاذِقيودِالنشاطِالمجتمدعيِ)
مِاوباءِفيروسكِوروناِسببِأنِيعلقِأوِيحظرِتنفيذِصلاةِالجمدعةِأوِصلاةِالجمداعةِفِالمساجدِوالقي

كِوفيدِ مناسبةِومتناغمدةِعلىِأساس19ِِ-بأنشطةِخارجهاِوتعتبرِالعمدلِمنِالمنازلِخلالِجائحة
الحفاظِفِالشريعةِأيِالحفاظِعلىِالروحِ)حفظِالنفس(ِالتيِتهد ِإلىِتحقيقِالمنافعِوتجنبِالأذىِ

 الذيِيمكنِأنِيصيبِالإنسان.



 

 

 

كِوروناِأصدرتِوقرِأنِلقمدعِعددِالمصأماِالآثارِالمترتبةِعلىِهذهِالدراسةِ رتِيبِبفيروس
الحكومةِأساسًاِقانونيًاِلتسريعِالتعاملِمعِفيروسكِورونا.ِأحدهاِهوِالقيودِالاجتمداعيةِواسعةِالنطاقِ

.ِويمكنِأنِيقللِالقيودِالاجتمداعيةِواسعةِالنطاق2020ِلعام21ِِالتيِتنظمدهاِقانونِالحكومةِرقمِ
كِوروناِفيروسكِورونا.ِويستمدرِالبرنامجِوقرار انتشار ِ.قيودِالنشاطِالمجتمدعيِلمنعِانتشارِفيروس
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Esensi dari lahirnya sebuah negara adalah terciptanya ketentraman dalam 

kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, hukum ditetapkan sebagai pranata 

terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat serta keharusan untuk 

menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya diserahkan kepada kemauan 

bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan kaidah hukum akan sulit dicapai. 

Karenanya, perlu diiringi dengan sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu 

yang berarti memaksa anggota masyarakat untuk taat pada hukum agar antar 

individu menghargai hak satu sama lain. Pemaksaan ketaatan akan kewajiban 

hukum ini membawa kita kepada konsepsi negara hukum.1 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, 

bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil 

maupun spirituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban 

masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut 

serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep 

negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah 

                                                           

1Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya (Bandung: CV Remadja Karya, 

1989), h.158.  
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negara kesejahteraan (welfare state). Ajaran negara hukum inilah yang kini dianut 

oleh sebagian besar negara-negara di dunia.2 

Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara legal state 

atau konsep negara penjaga malam (nachtwakerstaats). Konsep negara ini 

memberikan batasan turut campurnya negara dalam bidang politik, ekonomi dan 

sosial, sehingga oleh karenanya pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif 

dalam menjalankan fungsi pemerintahannya (executive functions). Ciri utama dari 

konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah kewajiban pemerintah untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.3 

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 

kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. 

Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.  

Peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara dimaksudkan untuk 

melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. 

Begitu juga dalam sebuah negara hukum dibuat peraturan untuk mencegah 

kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.4 

                                                           

2Lukman Santoso AZ, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum 

Indonesia Pasca Reformasi (Yogyakarta: IAIN Pro Press, 2016), h. 9.  

3Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cet-II; Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 11.  

4Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Semarang: Unissula Pres, 2016), h. 1.  
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Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasa~ Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan wawasan 

pembentukan peraturan perundang-undangan dan segala aspek kehidupan dalam 

bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan 

harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara umum “negara hukum” dapat 

diartikan sebagai Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya 

didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari 

pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya 

sendiri. 

Dengan memperhatikan alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, Negara, 

Indonesia berdasar atas hukum. (rechtsstaat) dalam arti secara sekaligus juga 

negara pengurus (Verzorgingsstaat), Per~kembangan “rechtsstaat” yang beralih 

menjadi “Verzorglngsstaat” merupakan istilah yang berbeda, sehingga 

berpengaruh pula pada perundang-undangan. Penerapan pembentukan peraturan 

perundangan menjadi tidak sekedar berdasarkan hukum semata, namun juga 

mengarah pada bagaimanakah dengan perundang-undangan yang dibentuk negara 

dapat memajukan kesejahteraan rakyat, kepentingan ekonomi rakyat, kepentingan 

budaya dan sosialnya, dan kepentingan lingkungan hidupnya yang dapat 

diwujudkan penyelenggara pemertintahan bagi kehidupan berbangsa dan 
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bernegara, sehingga campur tangan pemerintah malah diperlukan dan atau tidak 

dapat dihindarkan sesuai dengan amant alinea ke-4 Pmebukaan UUD 1945.5 

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum 

tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-

undangan. Kekuatan hokum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan 

hierarkinya. Susunan hierarkis peraturan perundang-undangan mengandung 

konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum lex superior 

derogat inferiori (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya 

di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem 

peraturan perundang-undangan.6 

Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walau secara praktik, seringkali antara 

ketiganya akan terjadi pertentangan. Namun, pertentangan antara ketiganya sudah 

merupakan domain dari hakim bukan lagi dari pembentuk peraturan perundang-

undangan. Tugas dari perancang peraturan perundang-undangan, yaitu merancang 

agar ketiga fungsi itu dapat dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-

undangan yang disusunnya.7 

                                                           

5Tjondro Tirtamulia, Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional 

(Surabaya: Universitas Surabaya, 2016), h. 1-2. 

6Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review (Yogyakarta: UII Press, 

2005), h. 57.  

7 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2018), h. 22.  
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Pada tahun 2020, Indonesia dan hampir seluruh Negara-negara di dunia 

mengalami wabah pandemik bernama Covid-19. Fenomena wabah sejatinya telah 

terjadi berulangkali sepanjang sejarah umat manusia. Berbagai catatan sejarah 

melalui literasi tulis yang ada memberi informasi tentang hal itu. 

Dalam sejarah, para dokter mendeskripsikan wabah-wabah yang terjadi 

dalam tinjauan medis, lalu dicarikan solusi dan penanganannya secara medis pula. 

Hal ini menginisiasi munculnya teknik-teknik pengobatan dan obat-obatan yang 

relevan untuk penyakit (wabah) tersebut. Sementara itu para fukaha dan ahli 

agama juga ikut memberi kontribusi dari sisi hukum dan hikmah wabah itu.8 

Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah 

memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang 

mengatur mengenai penanganan wabah yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum 

tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama 

Undang-Undang 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi 

prioritas pemerintah. 

Untuk mencegah meluasnya sebaran Covid 19, Pemerintah-pun telah 

melakukan berbagi upaya untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19. 

                                                           

8Arwin Juli Rakhmadi, Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam: Deskripsi dan 

Anotasi Singkat Manuskrip-Manuskrip Wabah, Pandemi, dan Penyakit Menular  (Medan: 

Universitas Muhammadiyah Sumetara Utara, 2020), h. 10.  
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Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social 

distancing, physical distancing, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan 

penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif 

sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundangundangan 

(hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya Belum efektifnya instrumen 

hukum tertulis itu mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perilaku tidak 

disiplin dari warga masyarakat dalam melaksanakan anjuran/himbauan 

pemerintah, tumpang tindih aturan hukum, dan lain-lain. Kultur mudik-pun 

menjadi faktor yang mempengaruhi. Akibatnya orang yang terpapar Covid 19 terus 

bertambah dan sebaran wilayah pandemi-pun makin meluas ke 34 Provinsi di 

Indonesia.9 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala 

besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. 

Peraturan pemerintah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah materi muatannya adalah 

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dari konstruksi materi 

muatan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi peraturan pemerintah adalah 

sebagai instrument untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk 

melaksanakan undang-undang. Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh 

                                                           

9Hermansyah, Melihat Covid 19 dari Perspektif Hukum Adat. Dalam Laksanto Utomo 

“Kata Pengantar” (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia 2020), h. iv-v.  
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badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan 

pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang.10 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) telah dinyatakan oleh World 

Health Organization (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya 

penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya 

penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l8 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. 

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab 

bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan 

terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan 

masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan 

faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau 

lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam 

bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan 

kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat dengan PSBB 

menjadi suatu istilah yang sering disebut-sebut saat ini dikarenakan virus corona 

yang sedang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan perhatian tersendiri di kalangan 

peneliti bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia dikarenakan kebajakan ini yang 

                                                           

10Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, h. 103.  
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diambil oleh Pemerintah Indonesia bukannya pemberlakukan lockdown seperti 

yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Inggris, Italia, hingga India. 

Penerapan PSBB di Indonesia dilakukan disejumlah daerah dengan ketentuan atau 

aturan yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik daerah terdampaknya. 

Pembatasan ini sebagai salah satu bentuk atau upaya untuk menekan 

adanya penyebaran dan penularan virus corona di suatu daerah yang sudah 

dinyatakan sebagai zona merah penyebaran. Secara singkat, PSBB adalah 

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang telah 

dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus corona. Yang dapat 

dikategorikan sebagai zona merah dalam penetapan PSBB adalah suatu wilayah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat 

wabah meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke berbagai wilayah. 

Selain itu, juga terdapat kaitan secara epidemologis dengan peristiwa yang ada di 

wilayah atau negara lain.11 

Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai negara untuk menanggulangi 

penyebaran COVID-19 dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya, 

kebijakan yang diambil oleh banyak negara yang terpapar COVID-19 terpusat 

kepada 2 (dua) kebijakan utama yaitu social distancing dan/atau lockdown. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar COVID-19 melakukan 

kebijakan yang sama. Apabila dilihat dalam peraturan mengenai kesehatan yang 

                                                           

11Nurwidya Kusma Wardhani, Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM. Jurnal Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora, 

Vol.2(1) 34 – 38, April 2021, h. 35.  
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ada, maka konsep social distancing dan lockdown telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Pemerintah 

Indonesia, 2018). 

Konsep lockdown diterjemahkan melalui peraturan Undang-Undang 

Kekarantinaan Kesehatan sebagai Karantina Wilayah yang mana dijelaskan dalam 

Pasal 1 Ayat (10) yang berbunyi: “Karantina Wilayah adalah pembatasan 

penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang 

diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk 

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, sedangkan konsep 

social distancing diterjemahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) sebagai: “Pembatasan 

Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 

wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa 

untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 

Didasarkan kepada peraturan perundang-undangan tentang Kekarantinaan 

Kesehatan tersebut, maka diberikan peluang kepada pemerintah apakah memilih 

kebijakan lockdown (karantina wilayah) atau kebijakan social distancing (PSBB) 

sebagai upaya menanggulangi COVID-19. Didasarkan kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Pemerintah 

Indonesia, 2020) maka kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang resmi diambil 
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oleh pemerintah yang dapat diterapkan di daerah-daerah di Indonesia berdasarkan 

kepada izin dari Menteri Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19.12 

Maqashid al-Syari‘ah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa 

terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan 

harta. Secara sederhana, apa pun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti 

dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah. Karena itu pula, ulama 

menyajikan sebuah pakem “menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari 

mencari maslahat.” Dalam konteks ini, memakan yang haram sekalipun, 

dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia. 

Maqashid al-Syari‘ah bahkan telah memunculkan dinamika berf ikih yang sangat 

produktif untuk segala situasi. Fikih kemudian menjadi sangat lentur jika 

berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas 

ibadah sedikitpun. Dengan pemahaman Fikih yang baik, seseorang boleh jadi 

mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.13 

Dalam kepustakaan Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-syariah 

(tujuan-tujuan syariah), terdiri dari: Hifz al-din (memelihara agama); Hifz al-nafsi 

(memelihara jiwa); Hifz al-‘aqli (memelihara akal pikiran); Hifz al-nashli 

(memelihara keturunan); dan Hifz al-mal (memelihara harta).14 

                                                           

12 Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jurnal Decision: Jurnal 

Administrasi Publik, Vol 2 No 2 (2020), h. 2.  

13Faried F, dkk, Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah (Jakarta: Nuo Publishing, 

2020), h. 4-5.  

14 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam 

Konteks Modernitas (Cet. I; Bandung: Asy Syaamil, 2000), h. 134.  
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Allah swt mensyariatkan hukumnya bagi manusia tentunya bukan tanpa 

tujuan, melainkan demi kesejahteraan, kemaslahatan manusia itu sendiri. 

Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Al-Qur’an dan penjabarannya 

dapat tergambar dari hadits Nabi Muhammad saw, manusia luar biasa yang 

memiliki hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Al-Qur;an. 

Tidak ada satupun kalam Tuhan yang berakhir sia-sia tanpa dimengerti oleh 

hamba-hambanya bahkan mungkin berakibat rusaknya tatanan hidup manusia. 

Kalam Tuhan tidak dapat diinterpretasikan secara kaku sehingga berakibat tidak 

terjewantahkan nilai-nilai kemaslahatan universal bagi manusia.15 

Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-I9) di Indonesia saat ini 

sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang 

diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut 

berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, 

serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) dalam bentuk tindakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas.  

Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam 

suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu 

provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus 

                                                           

15Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), 

h. 100.  
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Disease 2019 (COVID-L9). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui 

peliburan sekolah dan tempat kcrja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau 

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 

Kondisi ini perlu dikaji dan ditelaah secara cepat, tepat, dan terukur melalui 

berbagai perspektif, termasuk melalui perspektif hukum Islam dalam tinjauan 

maqashid syariah. Bukan tidak mungkin pendekatan melalui hukum Islam sebagai 

hukum yang tidak tertulis dapat melengkapi hukum tertulis agar lebih efektif. 

Hukum Islam dan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia yang 

tersebar diseluruh Indonesia tentu memuat juga nilai dan norma dalam 

menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi termasuk dalam menyikapi adanya 

wabah menular seperti Covid 19. Oleh sebab itu, pengungkapan peranan hukum 

Islam dalam upaya pencegahan sebaran pandemi Covid 19 menjadi penting untuk 

dikaji. Saatnya akademisi hukum Islam berkontribusi dalam memberikan 

pertimbangan, agar pemerintah dapat memutus persebaran pandemik Covid-19 di 

wilayah Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, melihat masih 

terdapat kekurangan pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Hukum Islam ?” 

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi sub-sub 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 
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1. Bagaimana proses pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia? 

2. Bagaimana analisis Normatif Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar? 

3. Bagaimana kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam 

tinjauan Maqashid Syariah ? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap pengertian 

sebenarnya, maka akan dijelaskan beberapa kata dalam judul Tesis, yaitu sebagai 

berikut: adalah Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Tinjauan Maqashid 

Syariah), yaitu: 

1. Peraturan Pemerintah, dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan 

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah adalah peraturan 

perundang-undangan yang bersifat “administratiefrehtelijk”, karena tidak 

boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Peraturan 

Pemerintah tidak boleh menciptakan suatu badan atau wewenang kecuali 

yang diatur dalam undang-undang.16 

2. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah 

aturan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang 

                                                           

16Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara (Yogyakarta: STPN Press, 

2017), h. 45.  
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diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa 

untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan 

memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt 

dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 

dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.17 

4. Maqashid Syariah merupakan tujuan pencetusan hukum syariat dalam 

rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan 

akhirat kelak, baik secara umum (maqashid as-syariah al-‘ammah) atau 

khusus (maqashid as-syariah al-khashshah).18 

D. Kajian Pustaka 

Subtansi pada penelitian ini memfokuskan pada Analisis Hukum Islam 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (Tinjauan Maqashid Syariah). Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-

literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka peneliti 

                                                           

17Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Ed. 1; Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 

26. 

18Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 

Islam & Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), h. 42.  
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menemukan beberapa karya ilmiah mahasiswa (Tesis/Disertasi) maupun buku 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.  

Lukman Santoso Az dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum dan 

Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi”.  Dalam 

membangun negara hukum Indonesia selama ini, para pendiri bangsa tentu 

senantiasa memperhatikan keserasian, keselasaran, dan keseimbangan berbagai 

sektor, termasuk perkembangan demokrasi. Upaya tersebut dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kondisi itu, buku berjudul “Negara Hukum 

dan Demokrasi,” ini lahir. Buku ini berpijak dari diskursur panjang dalam 

menyelami dimensi negara hukum dan demokrasi di Indonesia yang semakin 

dinamis. Buku ini berupaya memberikan jawaban atas dinamika dan pasang surut 

Negara hukum Indonesia. Disajikan dengan cukup komprehensif dan bahasa yang 

ringan sehingga mudah dipahami.19 

Ahmad Redi dalam bukunya “Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan”. Buku ini menjelaskan tentang peranan dan fungsi peraturan 

perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. 

Tertib dan tidak tertibnya masyarakat dipengaruhi peraturan perundang-undangan 

karena peraturan perundang-undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial 

yang tertib sesuai dengan cita-cita idealnya. Walaupun, selain peraturan 

                                                           

19Lukman Santoso AZ, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum 

Indonesia Pasca Reformasi (Yogyakarta: IAIN Pro Press, 2016), h. iii.  
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perundang-undangan, elemen budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh bagi 

efektifitas implementasi suatu peraturan perundang-undangan.20 

Widayati, dalam bukunya yang berjudul “Negara Hukum, Konstitusi, Dan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Buku ini memberikan 

pengetahuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penting untuk 

dibahas, karena negara Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan sebuah aturan 

hukum yang baik sangat diperlukan. Apalagi akhir-akhir ini muncul isu tentang 

adanya jual beli pasal di DPR, yang mengakibatkan sebuah aturan hukum hanya 

akan mengakomodir kepentingan golongan tertentu, tidak berpihak pada 

kepentingan rakyat. Berbagai masalah ketatanegaraan selalu berkembang, seiring 

dengan perkembangan masyarakat dan politik, serta perkembangan persoalan 

hukum. Oleh karena itu, buku ini berusaha memberikan informasi tentang 

perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia.21 

Faried F, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Fikih Pandemi: Beribadah di 

Tengah Wabah”.  Fikih Pandemi yang ditawarkan dalam buku ini menjelaskan 

guidelines beribadah di masa pandemik. Buku ini meng-cover beragam isu ibadah 

mahdhah dan ghayru mahdhah, ritual agama dan sosial, yang melibatkan banyak 

orang yang ditengarai akan menjadi media singgah dan penyebaran Covid-19. Kita 

tentu berharap, buku ini dapat dikembangkan menjadi buku akademik yang lebih 

serius, dengan menunjukkan perdebatan diskursif dan perbedaan pendapat di 

                                                           

20Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, h. 2.  

21 Widayati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, h. iii.  
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kalangan ulama tentang ibadah di masa wabah. Jika ini dilakukan, masyarakat atau 

akademisi akan melihat dinamika Fikih yang sangat intens dan progresif.22 

Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution dalam 

bukkunya berjudul “Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah”. Buku ini 

memberikan pemahaman Pemberlakukan produk hukum bukan hanya bertujuan 

untuk diamalkan saja, tapi juga harus mencakup hal untuk bisa dihayati dan 

dipahami. Sejatinya, para ulama telah banyak hal tersebut. Upaya mereka 

melakukan penggalian pesan-pesan implisit nash agar menemukan esensi 

terdalamnya. Mulai sejak itu, terkenal nama-nama besar ulama yang terkenal 

patron mashlahah, seperti ‘Izuddin bin Abdussalam (w. 660 H). Demikian juga 

dengan as-Syathibi (w. 790 H) dengan maqashid syari’ahnya, dan Imam Qarrafi 

dengan Patro al-Furuqnya. Masih banyak imam lainnya yang melakukan analisis 

mendalam tentang produk hukum yang ditransfer ke masyarakat. Pengkajian dari 

sisi maqashid syari’ah tidak terlepas dari filsafat hukum Islam.23 

Nurwidya Kusma Wardhani, dalam jurnal penelitiannya “Penerapan 

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif 

Hukum dan HAM”. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana 

penerapan kebijakan publik berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia 

dikarenakan pandemic virus corona yang menjadi wabah diseluruh dunia. 

Penerapan PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran dari zona merah terhadap 

                                                           

22Faried F, dkk, Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah, h. iii.    

23Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 

Islam dan Maqashid Syariah, h. 1.  
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wilayah lainnya serta pembatasan-pembatasan seperti pembelajaran, pekerjaan, 

keagamaan, sosial budaya dan lain sebagainya. Pembatasan sosial tentunya tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan HAM yang dianut selama ini 

dimasyarakat sehingga tidak akan memunculkan konflik di kemudian hari. 

Penetapan PSBB merupakan kebijakan yang paling tepat sementara ini apabila 

terdapat singkronisasi dengan hukum dan HAM.24 

Dian Herdiana dalam jurnal penelitiannya “Implementasi Kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Artikel ini membahas upaya pemerintah 

untuk mengatasi COVID-19 yang telah menyebar ke semua provinsi. Pemerintah 

pusat telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non-alami sehingga upaya 

penanggulangannya dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat. PSBB 

dipilih oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19 dan 

dilaksanakan di beberapa daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 yang 

tinggi. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan PSBB 

diimplementasikan sebagai upaya untuk mengatasi COVID-19. PSBB memiliki 

substansi kebijakan yang jelas dan telah dilaksanakan oleh para pelaksana dengan 

baik, tetapi masalahnya yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak 

sepenuhnya mematuhi kebijakan PSBB yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan PSBB, keengganan 

                                                           

24Nurwidya Kusma Wardhani, Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM. Jurnal Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora, 

Vol.2(1) 34 – 38, April 2021, h. 34.  
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masyarakat untuk mematuhi kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat 

untuk mematuhi kebijakan PSBB.25 

Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati dalam jurnal penelitiannya 

“Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi dalam 

Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-Recovered (SIR)”. 

Penelitian ini mencoba menggunakan model Susceptible-InfectedRecoverd (SIR) 

untuk mengukur laju penyebaran COVID-19. Dalam mengatasi wabah COVID-19, 

pemerintah tidak melakukan karantina wilayah (lock down) tetapi menggunakan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimulai dari ibukota 

Jakarta, kebijakan ini diikuti oleh wilayah lainnya. Kota Bekasi sebagai wilayah 

penyangga Jakarta segera menerapkan kebijakan PSBB mengingat wilayah ini 

berdekatan dengan Jakarta dan dikhawatirkan terpengaruh dengan kota Jakarta 

yang merupakan zona merah dengan hampir separuh kasus COVID-19 ada di 

wilayah Jakarta. Banyak pihak yang mendukung dan juga kurang setuju dengan 

PSBB, namun agar perekonomian tetap berjalan dan wabah dapat diatasi, 

pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah.26 

E. Kerangka Teoretis 

Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang dalam berbagai 

situasi sejarah peradaban manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap 

                                                           

25 Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jurnal Decision: Jurnal 

Administrasi Publik, Vol 2 No 2 (2020), h. 1.  

26Rahmadya Trias Handayanto dan Herlawati, Efektifitas Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) di Kota Bekasi dalam Mengatasi COVID-19 dengan Model Susceptible-Infected-

Recovered (SIR). Jurnal Kajian Ilmiah (JKI), Vol. 20 No. 2 (Mei 2020), h. 119.   
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sebagai konsep yang universal dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab, namun pada 

tataran implementasi ternyata memiliki ciri dan karakter yang beragam di berbagai 

negara. Hal ini terjadi karena pengaruh situasi kesejarahan tadi di samping 

pengaruh falsafah bangsa, faham filsafat dan ideologi politik suatu negara. 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, 

bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil 

maupun spirituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban 

masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut 

serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep 

negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah 

negara kesejahteraan (welfare state). Ajaran negara hukum inilah yang kini dianut 

oleh sebagian besar negara-negara di dunia.27 

Dalam analisa hukum berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Tinjauan Maqashid 

Syariah), maka peneliti menemukan hubungan yang memiliki kesamaan dalam 

teori peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Teori Negara Hukum 

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai 

model seperti rechtsstaat, rule of law, nomokrasi Islam, dan beberapa konsep lain, 

semisal konsep negara hukum Pancasila.28 

                                                           

27Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Cet-II; Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 11.  

28 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum; Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya 

Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini 

(Cet-I; (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 63.  
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Konsep rechsstaat muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Freidrich 

Julius Stahl. Konsep ini mengetengahkan unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) 

sebagai berikut:29 

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 

c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan; dan 

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Pada media yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum 

(rule of law) dari A.V.Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-

Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut: 

a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya 

kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti 

bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum, 

b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). 

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat, 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh 

undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.30 

2. Teori Morality of Law menurut Lon F. Fuller 

Menurut Lon F. Fuller yang dikutip dalam Ahmad Redi, terdapat 8 

(delapan) hal yang menjadi penyebab kegagalan peraturan perundang-undangan. 

Delapan kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi 

                                                           

29Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 57-58.  

30Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 58.  
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peraturan perundang-undangan dengan 8 (delapan) persyaratan moral tertentu 

yang meliputi:31 

a. Laws should be general/ Hukum harus bersifat umum 

Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan 

sehingga perlunya sifat tentang persyaratan sifat keumuman. Aturan-aturan ini 

menjadi pedoman kepada otoritas sehingga keputusan otoritatif tidak dibuat atas 

suatu dasar ad hoc dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar 

aturan-aturan yang umum. 

b. They should be promulgated, that citizens might know the standards to 

which they are being held/ Mereka harus diumumkan, agar warga 

mengetahui standar yang mereka pegang 

Setiap aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh 

dirahasiakan melainkan harus diumumkan (publikasi). Persyaratan bahwa hukum 

harus dipromulgasi (dipublikasikan) karena orang tidak akan mematuhi hukum 

yang tidak diketahui oleh pihak yang menjadi sasaran penerapan hukum (norm 

adressaat). 

c. Retroactive rulemaking and application should be minimized/ 

Pembuatan aturan dan penerapan retroaktif harus diminimalkan 

Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan di masa 

mendatang sehingga hukum diminimalisasi berlaku surut. 

 

                                                           

31Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 44.  
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d. Laws should be understandable/ Hukum harus dimengerti 

Hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat. 

e. Free of contradiction/ Bebas dari kontradiksi 

Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertikal 

maupun horizontal. 32 

f. Laws should not require conduct beyond the abilities of those effected/ 

Hukum seharusnya tidak menuntut perilaku di luar kemampuan mereka 

yang terpengaruh 

Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar 

kemampuan pihak-pihak yang terkena akibat hukum, artinya hokum tidak boleh 

memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. 

g. They should remain relatively constant through time/ Mereka harus 

tetap relatif konstan sepanjang waktu  

Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas. 

h. They should be a congruence between the laws as announced and their 

actual administration/ Mereka harus menjadi kesesuaian antara 

undang-undang yang diumumkan dan administrasi mereka yang 

sebenarnya 

Hukum harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang 

diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.33 

                                                           

32Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 44.  

33Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 45.  
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Fuller berpendapat bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) akan 

menimbulkan masalah ketika hukum menyimpang dari 8 (delapan) persyaratan 

tersebut. Delapan prinsip itu membentuk moralitas, kata Lon Fuller, karena dua 

alasan. Salah satunya adalah bahwa hukum mengarah pada tatanan sosial yang 

membutuhkan moral nilai-nilai, dan dua makhluk yang melakukannya dengan 

menghormati individualitas dan hak untuk bimbingan diri, karena seperti yang Lon 

Filler akan nyatakan, aturan memandu perilaku. Satu tidak dapat berdiri sendiri 

dan mengikuti asas-asas legalitas, tanpa adanya menjadi semacam nilai moral yang 

melekat. Ini adalah hubungan antara hokum dan moralitas; moral dan prinsip 

secara inheren dan internal membangun dan memegang hukum bersama.34 

Sedangkan dalam hukum Islam, Covid-19 ini adalah musibah yang 

mengglobal. Tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan 

keagamaan ataupun aliran. Siapapun berpotensi terpapar jika daya tahan tubuhnya 

tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan physical 

distancing. Covid-19 bukanlah “tentara Allah swt” yang tidak akan menargetkan 

hamba-Nya yang menjalankan kesalehan spiritual normatif.35  

Kesalehan bukan jaminan terhindar dari virus mematikan ini. Allah swt 

memperingatkan siapapun dalam QS. al-Anfal: 8/25,  

قُوا َٱوَ  ََتَّ َّ َتصُِيبَ  َلََّّ ِينَ ٱفتِۡن ةٗ وَ َلََّّ َٗۖ ةٗ اصَّٓ َخ  ل مُوا َمِنكُمۡ ََعۡل مُوٓا َٱظ  نَّ
 
َ ٱأ دِيَللَّّ دَُش 

ابَِٱ  ٢٥َََلۡعِق 
 

                                                           

34Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 45.  

35Faried F, dkk, Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah (Jakarta: Nuo Publishing, 

2020), h. 2.  
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Terjemahnya: 

“Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-

orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras 

siksa-Nya”.36 

 

Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan 

Islam untuk mengatur bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya di masjid. 

Ini juga memaksa para ulama untuk meretas sebuah fiqih baru di masa pandemik. 

Maqashid al-Syari‘ah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa 

terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan 

harta. Secara sederhana, apa pun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti 

dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah. Karena itu pula, ulama 

menyajikan sebuah pakem “menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari 

mencari maslahat.” Dalam konteks ini, memakan yang haram sekalipun, 

dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia. 

Maqashid al-Syari‘ah bahkan telah memunculkan dinamika berfikih yang 

sangat produktif untuk segala situasi. Fiqih kemudian menjadi sangat lentur jika 

berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas 

ibadah sedikitpun. Dengan pemahaman fiqih yang baik, seseorang boleh jadi 

mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.37 

 

 

 

                                                           

36Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 

243.  

37Faried F, dkk, Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah, h. 4-6.  
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KERANGKA TEORETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (library research) 

yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari buku atau 

refrensi lainnya yang berkaitan dengan yang akan dikaji dalam studi penelitian ini. 

 

 

Analisis Normatif Peraturan 

Pemerintah No. 21 Tahun 2020 
 

Teori Perundang-Undangan 

1. Teori Negara Hukum 

2. Teori Morality of Law 

menurut Lon F. Fuller 

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Hukum Islam 

 
 

1. Teori Imam Malik: Al-Maslahat 
Al-Mursalah 

2. Imam Al-Syatibi: Maqashid 

Syariah 

 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) 

 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian tesis tersebut, maka peneliti menggunakan 

pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Teologis (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para 

mahasiswa khususnya mahasiswa Pasca Sarjana konsentrasi 

syariah/hukum Islam dalam menganalisa nash-nash Al-Qur’an dan 

Hadits terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

hukum Islam, 

b. Pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para 

mahasiswa Pasca Sarjana konsentrasi Syariah/Hukum Islam lebih 

cermat dalam melihat regulasi yang berkaitan dengan penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala 

Besar di Indonesia. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak lansung 

melalui media perantara. Data umumnya antara lain meliputi dokumen-dokumen 

resmi, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Adapun data yang akan digunakan, 

yakni: Dan untuk menguatkan data, maka digolongkan yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari: 

 



28 

 

 

1) Al-Qur’an, dan Hadits, 

2) Undang-Undang Dasar 1945,  

3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular, 

4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, 

5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan, 

6) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer, terdiri dari : 

1) Berbagai tulisan pakar legal draft yang berkaitan dengan penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar, yang dituangkan dalam bentuk buku, paper atau 

makalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya, 

2) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

efektifitasnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar, baik dari perspektif hukum, 

maupun non-hukum. 
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c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, yang terdiri dari : 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2) Kamus Ilmiah, dan 

3) Kamus Hukum. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ilmiah akan banyak bersandarkan dan tergantung kepada 

kepustakaan. Penelitian yang sudah ada belumlah bersifat final, artinya masih 

terbuka kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan bila perlu menguji 

kambali hasilnya agar ada kesempurnaan. Peneliti dalam hal ini harus betul-betul 

mendalami mengenai tulisan-tulisan dari kepustakaan. 

Dalam menganalisis data penelitian pustaka tersebut, peneliti 

memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat 

melakukan kontrol penelitian. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi 

landasan jalan pemikiran peneliti. 

Mempertajam konsep-konsep yang terdapat dalam buku sehingga 

memudahkan menemukan refrensi yang akan dijadikan rujukan penelitian. 

Menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian sehingga dapat 

menghindari pemborosan mengenai waktu, tenaga, dan biaya. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia; 

2. Untuk mengetahui analisis normatif Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, 

3. Untuk memahami kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam 

tinjauan Maqashid Syariah. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk: 

1. Kegunaan Ilmiah. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadi 

hasanah dalam pengembangan pengamalan ilmu hukum Islam/syariah 

khususnya dalam bidang hukum Islam, 

2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan yang strategis bagi upaya untuk pemahaman terhadap penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Negara Hukum 

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya 

kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. 

Demikian juga peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.1 

Peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara dimaksudkan untuk 

melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. 

Begitu juga dalam sebuah negara hukum dibuat peraturan untuk mencegah 

kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Semua 

negara di dunia ini dapat dikatakan adalah Negara hukum. Sebagai sebuah negara 

hukum berarti semua penyelenggara negara, semua pejabat negara, dan semua 

warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku 

dalam sebuah negara berbeda-beda karena secara sosiologis, ekonomi, dan budaya 

masing-masing negara berbeda.2 

 

                                                           

1Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), h. 153.  

2 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Semarang: UNISSULA Press, 2016), h. 1.  
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Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih 

tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan. Ide negara hukum telah lama 

dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Cita negara hukum 

pertama sekali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut 

dipertegas oleh Aristoteles. 

Plato, pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa adalah 

mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan 

kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui 

kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Filosof adalah orang yang 

arif bijaksana, yang menghargai kesusilaan, berpengetahuan tinggi. Filosoflah 

yang paling mengetahui mengenai apa yang baik bagi semua orang, dan apa yang 

buruk yang harus dihindari. Karena itu kepada filosofilah seharusnya pimpinan 

negara dipercayakan, tidak usah dikhawatirkan bahwa akan menyalahgunakan 

kekuasaan yang diserahkan kepadanya. Namun cita negara idealnya Plato ini tidak 

pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang 

sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.3 

Istilah negara hukun dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan 

lansung dari rechstaat yaitu negara yang memiliki konstitusi yang meuat 

ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dna rakyat, memiliki 

pembagian kekuasaan negara, serta mengakui dan melindungi hak-hak kebebasan 

rakyat. 

                                                           

3 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 2-3.  
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Jadi ide sentral rechstaat  adalah pengakuan dan perlindugan terhadap hak-

hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya 

pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu 

tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti 

pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaa.4 

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini telah diatur secara tegas 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

teramandemen. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat 

ini menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. 

Dalam kontruksi yuridis ini, maka hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah 

berdaulat; hukum di junjung tinggi oleh masyarakat negara. Menjunjung tinggi 

hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum 

(rechstaat).5 

Mengenai negara hukum ini belum ada kesamaan pendapat antara para 

sarjana, konsekuensinya di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum yaitu: 6 

1. Tipe Anglo Saxon (Inggris, Amerika), yang berintikan rule of law 

Menurut A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon, sistem rule of law adalah 

typisch Inggris, dan menganggap hukum Inggris-lah yang terbaik oleh karena 

                                                           

4Syafa’at Anugrah Pradana, Bahan Ajar Hukum Tata Negara (Pare-Pare: Fakutltas Syariah 

dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019), h. 54.  

5C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997),  h. 14.  

6C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia,, h. 14.  
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bersendikan “rule of law”. A.V. Dicey memberikan cirri-ciri dari negara hukum 

(the rule of law) sebagai berikut:7 

a. Supremasi hukum (Supremacy of law), dalam arti tidak boleh ada 

kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika 

melanggar hukum; 

b. Kedudukan yang sama di depan hukum (Equality before the law), baik 

bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; 

c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan 

keputusan-keputusan pengadilan. 

Dalam sistem ini hukum tidak dapat diganggu. Satu-satunya badan yang 

dapat menyatakan suatu hukum tidak berlaku hanyalah Supreme Court 

(Mahkamah Agung di negara Indonesia). Di Amerika Serikat, Supreme Court 

dapat membatalkan suatu produk Parlemen, jika menurut badan ini produk 

tersebut bertentangan dengan konstitusi. 

Supremacy of law, mengandung arti kekuasaan tertinggi dari hukum. baik 

rakyat (yang di perintah) maupun raja (yang memerintah), kedua-duanya tunduk 

kepada hukum; adapun yang berkuasa (berdaulat, supreme) ialah hukum. Dalam 

Supremacy of law hukum diberi kedudukan yang tertinggi; hukum berkuasa penuh 

atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila 

bersalah. “The state can do no wrong”. Yang dapat dituntut hanyalah manusianya, 

                                                           

7 Fatkhuraham, Dian Aminudin, dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah 

Konstitusi di Indonesia  (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004),  h. 6.  
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dalam hal ini negara tidak dapat diidentikan dengan pejabat negara; negara tidak 

dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang di hukum 

Equality before the law, mengandung arti bersamaan kedudukan terhadap 

hukum. Tak ada hukum istimewa untuk seseorang. Namun di Prancis dan negara-

negara kontinental lainnya ada. Jika negara atau alat-alat kekuasaannya tersangkut 

dalam suatu perkara, maka yang berlaku ialah hukum administrasi negara dan di 

adili oleh pengadilan administrasi. Bagi negara-negara kontiental, undang-undang 

dasar yang primer, sedang hak-hak dasar diturunkan dari undang-undang dasar. 

Tetapi bagi Inggris, hak-hak dasar yang primer. Dalam paham ini semua orang baik 

pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut 

pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada 

rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum. Hal ini merupakan pencerminan dari 

pendirian liberalisme, individualisme, freedom of individu yang meliputi: 

kebebasan berpikir dan sebagainya.8 

2. Tipe Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang 

berdasarkan pada rechtsouvereiniteit (kedaulatan hukum), yang berintikan 

rechstaat (Negara hukum). 

Sistem tipe negara hukum menentukan, hukumlah yang berdaulat. Negara 

dipandang sebagi subjek hukum, dan apabila negara salah, maka dapat dituntut di 

muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain (manusia). 

                                                           

8 Imam Asmarudin, dan Imawan Sugiharto, Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai 

Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya) (Brebes: Diya Media Group, 

2020), h. 14-15.  
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Oleh karena negara Republik Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dahulu, maka 

negara untuk sebagian besar mengikuti tipe kontinental dengan disana-sini 

mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe negara hukum Anglo Saxon. Kedua 

bentuk negara hukum ini adalah tipe pokok, yang diberbagai negara lain kemudian 

timbul variasi-variasi lain dari pengertian negara hukum. Dengan demikian, 

walaupun samasama menganut negara hukum, tetapi ternyata isi mengenai 

pengertian negara hukum itu tidak sama pada setiap negara di dunia.9 

Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut 

sebagai negara hukum demokratis (demokratische rechstaat) sebagai 

perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (constitutional 

democrazy).10  Disebut sebagai negara hukum demokratis, karena di dalamnya 

mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, 

yaitu: 

1) Prinsip-prinsip negara hukum adalah: 

a) Asas legatlitas, pembatasan kekuasaan warga negara oleh 

pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang 

merupakan peraturan umum; 

b) Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) 

c) Keterikatan perintah pada hukum; 

                                                           

9 Imam Asmarudin, dan Imawan Sugiharto, Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai 

Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya), h. 15-16.  

10Jimly Asshiddie, Demokrasi dan Nomokrasi, Prasyarat Menuju Indonesia Baru dalam 

Kapita Selekta Teori Hukum Kumpulan Tulisan Tersebar (Jakarta: FH-UI, 2000), h. 141-144.  
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d) Menopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; 

dan, 

e) Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal orang-oragan 

pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. 

2) Prinsip-prinsip demokrasi adalah: 

a) Perwakilan politi, 

b) Pertanggungjawaban politik, 

c) Pengawasan dan kontrol (penyelenggara) pemerintahan harus dapat 

dikontrol, 

d) Kejujuran dan terbuka untuk umum, dan  

e) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.11 

Dalam kaitannya dengan konsep tentang negara hukum, Muhammad Tahir 

Azhary mengemukakan adanya lima macam konsep negara hukum, yaitu : 

a. Negara Hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau yang disebut sebagai 

nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-

hukum yang berasal dari Allah swt, 

b. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan 

rechtstaat. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, 

Jeman, dan Perancis. 

c. Konsep Rule of Law yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, 

antara lain di negara Inggris dan Amerika Serikat. 

                                                           

11 Muntoha, Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: 

Kaukaba Dipantara, 2013), h. 4-5.  
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d. Suatu konsep yang disebut Socialist Legality yang diterapkan antara 

lain di Uni Sovyet sebagai negara komunis. 

e. Konsep Negara Hukum Pancasila.12 

B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan 

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 

Di dalam literatur maupun praktik, istilah peraturan perundangundangan 

digunakan secara beraneka ragam. Istilah perundang-undangan, digunakan 

bergantian antara perundang-undangan dan peraturan perundangan. Menurut 

Amiroedin Syarif, ada 2 (dua) alasan mengapa istilah-istilah itu digunakan secara 

tidak konsisten, yaitu:  

a. Untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya 

untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan; dan  

b. Untuk menentukan tingkatan atau hierarki dari perundang-undangan, 

dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.13 

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Isharyanto, istilah peraturan 

perundang-undangan digunakan dalam pengertian yang sangat luas, meliputi 

Undang-Undang Dasar, legislasi, dan regulasi (delegated regulation). Dalam 

pandangan Philipus M. Hadjon, penyebutan istilah peraturan perundang-undangan 

dalam pengertian yang begitu luas bukan baru pertama kali, seperti sudah dianut 

                                                           

12Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya Dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1992), h. 63.  

13 Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya 

(Bandung, Penerbit Rineka Cipta,1997), h. 4-6.  
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dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XX/MPRS/1966 

tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang Sumber 

Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan. Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga 

tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai peraturan perundang-

undangan. Istilah “peraturan” jelas merujuk pada aturan hukum, namun istilah 

perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jelas tidak 

merujuk istilah undang-undang. Bagaimanapun, undang-undang dalam hukum tata 

negara Indonesia telah digunakan secara khas sebagaiamana dirumuskan dalam 

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang.14 

2. Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan 

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia berubah seiring dengan perubahan sistem 

ketatanegaraaan. Berikut ini adalah perubahan hierarki peraturan perundang-

undangan menurut peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan masih 

berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:15 

a. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPRS 

Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan 

                                                           

14 Isharyanto, Konstitusi dan Perubahan Konstitusi: Kajian Efek Perubahan Undang-

Undang Dasar dalam Penyelenggara Negara (Surakarta: Pustaka Hanif, 2014), h. 80.  

15 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 118-119.  
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Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik 

Indonesia dan Tata urutan Perundangan Republik Indonesia: 

1) UUD RI 1945, 

2) Ketetapan MPRS/MPR, 

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

4) Peraturan Pemerintah, 

5) Keputusan Presiden. 

Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: 

1) Peraturan Menteri, 

2) Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. 

b. Hiererki peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR 

Nomor III/MPR/200 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan:16 

1) Undang-Undang Dasar 1945, 

2) Ketetapan MPRRI, 

3) Undang-Undang, 

4) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, 

5) Peraturan Pemerintah, 

6) Keputusan Presiden yang bersifat Mengatur, 

7) Peraturan Daerah. 

                                                           

16 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 121.  
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c. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan: 17 

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, 

3) Peraturan Pemerintah, 

4) Peraturan Daerah: Peraturan Daerah provinsi, 

5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

6) Peraturan Desa /Peraturan yang setingkat. 

d. Hierarki Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan: UUD NRI tahun 1945 

1) Ketetapan MPR, 

2) UU/Perpu, 

3) PP/ Peraturan Pemerintah, 

4) Peraturan Presiden, 

5) Peraturan Daerah Provinsi, dan 

6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disahkan dan diundangkan 

pada tanggal 12 Agustus 2011 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan alasan antara lain bahwa materi dari 

                                                           

17 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 122-123.  
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau 

multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum; dan teknik 

penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten.18 

3. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan 

Adapun asas-asasnya yang harus mencerminkan dalam perumusan undang-

undang, yaitu:19 

a. Pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat, 

b. Kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap 

warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, 

c. Kebangsaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, 

d. Kekeluargaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mecapai 

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, 

                                                           

18 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 124-125.  

19 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 130.  
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e. Kenusantaraan, artinya setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang 

dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

f. Sistem hukum nasional adalah suatu sistem hukum yang berlaku di 

Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu 

dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi 

permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,20 

g. Bhineka Tunggal Ika, artinya bahwa materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 

agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

h. Keadilan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga Negara, 

i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa 

setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh 

                                                           

20 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 131.  
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memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social, 

j. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hokum, 

k. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan 

undividu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.21 

C. Tinjauan Umum Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari 

ajaran syariat Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Secara sederhana hukum dapat 

dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur 

tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu 

berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun sebuah 

ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.22 

 

 

                                                           

21 Widyawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, h. 132.  

22 R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 1.  
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Bila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw 

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama di dalam al-

Qur’an, Hadits, dan literatus hukum Islam lainnya. Kata yang ada hanya syari’ah 

fiqih, hukum Allah dan yang seakar-akarnya. Kata-kata hukum Islam merupakan 

terjemahan dari terminologi “Islamic Law” dari literatur Barat. Ini menunjukkan 

bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan 

dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syariat, fiqih, dan pengembangannya 

seperti fatwa, qanun, siyasah, dan lain-lain.23 

Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun 

tidak tertulis seperti hukum adat. Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah 

ditetapkan oleh Allah swt. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum 

antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi 

juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.24 

Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut Daud Ali, diatur oleh 

seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut hukum 

jamaknya ahkam.25 

                                                           

23Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Ed. I; Cet. II; Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), h. 19.  

24R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia, h. 1.  

25Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 44.  
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Pengertian hukum Islam yang biasa digunakan secara luas masyarakat 

adalah pengertian hukum seperti pengertian fiqh yang dikemukakan oleh al-

Ghazali, yaitu hukum syarat yang tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti wajib, 

haram, mubah (kebolehan), sunnat, makhruh, sah, fasid, batal, qadla, dan lain-

lainnya. Menurut T.M Hasbi ash Shiddieqy yang dikutip oleh H.A Djazuli, 

memberikan pendapatnya berkeberatan memakai istilah hukum Islam sebagai 

pengganti fiqh Islam karena dua alasan, yaitu, pertama kata “hukum” menurut ahli 

hukum Islam mencakup segala hukum dan segala bidang. Kata “hukum” di dalam 

istilah hukum Islam tidak lansung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal 

untuk memperolehnya.26 

Memang tidaklah mudah mempersamakan pengertian hukum dari dua 

macam sistem hukum yang berbeda. Yang satu menganut paham paham 

kemasyarakatan (sistem hukum Romawi dan sitem hukum adat) sedang yang 

kedua menganut paham Ketuhanan (hukum Islam). Namun, hal ini tidak berarti 

bahwa hukum Islam tidak mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, tetapi 

hanya menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dan konsekuensi-konsekuensi 

yang berbeda di antara dua paham tersebut.27 

Dalam sistem hukum Islam ada lima (5) hukum atau kaidah yang 

dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah 

maupun muamalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan al-ahkam al-khamzah 

                                                           

26H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Ed. 

Revisi; Jakarta: Kencana, 2005), h. 14.  

27H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, h. 

15.  
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atau penggolongan hukum yang lima yaitu jaiz atau mubah, sunnah, makhruh, 

wajib dan haram. Al-Ahkam al-Khamsah ini juga dikenal dengan istilah hukum 

taklifi.28 

Ada beberapa istilah di dalam hukum Islam di antaranya, adalah syar’iat, 

fiqh dan ushul fiqh. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, syariat adalah hukum-hukum 

yang Allah swt  tetapkan untuk para hambanya dengan perantaraan Rasul-nya agar 

diamalkan dengan sepenuh keiaman, baik hukum itu berpautan dengan amaliah 

atau berpautan dengan akidah dan akhlaknya. Ilmu fiqh juga dikenal dalam istilah 

hukum Islam. Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat 

dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf. 29 

Manusia mukallaf adalah manusia yang berkewajiban melaksanakan 

hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Tetapi dua istilah yang 

dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu syariat Islam dan fiqh Islam. 

Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Ingrris, syariat Islam disebut 

dengan istilah Islamic Law sedangkan fiqh Islam disebut dengan istilah Islamic 

jurisprudence. Di dalam bahasa Indonesia, istilah syari’at Islam sering digunakan 

dengan kata-kata hukum syariat atau hukum syara’, sedangkan fiqh Islam 

dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik 

sering kedua istilah tersebut dirangkumkan dalam kata hukum Islam. Syari’at 

merupakan landasan fiqh, dan fiqh merupakan pemahaman terhadap syari’at. 

                                                           

28Masyfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), h. 5.  

29T.H Ash Shiddieqy, Memahami Syariat Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putara, 2000), 

h. 2.  



48 

 

 

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan 

kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal 

yang bermanfaat dan menolak segala hal yang mudarat yakni yang tidak berguna 

bagi hidup dan kehidupan. 30  

Sebutan hukum Islam adalah terminologi baru dalam khazanah kelilmuan 

Islam, sebuatan yang lazim digunakan di kalangan umat Islam untuk menunjukkan 

hukum Islam sebelum dipopulerkan istilah itu adalah istilah al-syari’ah, al-hukm, 

al-syar’i, dan al-fiqh. Diperkirakan sebutan hukum Islam mulai dipergunakan 

setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, pada saat itu 

sistem sosial mereka telah lebih maju penataannya termasuk dialami Barat ini 

mendorong umat Islam untuk melakukan penegasan identitas diri dengan 

menyebut hukumnya dengan hukum Islam untuk membedakannya secara jelas 

dengan perkembangan hukum Barat. Penyebutan itu juga didorong semangat 

pembaharuan di kalangan umat Islam yang menyadari keterbelakangan hukumnya 

dengan hukum Islam untuk membedakan secara jelas dengan perkembangan 

hukum di Barat.31 

Penyebutan itu juga di dorong semangat pembaharuannya dan berupaya 

melakukan penafsiran ulang dengan perkembangan zaman. Kemungkinan dari 

kalangan Barat yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk mempermudah 

pengkategorian ilmu.32 

                                                           

30R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia, h. 3-4.  

31Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), 

h. 15.  

32Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 16.  
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Hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan 

pengertian sempit. Hukum Islam dalam pengertian luas meliputi segala macam hal, 

baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan. Keduanya merupakan 

kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dan Allah swt, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Pengertian hukum secara luas ini 

mengilustrasikan makna keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari 

kesusilaan yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban, dan paksaan tapi juga 

menyangkut hukum yang lima seperti wajib, sunnah, ja’iz, makruh dan haram, 

bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiayaran.33 

Dengan demikian, untuk memahami hakekat atau pengertian hukum Islam 

mestilah dikembalikan kepada peristilahan yang digunakan umat Islam sejak awal 

dan melihat perkembangannya dalam sejarah. Istilah-istilah yang dikenal di 

kalangan umat Islam dan literatur-literatur sejak awal dalam menunjukkan hukum 

Islam adalah al-syari’ah, al-hukm al-syar’iy dan fiqh. Pengertian ketiga istilah ini 

tidak dijelaskan secar abaku pada sumber ajaran Al-Qur’an dan al-Sunnah 

sekalipun ditemukan pengunaannya dengan berbagai kata bentuknya. Pengertian 

terhadap tiga istilah itu ditemukan dalam makna kebahasannya dan upaya sistem 

dari umat Islam untuk merumuskan ajaran-ajaran yang dikandung Al-Qur’an dan 

al-Sunnah.34 

 

                                                           

33 Sahid HM, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam 

(Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h. 15-16.  

34Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 16.  
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2. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-

pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum 

Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum 

publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam 

hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. 

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. 

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan 

muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara 

manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa 

bidang, di antaranya: 

a. Munâkahat,  

b. Wirâtsah,  

c. Mu’âmalat dalam arti khusus,  

d. Jinâyat atau uqûbat,  

e. al-Ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah),  

f. Siyâr, dan  

g. Mukhâsamat.35 

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum 

Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti 

luas sebagai berikut: 

                                                           

35 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga 

Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 13.  
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a. Hukum Perdata, Hukum perdata Islam meliputi: 

1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya; 

2) Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, 

harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam 

ini disebut juga hukum faraidh; 

3) Mu’amalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan 

dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual 

beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan 

sebagainya. 

b. Hukum Publik. Hukum publik Islam meliputi: 

1) Jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-

perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah 

hudûd (pidana berat) maupun dalam jarimah ta’zir (pidana ringan). 

Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. Jarimah 

hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan 

batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (hudud jamaknya 

hadd, artinya batas). Jarimah ta’zir adalah perbuatan tindak pidana 

yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa 

sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta’zir artinya ajaran atau 

pelajaran); 
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2) Al-Ahkam as-Shulthaniyyah, membicarakan permasalahan yang 

berhubungan dengan kepala Negara atau pemerintahan, hak 

pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya; 

3) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 

pemeluk agama lain dan Negara lain; 

4) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum 

acara.36 

3. Tujuan Hukum Islam  

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkan dalam Islam merupakan kajian 

yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangannya 

berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid as-syari’ah identik dengan 

istilah filsafat hukum Islam (The Philosophy of Islamic Law). Istilah yang disebut 

terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya 

suatu hukum.37 

Secara etimologi, maqashid as-syari’ah teridir dari dua kata, yakni 

maqashid dan as-syari’ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan. syari’ah 

artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok 

kehidupan. Menurut istilah maqashid as-syari’ah adalah kandungan nilai yang 

                                                           

36A. Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 52.  

37Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 125.  
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menjadi tujuan pensyariatan hukum. Jadi, maqashid as-syari’ah adalah maksud 

atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.38 

Maqashid as-syari’ah adalah tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum 

yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.39 

Adapun menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus 

dipelihara dan diwujudkan, yaitu: 

a. Memelihara agama (hifz al-din), 

b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs), 

c. Memelihara akal (hifz al-aql), 

d. Memelihara keturunan (hifz al-nasl), 

e. Memelihara harta (hifz al-mal).40 

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, 

al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid as-syari’ah atau tujuan 

syariah, yaitu: 

a. Kebutuhan Dharuriyat 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut 

dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan 

                                                           

38Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 125.  

39Satria Effendi, Ushul Fiqh (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.  

40Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 127.  
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terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Menurut al-Syatibi ada lima hal termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara 

agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, dan harta. Untuk memelihara llima 

pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan 

ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima 

pokok tersebut.41 

Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin 

terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut dan 

berbagai hukum yang menjamin pemeliharaannya. Agama Islam mewujudkan hal-

hal yang yang dhurui  bagi manusia.42 

b. Kebutuhan Hajiyat 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 

bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun 

akan mengalami kesulitan. 43  Hal-hal yang bersifat hajiyat  manusia mengacu 

kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban 

taklif dari mereka dan mempermudah berbagai macam muamalah  dan pertukaran. 

Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, 

ibadah, dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan 

kemudahan bagi manusia.44 

                                                           

41Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 234.  

42Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 104.  

43Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 235.  

44Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 129.  
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c. Kebutuhan Tahsiniyat 

Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak 

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 

pelengkap. 45  Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, 

muamalah, dna hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan 

keindahan serta membiasakan manusia dengan adat istiadat yang terbaik sekaligus 

menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.46 

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan hukum Islam adalah 

menciptakan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan itu dapat 

dicapai dengan mewujudkan kebiakan dan menghingdarkan kerusakan bai 

kehidupan manusia dengan memelihara unsur-unsur pokok kemaslahatan manusia 

berupa agama, jiwa, akal, keturuan dan harta. Tingkat pemeliharaan terhadap 

unsur-unsur ini dibedakan dalam tingkat yang disebut dengan al-dharuriyat, al-

hajiyat, dan al-tahsiniyat. 

Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam 

arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya, harus 

dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada 

maqashid al-syari’ah. Konsep ini memberikan alternatif terbaik untuk 

mengembangkan metode-metode ijtihad. Pemahaman terhadap pertimbangan 

maqashid al-syari’ah sebagai pendekatan filosofis dapat lebih dinamis dalam 

                                                           

45Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 236.  

46Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 130.  
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memahami hukum Islam secara konstektual dan dapat menangkap ruh ajaran Islam 

yang sebenarnya.47  

4. Sumber Hukum Islam 

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Dua 

sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya 

merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah swt. Ada juga dalil-dalil 

lain selail Al-Qur’an dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan istishlah, tetapi tiga 

dalil disebut terakhir ini hanya sebagai sebagai dalil pendukung yang hanya 

merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk 

memhami Al-Qur’an dan Sunnah, sebagaian ulama menyebutnya metode 

istinbat.48 

Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil 

yang tidak disepakati, penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber dan dalil hukum yang disepakati 

1) Al-Qur’an 

2) Sunnah Rasulullah 

3) Ijma’ 

4) Qiyas 

 

 

                                                           

47Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 111.  

48Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 77.  
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b. Sumber dan dalil hukum yang tidak disepakati 

1) Istihsan 

Pengertian Istihsan secara etimologi. Sebagai suatu metode ijtihad, 

istihsan masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, meskipun dari segi 

makna bahasa dapat diterima. Ada sejumlah pertentangan luar biasa dari sejumlah 

ulama untuk istihsan yang dijadikan sebagai landasan dalam berijtihad. Pengertian 

istihsan dalam bahasa Inggris adalah “konstruksi yang menguntungkan” (favorable 

construction), metode tersebut diterapkan guna menghindari penggunaan metode 

qiyas yang tidak sesuai dengan kehendak syara’ atau “pilihan hukum” (juristic 

preference), ketimbang mengikuti metode qiyas yang tidak memberikan maslahat. 

Pengertian istihsan dari segi bahasa adalah “menyatakan dan meyakini 

baiknya sesuatu”, seperti perkataan seseorang: “Saya meyakini sesuatu itu baik 

atau buruk”, atau “mengikuti sesuatu yang terbaik” atau “mencari yang lebih baik, 

karana perkara itu diperintahkan oleh agama”. Pengertian etimologi di atas 

menunjukkan bahwa ahli hukum berhadapan dengan dua persoalan yang sama-

sama memiliki kebaikan. Namun begitu ada kecenderungan untuk memilih salah 

satu diantara keduanya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.49 

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, ada beberapa definisi yang 

dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:50 

 

                                                           

49H. Mif Rohim, Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakllim dalam 

Istidlal dan Istinbat (Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2020), h. 75-76.  

50Darmawati, Ushul Fiqh Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 60-61.  
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a) Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu: 

Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat 

daripadanya (qiyas pertama). 

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu 

kemaslahatan.  

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi 

perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Adapun 

definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan 

bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi Muhammad 

saw atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi Muhammad saw atau dari 

yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun 

ijma’. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila 

tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti. 

b) Istilah istihsan di kalangan ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip 

oleh al-Sarkhasi:7 

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu 

yang syara’ menyerahkannya kepada kita. 

Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum 

diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang 

mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama 

dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh 

karenanya wajib diamalkan. 
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c) Istihsan menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan 

oleh al-Syatibi: 

Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang 

bersifat juz’I sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi di atas 

mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan 

berpedoman kepada dalil yang ada dan bersifat umum. Namun karena dalam 

keadaan tertentu mujtahid melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, 

maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, 

tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus. 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka dapat 

ditemukan esensi istihsan ada dua:51 

a) Mentarjih qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang 

mendukungnya, 

b) Memberlakukan pengecualian hukum juz’iyah daripada hukum kulli 

atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya. 

Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan-kesamaan 

yang dapat ditarik benang merah, bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu 

hukum yang telah ditetapkan oleh syara’ dan menetapkan hukum lain karena ada 

dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. 

Baik dengan cara meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi sebagai 

sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil 

                                                           

51Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h. 105.  
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permasalahan yang sifatnya juz’i dari permasalahan yang sifatnya kulli. Oleh 

karena itu, jelaslah bahwa istihsan tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang 

kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka.52 

2) Maslahah Mursalah 

Dalam menguraikan batasan pengertian al-mashlahah, al-Thufi 

membaginya menjadi dua kategori, yaitu al-mashlahah berdasarkan ‘Urf dan al-

mashlahah berdasarkan syara’ (syari’at). Pengertian batasan alashlahah 

berdasarkan ‘Urf ialah: َالمؤدى َوالنفعَالسبب َالصلَح إلى  (sarana yang menyebabkan 

adanya mashlahah dan manfaat). Misal yang dikemukakan al-Thufi adalah, 

perdagangan merupakan sarana untuk mencapai keuntungan. Sedangkan 

pengertian al-mashlahah berdasarkan syari’at adalah menjadi penyebab untuk 

sampai kepada maksud syari’, baik berupa ibadat maupun adat).53 

Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa yang di maksud dengan sesuai 

dengan kehendak dan tujuan Syari’ (Allah swt) adalah memelihara agama, 

memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan harga diri, serta 

memelihara harta. 

Dari uraian singkat ini dapat dipahami, bahwa al-mashlahah yang 

dimaksud al-Thufi adalah, kemaslahatan yang hendak diperoleh dalam rangka 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

                                                           

52Darmawati, Ushul Fiqh Edisi Pertama, h. 62.  

53Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Edisi Dasar (Mataram: 

Sanabil Press, 2020), h. 53.  
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Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat 

(kerusakan), namun hakekat dari maslahah adalah: memlihara tujuan syara` dalam 

menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara` dalam menetapkan hukum itu ada 

lima, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, agama.54 

Al-Syatibi seorang tokoh hukum Islam memberikan definisi tentang 

maslahah sangat tergantung dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan 

dari segi tergantungnya tuntutan syara’̀ kepada maslahah, yaitu: 

“Maslahah adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 

manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan aklinya secara mutlak”. 

Dari beberapa definisi tentang maslahah dengan rumusan yang berbeda 

dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh 

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan 

(kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum. 

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara maslahah dalam 

pengertian bahasa (umum) dengan maslahah dalam pengertian hukum atau syara`. 

Perbedaannya dilihat dari segi tujuan syarà’ yang dijadikan rujukan. Maslahah 

dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan 

karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa nafsu. 

                                                           

54Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Edisi Dasar, h. 54.  
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Sementara maslahah menurut pengertian syara` yang menjadi titik bahasan dalam 

ushul, yaitu menjaga ushul al-khamsah (agama, akal, harta, keturunan, jiwa).55 

3) ‘Urf (Adat Istiadat) 

‘Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti 

sesuatu yang yang diketahui, dikenal, diangap baik dan diterima oleh pikiran yang 

sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang yang telah 

dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu 

yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian 

khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) 

macam : 

a) Al-‘urf al-qaliyah; yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata 

lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan; 

b) Al-‘urf al-fi’ly; yaitu kebiaasaan yang berupa perbuaatan, seperti 

perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-

beli.56 

Adapun syarat-syarat ‘urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah 

meliputi : 

a) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatau masalah baik dalam Al-

Qur’an atau Sunah. 

                                                           

55Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Edisi Dasar, h. 55.  

56 Wahbah, Ushul Fiqh Islami al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Juz I; Cet. 16; 

Damaskus: Dar al-Fikr, 2009 M/ 1430 H), h. 104;  
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b) Pemakian tidak mengankibatkan dikesampingkanya nas syari’at 

termasuk juga tidak mengakibatkan masadat, kesulitan atau 

kesempitan. 

c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa 

orang saja.57 

Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitas ‘urf di mata syarak, ada 

2 (dua) macam yaitu ‘urf shahih (benar) dan ‘urf fasid (rusak). Penjelsanya yaitu: 

58 

a) ‘Urf shahih adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram 

atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk 

perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model 

pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan 

pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar 

mahar, dan lain sebagainya; 

b) ‘Urf fasid adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan 

ketentuan syara’. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman 

keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di 

kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh 

kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya. 

                                                           

57Ahmad Syafi’i Karim, Ushul Fiqh, h. 86.  

58 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahaman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami 

Bandung: al-Ma’arif, 1986) h. 110.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui mengenai 

kehujjahan ’urf, di mana para ulama berpendapat bahwa ‘urf yang shahih saja yang 

dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk 

menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum 

berdasarkan perbuatan-perbautan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa 

yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan 

tidak bertentangan dengan syarak. 

Imam al-Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena 

melihat pratik yang belaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. 

Sedangkan ‘urf fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan dengan 

nash maupun ketentuan umum nash.59 

4) Istishab 

Pengertian istishhab menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-

Asnawy (w. 772H) berpendapat bahwa pengertian istishhab adalah penetapan 

(keberlakukan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa 

hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang 

mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu 

hukum sebelumnya, sehingga hukumyang baru merubahnya.60 

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, istishhab 

termasuk dalil atau acuan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak 

                                                           

59Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 

h. 68.  

60Ahmad Syafi’i Karim, Ushul Fiqh, h. 82.  
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menemukan dalil dari Al-Qur’an, Sunah, ijma’ atau qiyas. Al-Syaukani misalnya 

mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan istishhab adalah 

menetapkan atau memberlakukan hukum yang telah ada, sepanjang tidak ada dalil 

yang merubahnya.61 

Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka harus mencari 

hukumnya dalam Al-Qur’an, kemudian al-Sunah, lalu ijma’, kemudian qiyas. Bila 

tidak menemukan (hukumnya di sana), maka (boleh) menetapkan hukumnya 

dengan menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang (istishhab al-

hal). Jika apabila ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya 

adalah bahwa hukum itu tetap berlaku. 

Istishhab pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hukum yang 

baru melainkan untuk melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada 

sebelumnya. 62  Dengan kata lain, istishhab merupakan akhir dalil syar’i yang 

menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang 

dihadapkan kepadanya.63  

Oleh karena itu, maka para ahli ilmu ushul fiqh berpendapat bahwa 

sesungguhnya istishhab merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah 

pemberlakuan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, 

sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. 

 

                                                           

61Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.) h. 296.  

62Mukhtar Yahya dan Fatchurrahaman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, h. 

113. 

63Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami, h. 170.  
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5) Syar’u Man Qablana 

Syar’u man qablana adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, 

sebelum diutus Nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, 

seperti syariat nabi Ibrahim as, syariat Nabi Musa as , syariat Nabi Daud as, syariat 

Nabi Isa as dan lain sebaginya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah swt. 

Bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang 

diperuntukkan bagi umat Muhammad saw.64 

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk syar’u man qablanaya, yaitu : 

a) Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, tetapi Al-

Qur’an dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau 

mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw, 

b) Syariat yang diperuntukan bagi umat-umat yang sebelum kita, 

kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw, 

c) Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, kemudian Al-

Qur’an dan hadis menerangkan kepada kita. 

Mengenai bentuk ketiga, yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat 

sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita Al-Qur’an dan hadits, para ulama 

berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Mailikiyah, sebagian 

ulama Syafiyiah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat 

itu berlalu pula bagi umat Muhammad saw.65 

 

                                                           

64Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 70.  

65Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan, h. 116.  
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6) Saad az-Zari’ah 

Sadd al-dzari’ah terdiri atas dua perkara yaitu sadd dan dzari’ah. Sadd 

berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzari’ah berarti jalan atau 

perantara. Maksudnya, menghambat atau mengahalangi atau menyumbat semua 

jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. 

Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al-dzari’ah ialah untuk 

memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya 

kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini 

sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat 

dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara 

langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.66 

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima waktu. 

Seseorang hanya dapat mengerjakan shalat apabila telah belajar shalat terlebih 

dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat menggerakannya . Dalam hal ini sekilas 

tampaknya bahwa belajar shalat itu tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan 

apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, maka ditetapkan hukum wajib 

belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri. 

7) Mazhab Sahabi/Qaul Shahaby 

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, seluruh persoalan hukum yang muncul 

atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada Rasul dan 

Rasulullah memberikan jawaban dan penyelesainnya. Namun setelah Rasulullah 

                                                           

66Abu Zahrah, Ushul Fiqh, h. 288.  
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saw. meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam 

mengistinbatkan hukum, telah berusaha dengn sungguh-sungguh untuk 

memecahkan persoalan tersebut, sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai 

denganm fatwa-fatwa sahabat itu. Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini 

diriwayatkan oleh tabi’in, tabi’it-tabi’in dan orang-orang yang sesudahnya seperti 

para perawi hadis. 

Pendapat ulama mengenai qaul sahabi dapat dijelaskan bahwa ada 2 (dua) 

macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah, yaitu : 

a) Pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut 

sebenarnya berasal dari Rasulullah saw, karena pikiran tidak atau belum 

dapat menjangkaunya,  

b) Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya 

seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat seperenam (1/6) harta 

waris, yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain 

yang tidak sependapat dengannya.67 

Pendapat yang tidak disetujui oleh sahabat yang lain tidak dapat dijadikan 

hujjah, pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan 

sebagian Syafi’iyah dan didahulukan dari qiyas. Bahkan Ahmad bin Hanbal 

mendahulukan qaul sahabi dari hadis mursal dan hadis dha’if. Al-Syaukani 

menganggap pendapat sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak 

wajib umat Islam mengikutinya.68

                                                           

67Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan, h. 117-118.  

68Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 76.  
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BAB III 

ANALISIS HUKUM PP NO. 21 TAHUN 2020  

TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  

A. Tinjauan Umum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia 

1. Pengertian Peraturan Pemerintah 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden 

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. Dalam hal tidak ada ketentuan perintah undang-undang, 

presiden dapat mengaturnya dalam peraturan presiden. Peraturan Pemerintah 

adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat “administratiefrehtelijk”, 

karena tidak boleh mengatur atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Peraturan 

Pemerintah tidak boleh menciptakan suatu badan atau wewenang kecuali yang 

diatur dalam undang-undang.1 

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu 

program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan 

Pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan 

Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan 

penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 

                                                           

1Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara (Yogyakarta: STPN Press, 

2017), h. 34.  
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Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian 

dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya. 

Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian 

dapat mengajukan Rancangan  

Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan 

Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu dibuat 

berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung 

Menurut A. Hamid S A Attamimi Peraturan Pemerintah memiliki beberapa 

karakteristik, sebagai berikut: 

a. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tampa terlebih dahulu ada 

undang-undang yang menjadi “induknya” 

b. Peraturan pemerintah tidak bisa mencantumkan sanksi pidana apabila 

undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana. 

c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau 

mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. 

d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-

undang, perturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-

undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas. 
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e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau 

gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi 

penatapan semata-mata.2 

Peraturan pemerintah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Peraturan Pemerintah materi muatannya adalah 

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dari konstruksi materi 

muatan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi peraturan pemerintah adalah 

sebagai instrument untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk 

melaksanakan undang-undang. Dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh 

badan legislatif sering dijumpai amanat untuk membentuk suatu peraturan 

pemerintah dalam rumusan norma yang terdapat dalam suatu undang-undang.3 

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang hukum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). 

Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau 

lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugas kementerian 

dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.4 

 

                                                           

2 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan 

Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 99.  

3 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perudnang-Undangan (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017), h. 103.  

4 Widayawati, Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Semarang; UNISSULA Press, 2016), h. 134.  
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Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 

mestinya. Hal ini mengandung makna bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah 

akan berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana untuk 

melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang 

sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam 

Undang-Undang.5 

2. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Virus COVID-19 meskipun baru diketemukan di Kota Wuhan China pada 

akhir tahun 2019 tetapi penyebarannya begitu cepat, hingga berselang 4 bulan 

setelah laporan kasus pertama yaitu pada bulan April 2020 setidaknya terdata lebih 

dari 200 negara memiliki kasus COVID-19 dengan korban terinfeksi sebanyak 

lebih dari 2.300.000 (dua juta tiga ratus) orang yang mana total kematian akibat 

COVID-19 tersebut mencapai lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) orang 

di seluruh dunia.6 

Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai negara untuk menanggulangi 

penyebaran COVID-19 dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya, 

kebijakan yang diambil oleh banyak negara yang terpapar COVID-19 terpusat 

kepada 2 (dua) kebijakan utama yaitu social distancing dan/atau lockdown. 

                                                           

5 Tjondro Tirtamulia, Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional 

(Surabaya: Ubaya Press, 2016), h. 108-109.  

6 Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Jurnal Decision: Jurnal 

Administrasi Publik, Vol 2 No 2 (2020), h. 2. 
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Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar COVID-19 melakukan 

kebijakan yang sama. Apabila dilihat dalam peraturan mengenai kesehatan yang 

ada, maka konsep social distancing dan lockdown telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Konsep lockdown diterjemahkan melalui peraturan Undang-Undang 

Kekarantinaan Kesehatan sebagai Karantina Wilayah yang mana dijelaskan dalam 

Pasal 1 Ayat (10) No. 6 tahun 2018 yang berbunyi: “Karantina Wilayah adalah 

pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta 

isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa 

untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, sedangkan 

konsep social distancing diterjemahkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) sebagai: “Pembatasan 

Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 

wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa 

untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.7 

Didasarkan kepada peraturan perundangundangan tentang Kekarantinaan 

Kesehatan tersebut, maka diberikan peluang kepada pemerintah apakah memilih 

kebijakan lockdown (karantina wilayah) atau kebijakan social distancing (PSBB) 

sebagai upaya menanggulangi COVID-19. Didasarkan kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 maka kebijakan 

                                                           

7 Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), h. 2.  
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PSBB merupakan kebijakan yang resmi diambil oleh pemerintah yang dapat 

diterapkan di daerah-daerah di Indonesia berdasarkan kepada izin dari Menteri 

Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. 

Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan PSBB yang antara lain 

yaitu seluruh wilayah di DKI Jakarta, Provinsi Banten (Kabupaten Tangerang, 

Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atau disebut wilayah Tangerang 

Raya) dan seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur (Kota 

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah 

Surabaya Raya) dan Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar. 

Penerapan PSBB di berbagai wilayah tersebut di atas memunculkan 

pertanyaan apakah kebijakan PSBB tersebut merupakan kebijakan yang tepat 

diambil oleh pemerintah mengingat berbagai kalangan seperti dari para akademisi 

yang menyatakan bahwa kebijakan lockdown merupakan kebijakan yang paling 

tepat untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia.8 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat dengan PSBB 

menjadi suatu istilah yang sering disebut-sebut saat ini dikarenakan virus corona 

yang sedang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan perhatian tersendiri di kalangan, 

bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia dikarenakan kebajakan ini yang diambil 

oleh Pemerintah Indonesia bukannya pemberlakukan lockdown seperti yang 

dilakukan oleh negara-negara lain seperti Inggris, Italia hingga India. Penerapan 

                                                           

8 Dian Herdiana, Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), h. 3.  
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PSBB di Indonesia dilakukan disejumlah daerah dengan ketentuan atau aturan 

yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik daerah terdampaknya.9 

Pembatasan ini sebagai salah satu bentuk atau upaya untuk menekan 

adanya penyebaran dan penularan virus corona di suatu daerah yang sudah 

dinyatakan sebagai zona merah penyebaran. Secara singkat, PSBB adalah 

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang telah 

dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus corona. Yang dapat 

dikategorikan sebagai zona merah dalam penetapan PSBB adalah suatu wilayah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat 

wabah meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke berbagai wilayah. 

Selain itu, juga terdapat kaitan secara epidemologis dengan peristiwa yang ada di 

wilayah atau negara lain. 

Tentunya penetapan PSBB suatu Provinsi/Kabupaten/Kota memerlukan 

persetujuan dari Menteri Kesehatan yang diajukan oleh Gubernur wilayah 

terdampak. Pembatasan yang ditetapkan antara lain meliputi pembatasan 

pembelajaran di sekolah dan tempat kerja atau istilah yang sedang marak adalah 

diberlakukannya SFH (School From Home) dan WFH (Work From Home). Baik 

SFH dan WFH mulai diberlakukan sejak diketahuinya bahwa virus corona telah 

masuk ke Indonesia dan ditakutkan akan mudah menyebar bila tetap dilakukan 

                                                           

9Nurwidya Kusma Wardhani, Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM. Jurnal Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora, 

Vol.2(1) 34 – 38, April 2021, h. 35.  
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pembelajaran dan kerja seperti biasa. SFH dan WFH dilakukan sekarang ini dari 

rumah dengan melakukannya secara daring atau online.  

Tidak hanya pembelajaran dan bekerja saja yang dilakukan secara daring, 

akan tetapi kegiatan keagamaan juga dihimbau dilakukan di rumah. #Dirumah aja 

merupakan takeline yang dikeluarkan pemerintah untuk menghimbau masyarakat 

melakukan seluruh kegiatan di rumah saja. Pembatasan kegiatan di tempat atau 

fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan modal 

transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khususnya aspek pertahanan dan 

keamanan juga diberlakukan. Pembatasan di tempat/fasilitas umum dapat terlihat 

dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan seperti mall, kafe dan tempat-tempat 

yang sering dikunjungi untuk melepas penat.10  

B. Tinjauan Normatif  PP No. 21 Tahun 2020  tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar 

1. Kajian Yuridis PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

(COVID-19) mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB 

adalah pembatasan aktivitas tertentu suatu penduduk pada daerah atau kawasan 

yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran 

                                                           

10Nurwidya Kusma Wardhani, Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM, h. 36.  



77 

 

 

lebih yang lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.11 

Diterapkannya PSBB maka aktivitas seperti sekolah, tempat kerja 

diliburkan, kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan 

pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) 

Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar 

secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, (2) Terdapat kaitan 

epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain. 

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi 

muatan singkat dan beberapa pasal dari PP tersebut hanya copy ulang dari pasal 

yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan. Peraturan Pemerintah tersebut hanya merevisi bahwa kewenangan 

menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan 

mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan 

kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerahnya. 

 

                                                           

11Muhamad Beni Kurniawan, Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi 

Covid-19 ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. Jurnal HAM, Vo. 12, No. 1, April 

2021, h. 45.  
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Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan 

memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan 

negara. 

Dipilihnya PSBB dari pada karantina wilayah sebagai kebijakan yang 

diambil pemerintah dicurigai sebagai manuver hokum guna menghindari tanggung 

jawab pemerintah terhadap rakyat, di mana jika kebijakan yang diambil adalah 

Karantina Wilayah, Pemerintah Pusat diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warganya dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan dalam kebijakan PSBB, pemerintah tidak 

wajib untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dalam 

ketentuan normatif PP a quo. 

Inilah yang menjadi salah satu faktor tidak efektifnya penerapan PSBB di 

Indonesia. Di satu sisi rakyat diminta untuk berdiam di rumah, dan tidak 

beraktivitas di luar, namun di sisi lain kebutuhan dasar mereka tidak dijamin oleh 

pemerintah, sehingga rakyat terutama golongan menengah ke bawah tidak 

mempunyai pilihan, melainkan harus tetap bekerja di luar untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya meskipun kekhawatiran tertular COVID-19. 
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2. Pelaksanan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar 

Adapun kajian dalam penerapan PSBB, peneliti mengutip dari Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), menjelaskan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti 

penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari 

sejak ditemukannya kasus terakhir.12 

a. Peliburan Sekolah yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah 

penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya 

dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling 

efektif. 

b. Peliburan Tempat Kerja, yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja 

adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya 

dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga 

produktivitas/kinerja pekerja. 

c. Perusahaan komersial dan swasta 

d. Perusahaan industri dan kegiatan produksi 

e. Perusahaan logistik dan transportasi 

                                                           

12Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Penjelasan Umum” Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dikutip dari Situs 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/. (Diakses pada Tanggal 24 September 2021.  

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
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f. Pembatasan Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang 

dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak 

setiap orang. 

g. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum Dalam bentuk 

pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali: supermarket, 

minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan 

peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang 

penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta fasilitas pelayanan 

kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan 

kesehatan, 

h. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya, 

i. Pembatasan Moda Transportasi, 

j. Pembatasan Moda Transportasi. 

Pembatasan Sosial Berskala Besar akan berdampak pada pembatasan ruang 

gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga penanggulangan COVID-

19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif. Dalam 

menjalankan respons kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan 

kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. 
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C. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Pelaksanaan Pelaksanaan PPKM darurat bisa dilihat lonjakan penularan 

covid-19 di Indonesia penyebarannya sampai dengan 20.000 perorang yang 

diperoleh setiap harinya sehingga kebijakan PKKM perlu diberlakukan untuk 

penekanan penularan terjadi di masyarakat. PKKM Darurat dilakasanakan 

keberadaannya berdasarkan keadaan penyeberan level yang ditentukan sehingga 

bisa dilakasanakan pemutusan mata rantai penyeabaran. Pelaksanaan PPKM 

Darurat dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus tahun 2020 agar melakukan 

pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah tidak terciptanya kerumunan. 

Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara hukum sesuai Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, sehingga segala perbuatannya harus sesuai dengan 

ketentuan hukum, sehingga kenegaraan, kemasyarakatan dan pemerintahan harus 

sesuai dengan hukum begitu juga masyarakat harus wajib patuh akan hukum yang 

ada di Indonesia. Kebijakan PKKM darurat yang dikeluarkan Menteri Dalam 

Negeri berupa instruksi ini sebagai landasan yang dipakai pemerintah yang nanti 

ditujukan untuk Kepala Pemerintah membuat aturan sebagai upaya penangan 

dalam penyebaran virus Covid saat ini. Reglasi ini dibuat atas dasar hasil pantauan 

yang didapat dari Dinas Kesehatan Jawa sudah dalam level 3-4 sedangkan Bali 

berada dalam level 3. Ketentuan Intruksi Menteri dilihat dari hierarki Perundang-

undangan pada pasal 8 Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi peraturan 

perundang-perundang lainnya. Adapun ketentuan yang harus dipahami bahwa 

dalam pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 terdapat muatan asas peraturan 

yang lebih rendah tidak boleh bertentangan lebih tinggi. Jika dipahami terjadinya 
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pertentangan penangann Covid 19 dalam ketentuan Instruksi Menteri berisi 13 

point yang harus diperhatikan dalam penangan covid hanya saja tidak ada 

ketententuan Undang-Undang Karantina Kesehatan sebagai pedoman pelaksanan.   

Tujuan terciptanya hukum yang seperti diketahui bahwa memberikan 

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Adanya aturan hukum yang jelas tentu 

sebagai parameter dari masyarakat untuk taat dan patuh akan aturan yang 

dikeluarkan oleh Penguasa. Hukum bisa berjalan dengan baik apabila aparatnya 

bisa tegas melakukan penindakan bagi pelanggarnya, produk hukum yang 

dihasilkan sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat dipatuhi. 

Penanganan Covid-19 dapat dilakukan sarana hukum sebagai kaidah sosial yang 

bukan hanya tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung 

jawab bersama, baik tenaga kesehatan, anggota, pihak swasta, dan tokoh 

masyarakat dan pemuka agama, media massa dan aparat penegak hukum serta 

seluruh anggota masyarakat melawan Covid-19. 

Adapun regulasi yang mengatur mengenai PPKM yang peneliti temukan 

dari situs Kemendagri dan Kementerian Kesehatan, yaitu: 

1. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 

Wilayah Jawa dan Bali; 

2. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona 

Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali; 
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3. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta 

Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat 

Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku, dan Papua. 

Dari beberapa intruksi Menteri dalam Negeri, peneliti menyimpulkan 

terdapat beberapa aturan yang mengikat aktivitas masyarakat mengenai PPKM, 

yaitu: 

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, 

Akademisi, Tempat Pendidikan atau Pelatihan dilakukan secara daring 

atau online); 

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% Work 

From Home atau yang dikenal dengan WFH; 

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, aturanya yaitu: 

a. Bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, 

teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan 

karantina COVID-19, industry orientasi ekspor diberlakukan 50% 

(lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan 

protokol kesehatan secara ketat; 

b. Pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang 

tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima 

persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat; 
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c. Pada bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, 

industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, 

semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis 

nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 

100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan 

protokol kesehatan secara ketat; 

d. Pada supermarket, pasar tradisional, took kelontong dan pasar 

swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional 

sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% 

(lima puluh persen); dan 

e. Pada apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam. 

4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, 

rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada 

pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall 

hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat 

(dine-in); 

5. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup 

sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan 

dapat diperbolehkan;  

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) 

beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protocol kesehatan 

secara lebih ketat; 
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7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta 

tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup 

sementara; 

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area 

publik lainnya) ditutup sementara; 

9. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan social kemasyarakatan (lokasi seni, 

budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan 

keramaian dan kerumunan) ditutup sementara; 

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi 

(konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan 

pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan 

menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat; 

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan 

menerapkan protocol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan 

makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam 

tempat tertutup dan untuk dibawa pulang; 

12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda 

motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan 

kereta api) harus: 

a. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); 

b. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk 

moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan 

kapal laut; 
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c. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya 

dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. 

d. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan 

kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield 

tanpa menggunakan masker; dan 

e. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.  
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BAB IV 

ANALISIS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) 

DALAM MAQA>SHID SYAR>IAH 

A. Tinjauan Umum Maqa>shid Syar>iah dalam Islam 

Dalam mengkaji Maqa>shid syar>iah, maka peneliti mengambil konsepnya 

yang berasal dari 2 tokoh dalam sejarah Islam yaitu: 

1. Teori Imam Malik: Al-Maslahat Al-Mursalah 

Dalam sejarah hukum Islam al-maslahat al-mursalah atau istislah dikenal 

sebagai salah satu dari ijtihad melalui al-ra’yu (akal) manusia atau dapat dikatakan 

sebagai pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahat (kebaikan, 

kepentingan) yang tidak ketentuan dari syara’, baik ketentuan secara umum atau 

secara khusus. Menurut Muhammad Thahir Azhary, memahaminya sebagai suatu 

teori hukum Yuris Islam yang telah berhasil menyusun teori itu ialah Imam Malik 

atau Malik bin Anas (meninggal tahun 759) yang terkenal sebagai pendiri Mazhab 

Maliki. Teori hukumnya dinamakan al-maslahah al-mursalah yang dapat 

diterjemahkan “untuk kepentingan umum”. Selanjutnya digunakan istilah “al-

mursalah”. Menurut Imam malik kepentingan atau kemasalahatan umum adalah 

salah satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat, yaitu:1 

 

                                                           

1Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Ed. I; 

Jakarta: Kencana, 2003),  h. 9.  
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a. Kepentingan umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang 

berkenaan dengan ibadah, 

b. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras (in harmony 

with), 

c. Kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu 

yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan. 

Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan itu merupakan upaya yang 

berkaitan dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan al-Syatibi, 

yaitu untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. 

Al-mashlahah menduduki posisi yang sangat penting dalam menentukan 

rincian prinsip-prinsip utama tentang ketatanegaraan dalam Islam. Misalnya Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul tidak menentukan bagaimana bentuk pemerintahan 

suatu nonmokrasi Islam. Karena itu, melalui al-mashlahah manusia diberikan 

kewenangan daa kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk 

pemerintahan apa yang paling baik bagi mereka. 

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa al-maslahah sangat berfungsi 

dalam kehidupan masyarakat. Melalui prinsip ini semua aspek kemasyarakatan  

yang belum diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dapat ditata sendiri oleh 

manusia, atau prinsip-prinsip yang bersifat umum yang ada dalam Al-Qur’an dapat 

dirinci lebih lanjut guna menentukan bentuk aplikasinya dalam kehidupan 
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masyarakat dan Negara sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa hukum Islam 

(syariah).2 

2. Imam al-Syatibi: al-Muwa>faqa>t fi Usu>l al-Syariah 

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Keduanya 

memuat ajaran-ajaran mengenai segala aspek kehidupan manusia. Umumnya, 

keduanya berbicara dalam arti prinsip-prinsip dasar, sedangkan untuk menyikapi 

persoalan-persoalan yang mendetail diperlukan ijtihad. Ijtihad adalah usaha 

sungguh-sungguh mujtahid untuk menemukan hukum persoalan baru yang harus 

dilakukan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariah atau maqa>shid syar>iah. 

Secara harfiyah maqa>shid syar>iah berarti maksud atau tujuan syari’ah. Seorang 

mujtahid harus memperhatikan tujuan ditetapkannya suatu ketentuan hukum dan 

meneliti persoalan yang sedang dihadapi untuk memastikan bahwa dengan 

diterapkannya hukum tersebut terhadap persoalan bersangkutan yang akan 

mengantarkan tercapainya maqa>shid syar>iah. Pengetahuan tentang maqa>shid 

syar>iah juga diperlukan untuk mengetahui apakah bagi suatu kasus masih dapat 

diterapkan suatu ketentuan hukum tertentu dengan mempertimbangkan telah 

adanya perubahan sosial, ataukah tidak.3 Dengan demikian, pengetahuan tentang 

maqa>shid syar>iah merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan ijtihad 

bagi fuqaha’.4 

                                                           

2Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat 

dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, h. 12.  

3Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos,1996), h. 124.  

4Ali Imran Sinaga, Fikih Kontemporer: Konseptual dan Istinbath (Medan: CV. Pusdikra 

Mitra Jaya, 2020), h. 60.  
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Urgensi maqâsid syarî’ah dalam berijtihad sudah disadari fuqahâ’ sejak 

masa dini dalam sejarah Islam meskipun mereka tidak menyebut istilah maqa>shid 

syar>iah. Penggunaan istilah dan perumusan konsep baru maqa>shid syar>iah hanya 

saja pertama sekali dilakukan oleh Asy-Syâthibî.5 

Secara etimologi, maqa>s}id syar>iah merupakan kata majemuk yang terdiri  

dari dua kata, yaitu maqa>s}id dan al-syar>iah. Maqa>s}id adalah bentuk jamak (plural) 

dari kata maqsa}d, qas}}d, maqs}id, atau qus}u>d yang merupakan derivasi dari kata 

kerja qas}ada-yaqs}udu, dengan beragam makna dan arti di antaranya menuju suatu 

arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada 

pada poros tengah antara kelebihan dan kekurangan. Sedangkan syariat secara 

etimologi yaitu jalan yang mengantar seseorang untuk sampai ke mata air atau 

tempat orang-orang yang menikmati air minum. Orang Arab  dahulu menggunakan 

kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang 

secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan 

demikian syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (the clear path the or 

the highway to be followed).6 

Dalam memberikan definisi kepada kata maslahat itu terdapat rumusan 

yang berbeda. Semula Imam al-Ghazali dalam Amir Syarifuddin, mengartikan al-

                                                           

5Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid asy-Syari’ah Menurut asy-Syatibi (Jakarta: Rajawali 

Press, 1996), h. 57  

6 Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>s}id Syar>iah: Membincang 

Formulasi Konsep Ibnu ‘Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer (Makassar: 

Aluddin University Press, 2014), h. 41.  
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maslahat itu dengan:  ِمضرةِفهي ِأودفع ِمنفعقة ِجلب ِعن ِصل ِالأ عباةفى (menurut asalnya 

mendatangkan manfaat atau menolak mudarat).  

Atau secara ringkas disebut ِممضرة ِدفع ِأو جلبِ منفعة (apa-apa yang 

mendatangkan manfaat dan menolak mudharat). Arti yang sederhana itulah yang 

semula digunakan oleh Imam Ghazali. Namun karena: “mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudharat” itu merupakan maksud atau keinginan manusia, 

bukan maksud Allah swt, sedangkan al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu: المحا

ظة على مقصود الش ع ف  (memelihara tujuan syara’), sedangkan tujuan syara’ 

sehubungan dengan hambanya adalah menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Tujuan yang lima itulah popular dengan sebuatan الا صو ل الخمسة (prinsip yang 

lima). 

Jika dikaji, pengertian maqashid syariah di atas bersumber dari apa yang 

dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat yang dikutip dalam : 7 

“Maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu maqashid syar’i dan maqashid 

mukallaf. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) 

tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) 

hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau uslub Al-

Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) 

mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-

ketentuan syara’ serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri”.8 

                                                           

7Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam 

dan Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020), h. 42.  

8Imam Syatibi, Al-Muwafaqat (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003), h. 5.  
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Segala tindak perbuatan yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya 

lima prisip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat, segala bentuk 

tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu 

prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah swt, perbuatan itu adalah 

mudharat atau merusak. Segala usaha yang dapat menhindarkan atau dapat 

menyelematkn atau menjaga mudharat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik 

atau maslahah. Itulah sebabnya secara sederhana maslahat itu diartikan dengan 

mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.9 

Untuk itu, maqa>shid syar>iah adalah: ‘Makna dan tujuan yang dikehendaki 

oleh syara’ dalam menetapkan segala sesuatu atau sebagian besar hukum-Nya, 

serta tujuan dan rahasia yang ditetapkan Allah swt di dalam setiap hukum-Nya’.10 

Maqa>shid syar>iah adalah tujuan-tujuan hukum dibalik diberlakukannya 

aturan-aturan Islam. Bagai sejarah teoritisi hukum Islam maqa>shid syar>iah 

merupaka ungkapan alternatif dari masalih (maslahah). Abd al-Malik al-Juwayni 

(w. 478/1185 M) merupakan salah satu teoritisai yang memberi sumbangsi bari 

teori maqa>shid  yang dikenal saat ini, dengan menggunakan konsep maqa>shid dan 

al-masalih al-ammah (kepentingan umum) secara bergantian. Abu Hamid al-

Ghazali (w. 505/1111 M) mengelaborasi klasifikasi maqa>shid yang ia tempatkan 

secara utuh dibawah judul al-masalih al-mursalah. Fakhrud al-Din al-Razi (w. 6060 

H/1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/1234 M) mengikuti al-Ghazali dalam 

                                                           

9Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2 (Ed. Revisi; Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2008), h. 

232-233.  

10Faruq Nabhan, Al-Madkhal at-Tasyri’ al-Islami (Beirut: Dar al-Qalam, 1981), h. 11.  
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terminologi yang mereka gunakan. Najmu al-Din al-Tufi (w. 716.1316 M) yang 

memberikan kedudukan lebih tinggi bagi al-maslahah melampaui petunjuk 

implikasi spesifisik teks yang menegaskan maslahah sebagai memenuhi tujuan 

pembuat hukum (legislator).11 

Dengan kata lain, maqa>shid syar>iah merupakan tujuan dan rahasia yang 

tersembunyi di balik dan dikehendaki Allah swt dalam menetapkan semua atau 

sebagian hukum-Nya. Inti dari tujuan syari’ah adalah untuk memelihara ke-

mashlahah-an (kebaikan) dan menghindarkan mafsadah (kerusakan) bagi manusia 

baik di dunia dan di akhirat.12 

Sehubungan dengan itulah, perumusan teori maqa>shid syar>iah oleh asy-

Syâthibî dipandang sebagai upaya menetapkan mashlahah sebagai unsur penting 

dari tujuan hukum Islam.13 

Secara umum, perumusan maqa>shid syar>iah berlatar belakang dari isi 

kandungan ayat-ayat Al-Qur’an yang menunjukkan hukum Allah swt mengandung 

ke-mashlahah-an. Ayat-ayat tersebut, antara lain: 

a. Q.S Al-Anbiyâ’/ 21:107, 

ََ َٰل مِين  َر حۡۡ ةَٗل لِۡع  َإلََِّّ َٰك  لۡن  رسۡ 
 
آَأ ١٠٧َو م 

Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam”. 14 
                                                           

11Udin Safala, Eksempler Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda) (Ponorogo: CV. Nata 

Karya, 2019), h. 21-22.  

12Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi ‘ushul al-Ahkam (Kairo: Muihammad Ali Sabih, tth.), Juz 

2, h. 3.  

13Ali Imran Sinaga, Fikih Kontemporer: Konseptual dan Istinbath, h. 61.  

14Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 

461.  
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b. Q.S an-Nisâ’/4:165, 

زِي َُع  َٱللَّّ ن  كَ  و  َٱلرُّسُلَِِۚ ةَُۢب عۡد  َِحُجَّ َٱللَّّ َللِنَّاسَِعَل   َي كُون  َلِِ لَّٗ َو مُنذِريِن  ِين  ِ ب شّ  اَزَ رُّسُلَٗٗمُّ
كِيمٗاََ ١٦٥َح 

Terjemahnya: 

“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah 

setelah rasul-rasul diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. 15 

 

c. Q.S Adz-Dzariyat/51:56, 

َ نَّ ل قۡتَُٱلِۡۡ اَخ  َلِِ عۡبُدُونََِو م  َإلََِّّ نس  ٥٦َو ٱلِۡۡ
Terjemahnya: 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku”.16 

 

d. Q.S Al-Maidah/5:6, 

كُمَۡ وجُُوه   َ ل وَٰةَِف ٱغۡسِلُوا َٱلصَّ إذِ اَقُمۡتُمَۡإلَِ   َ نُوٓا َء ام  ِين  اَٱلََّّ ه  يُّ
 
َٰٓأ َ ي  حُوا افقَِِو ٱمۡس  ر  َٱلمۡ  يدِۡي كُمَۡإلَِ 

 
أ و 

َسَ  َٰ وَۡعَل  
 
َأ َٰٓ رۡضَ  َوَإِنَكُنتُمَمَّ رُوا ْۚ هَّ َِۚوَإِنَكُنتُمَۡجُنُبٗاَف ٱطَّ عۡب يۡنِ َٱلۡك  رجُۡل كُمَۡإلَِ 

 
أ رٍَبرُِءُوسِكُمَۡو  ف 

َف لَ  اءٓ  َٱلن سِ  سۡتُمُ َٰم  َل  وۡ
 
َأ ائٓطِِ َٱلۡغ  ِن  ِنكُمَم  َم  دٞ ح 

 
َأ اءٓ  َج  وۡ

 
ي بِٗاَأ َط  عِيدٗا مُوا َص  ت ي مَّ َف  اءٓٗ َم  ِدُوا 

َتَ  مۡ
َٰكِنَيرُِيدَُ ل  جَٖو  ر  ِنَۡح  ل يۡكُمَم  َع  ل  َلِِ جۡع  ُ اَيرُِيدَُٱللَّّ ِنۡهَُْۚم  يدِۡيكُمَم 

 
بوِجُُوهكُِمَۡو أ  َ حُوا ف ٱمۡس 

ََ لَّكُمَۡت شۡكُرُون  ل يۡكُمَۡل ع  ت هُۥَع  َنعِۡم  لُِِتمَِّ كُمَۡو  ِر  ه  ٦َلِِطُ 
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan 

shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan 

sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai dengan kedua mata 

kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam 

perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 

perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah 

dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan 

(debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 

                                                           

15Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 137.  

16Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 756.  
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membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar 

kamu bersyukur”.17 

 

Maqa>shid syar>iah adalah tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum 

yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.18 

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, 

al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid as-syari’ah atau tujuan 

syariah, yaitu: 

a. Kebutuhan Dharuriyat 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut 

dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan 

terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Menurut al-Syatibi ada lima hal termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara 

agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, dan harta. Untuk memelihara llima 

pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan 

ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima 

pokok tersebut.19 

 

 

                                                           

17Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 144.  

18Satria Effendi, Ushul Fiqh  (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.  

19Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 234.  
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Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin 

terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut dan 

berbagai hukum yang menjamin pemeliharaannya. Agama Islam mewujudkan hal-

hal yang yang dhurui  bagi manusia.20 

b. Kebutuhan Hajiyat 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 

bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun 

akan mengalami kesulitan. 21  Hal-hal yang bersifat hajiyat  manusia mengacu 

kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban 

taklif dari mereka dan mempermudah berbagai macam muamalah  dan pertukaran. 

Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, 

ibadah, dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan 

kemudahan bagi manusia.22 

c. Kebutuhan Tahsiniyat 

Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak 

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 

pelengkap. 23  Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, 

muamalah, dna hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan 

                                                           

20Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), 

h. 104.  

21Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 235.  

22Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 129.  

23Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 236.  
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keindahan serta membiasakan manusia dengan adat istiadat yang terbaik sekaligus 

menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.24 

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan hukum Islam adalah 

menciptakan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan itu dapat 

dicapai dengan mewujudkan kebiakan dan menghingdarkan kerusakan bai 

kehidupan manusia dengan memelihara unsur-unsur pokok kemaslahatan manusia 

berupa agama, jiwa, akal, keturuan dan harta. Tingkat pemeliharaan terhadap 

unsur-unsur ini dibedakan dalam tingkat yang disebut dengan al-dharuriyat, al-

hajiyat, dan al-tahsiniyat. 

Adapun menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus 

dipelihara dan diwujudkan, yaitu: 

a. Memelihara agama (hifz al-din), 

b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs), 

c. Memelihara akal (hifz al-aql), 

d. Memelihara keturunan (hifz al-nasl), 

e. Memelihara harta (hifz al-mal).25 

Dengan demikian, ketika perspektif Al-Ghazali dan al-Syatibi 

dipertemukan, maka ad-dhoruriyyat al-khomsah (al-kuliiyat khomsah) atau juga 

disebut dengan Maqa>shid syar>iah yang lima yakni agama, jiwa, akal, keturunan 

                                                           

24Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 130.  

25Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Ed. I; Cet. II; Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), h. 127.  
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dan harta diberikan peringkat secara berurutan yaitu, dharuriyyat (primer), 

hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Penjabarannya, yaitu: 

a. Memelihara agama (hifz al-din) 26 

Kandungannya terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2:193,  

َٰتلُِوهَُ ق  َو  َلَّ  َٰ تََّّ َح  َفتِۡن ةَ مۡ ََت كُون  َعَل   َإلََِّّ َٰن  َعُدۡو  َف لٗ  وۡا  َٱنت ه  َف إنِِ ِٗۖ َلِلَّّ ِينُ َٱل  ي كُون  و 
ََ لمِِين  َٰ ١٩٣َٱلظَّ

Terjemahnya: 

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya 

bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) 

permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim”. 27 

 

Q.S al-Rum/30:30,  

ََٰ ذ  َِْۚ َلِِ لۡقَِٱللَّّ َت بۡدِيل  لَّ  َْۚ ا ل يۡه  َع  َٱلنَّاس  ر  ط  َِٱلَّتََِّف  َٱللَّّ فطِۡر ت  َْۚ نيِفٗا ِينَِح  َللِ  قمَِۡو جۡه ك 
 
َِف أ َل ك 

َٱلنَّاسَِ كۡثَ  
 
َأ َٰكِنَّ ل  ي مَُِو  ِينَُٱلۡق  ََٱل  عۡل مُون  َي  ٣٠َلَّ 

Terjemahnya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) 

fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) 

itu. Tidak ada peubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.28 
 

Pemeliharaan agama (hifz al-din) merupakan tujuan utama wahyu yang 

diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul 

dimana mereka membawa risalah suci dari Allah swt, bertujuan untuk menjaga 

eksistensi agama di tengah kehidupan umat mansia. Oleh karena itu, pemiliharaan 

                                                           

26 Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: Magnum 

Pustaka Utama, 2018), h. 155.  

27Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37.  

28Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 574.  
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agama menjadi maslahat utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan 

pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan maslahat, yaitu: 

1) Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat 

primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu 

diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama, 

2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghidari kesulitan, seperti shalat 

jama’ dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini 

tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, 

melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya. 

3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk 

agama untuk menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi 

pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, 

pakaian dan tempat. 

b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs)29 

Banyak nash syara’ yang menjelaskan tentang kepentingan pemeliharaan 

jiwa manusia. Ayat-ayat tentang qisas adalah salah satu yang menegaskan yaitu: 

Q.S al-Baqarah/2:178-179, 

                                                           

29Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, h. 156.  
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بۡدَِ َبٱِلۡع  بۡدُ َو ٱلۡع  ِ َبٱِلُۡۡر  َۖٱلُۡۡرُّ تۡلَ  َٱلۡق  َفِِ اصُ َٱلۡقِص  ل يۡكُمُ َع  َكُتبِ  نُوا  َء ام  ِين  َٱلََّّ ا ه  يُّ
 
َٰٓأ ي 

نَۡ م  ف  َِۚ َٰ نثَ 
ُ
َبٱِلۡۡ َٰ نثَ 

ُ
ءَ و ٱلۡۡ ۡ خِيهَِشَ 

 
ُۥَمِنَۡأ َلَ  َٰنََٖٖۗعُفِِ  َبإِحِۡس  ۡهِ َإلِِ  اءٓ  د 

 
أ عۡرُوفَِو  بٱِلمۡ  َُۢ بِ اعُ ف ٱت 

َِ َٰل ۡفَِذ  َتَ  ر حۡۡ ةَ ك  ب كُِمَۡو  ِنَرَّ َم  َب عۡدَ َيف  ىَٰ نَِٱعۡت د  م  لِِمَ َف 
 
َأ اب  ذ  َف ل هُۥَع  َٰلكِ  ١٧٨َََذ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) 

qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan 

perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, 

hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) 

kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan 

rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia 

akan mendapat azab yang sangat pedih”. 30 
 

ةَ  ي وَٰ اصَِح  ل كُمَۡفَِِٱلۡقِص  َََو  لَّكُمَۡت تَّقُون  َٰبَِل ع  لۡب 
 
لَِِٱلۡۡ و 

ُ
َٰٓأ ١٧٩َي 

Terjemahnya: 

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang 

yang berakal, agar kamu bertakwa”.31 
 

Terpeleriharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan 

perhatian utama agama diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia. Agama 

merupaka petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar 

tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia 

lainya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah swt 

mengecam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan 

manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan 

dalam tiga tingkat maslahat, yaitu: 

1) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, 

                                                           

30Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 33.  

31Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 34.  
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2) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu 

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini 

diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, 

melainkan hanya mempersulit hidupnya, 

3) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara 

makan dan minum. 

c. Memelihara akal (hifz al-aql) 32 

Kandungannya terdapat dalam Q.S al-Maidah/5:90, 

ابَُ نص 
 
َو ٱلۡۡ يۡسُِِ اَٱلِۡ مۡرَُو ٱلمۡ  إنَِّم   َ نُوٓا َء ام  ِين  اَٱلََّّ ه  يُّ

 
َٰٓأ َٰمَُرجَِۡي  زۡل 

 
َو ٱلۡۡ َٰنََِس  يۡط  لَِٱلشَّ م  ِنَۡع  م 

ََ لَّكُمَۡتُفۡلحُِون  ٩٠ََف ٱجۡت نبُِوهَُل ع 
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya meminuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, 

adalah perbuatan keji. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 

beruntung”.33 

 

Dalam rangka untuk perlindungan terhadap akal ini, beberap tingkat usaha 

yang perlu dilakukan manusia, yaitu: 

1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan 

meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi 

akal, 

2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut 

ilmu pengetahuan, 

                                                           

32Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, h. 158.  

33Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 163.  
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3) Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri 

dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. 

d. Memelihara keturunan (hifz al-nasl)34 

Kandungannya terdapat dalam Q.S al-Nur/24:3,  

َي نكِحَُ انيِ ةَُلَّ  ةَٗو ٱلزَّ وَۡمُشِّۡك 
 
َأ َز انيِ ة  َي نكِحَُإلََِّّ انَِِلَّ  وَۡمُشّۡكَِ ٱلزَّ

 
َز انٍَأ آَإلََِّّ ََه  َٰلكِ  َذ  مِ  و حُر 

ََ َٱلمُۡؤۡمِنيِن   ٣عَل  

Terjemahnya: 

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali pezina perempuan, atau 

dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah 

kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan bagi oran-orang mukmin”.35 
 

Q.S al-Isra/17:32, 

بيِلََٗٗ اءٓ َس  ةَٗو س  َٰحِش  َف  ن  إنَِّهُۥَكَ  َٗۖ َٰٓ ِن  ٱلز 
 َ بُوا َت قۡر  لَّ  ٣٢َو 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) sungguh suatu perbuatan keji, 

dan suatu jalan yang buruk”. 36 

 

Berketurunan merupakan hak dasar bagi manusia untuk melangsungkan 

garis kehidupannya. Agama diturunkan oleh Allah swt dalam rangka untuk 

memberikan bimbingan dan juga aturan bagi umat manusia untuk dapat menjada 

eksistensi keturanya dengan baik. Perintah berkeluarga dan menjauhi perzinahan 

merupakan aturan yang konkrit dari Allah swt untuk menjaga garis keturunan 

manusia. Oleh karena itu, proteksi terhadap berketurunan ini harus 

diimplemasikan manusia dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk perlindungan 

                                                           

34Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, h. 159.  

35Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 488.  

36Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 388.  
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terhadap keturunan ini, beberap tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, 

yaitu: 

1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan 

nikah dan dilarang berzina, 

2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, 

3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya 

khitbah dan walimah dalam perkawinan. 

e. Memelihara harta (hifz al-mal)37 

Kandungannya terdapat dalam Q.S al-Maidah/5:38, 

ارقَُِ هَِو ٱلسَّ َٱللَّّ ِن  َٰلَٗٗم  ب اَن ك  س  اَك  بمِ  َُۢ اءٓ  ز  اَج  هُم  يدِۡي 
 
أ  َ عُوٓا ارقِ ةَُف ٱقۡط  كِيمَ و ٱلسَّ َح  زِيز  َع  ُ َََو ٱللَّّ

٣٨ََ
Terjemahnya: 

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 

tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas perbuatan yang mereka 

lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha 

Bijaksana”. 38 
 

Dalam rangka untuk perlindungan terhadap harta ini, beberap tingkat usaha 

yang perlu dilakukan manusia, yaitu: 

1) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata 

cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara 

yang tidak sah, 

                                                           

37Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, h. 160.  

38Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 151.  
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2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli 

tentang jual beli salam, 

3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. 

Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam 

arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya, harus 

dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada 

Maqa>shid syar>iah. Konsep ini memberikan alternatif terbaik untuk 

mengembangkan metode-metode ijtihad. Pemahaman terhadap pertimbangan 

Maqa>shid syar>iah sebagai pendekatan filosofis dapat lebih dinamis dalam 

memahami hukum Islam secara konstektual dan dapat menangkap ruh ajaran Islam 

yang sebenarnya.39 

Pemikiran mengenai Maqa>shid syar>iah dan mashlalah ibarat dua sisi mata 

uang yang tidak bisa erpisah dalam pembicaraannya. Dimana di antara dua kajian 

itu yang lebih awal datangnya dan siapa yang menggagasnya, selalu tampil dalam 

wacana. Maqa>shid syar>iah menjadi lebih popular di tangan Abu Ishak al-Syatibi 

(wafat tahun 790 H) dalam bukunya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah. Namun 

tidaklah berate al-Syatibi yang menggagas pemikiran Maqa>shid syar>iah itu. Dari 

definisi yang diberikan al-Ghazali yang merintis kajian ini. Mungkin pula beliau 

memperolehnya dari gurunya Abu al-Ma’ali al-Juwaini yang disebut Imam al-

                                                           

39Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 111.  
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haramai yang merintisnya, walaupun lebih menonjolkan kajian kemaslahatannya. 

Adapun istilah maslahat itu diperkirankan jauh lebih dahulu munculnya.40 

Timbulnya pemikiran tentang maqa>shid syar>iah dan maslahat itu dapat 

diperkirakan beriringan dengan pemikiran tentang dalil syara’ dan penggunaannya. 

Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari 

petunjuk dari Al-Qur’an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan 

petunjuk dalam Al-Qur’an, mereka mencari jawabannya dalam Sunnah Nabi 

Muhammad saw dan tidak menemukan pula petunjuk dari dalil-dalil syara’ yang 

mereka gunakan secara alternatif, mujtahid mencoba meneladani cara yang 

dilakukan oleh Allah swt dalam menetapkan hukum, yaitu pada saat tidak 

menemukan dalil syara’ yang muktabar, namun disitu ada mudharatnya, maka 

mujtahid menetapkan hukum larangan sebagaimana Allah swt melarang setiap 

yang memberi mudharat. Begitu pula suatu tindakan diyakini baik dan 

mengandung maslahat,  disitu mujtahid menetapkan suruhan sebagaiman Allah 

swt menyuruh melakukan suatu perbuatan baik, baik dalam bentuk wajib maupun 

mandub.41 

3. Metode Memahami Maqa>shid syar>iah 

Bagi al-Syathibi, Ada tiga metode untuk memahami maqa>shid syar>iah. 

Pertama, analisis terlebih dahulu lafal al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan) 

yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis secara cermat sebelum dihubungkan 

                                                           

40Amir Syarifuddin, Ushul FIqih Jilid 2 (Ed. Revisi; Cet. IV; Jakarta: Kencana: 2008), h. 

246.  

41Amir Syarifuddin, Ushul FIqih Jilid 2, h. 247.  
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dengan persoalan-persoalan yang lain. Artinya, pengkaji maqashid syariah harus 

mengembalikan makna lafal amar atau nahyi secara hakiki. Bagi al-Syathibi, 

dalam konteks ini pemahaman terhadap tujuan perintah sebagai suatu hal yang 

harus diwujudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah tersebut menjadi 

tujuan yang dikehendaki oleh Syari’ (Allah swt). Demikian halnya dengan 

larangan juga.42 

Urgensinya memahami makna lafal al-amar dan an-nahyi ini akan 

memberikan kontribusi yang baik. Tujuannya, supaya dapat menjaga dan 

membedakannya dengan maksud yang mengandung tujuan yang lain. Di antara 

contohnya adalah firman Allah Swt. di dalam Q.S al-Jum’ah ayat 9: Bersegeralah 

kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beri. Larangan jual beli dalam ayat 

ini bukanlah berdiri sendiri. Sebab, di ayat yang lain dijelaskan bahwa jual beli 

dihalalkan oleh Allah swt. Sebab itu, dengan memahami maksud dari amar 

tersebut, dapat ditentukan maksud dari perintah yang dikandungnya. Dalam 

maqa>shid syar>iah, lafal amr seperti ini tidak termasuk bagian dari hal yang 

dianalisis. 

Dalam permasalahan yang bersifat ta’abbudi, tujuan primer menjadi 

sesuatu yang sangat menentukan. Makanya, ketegasan lafal perintah dan larang 

menjadi tujuan primer yang menentukan. Adapun terhindarnya dari perbuatan keji 

dan mungkar merupakan tujuan sekunder, tidak menjadi faktor yang menentukan 

dalam pensyariatan shalat. Oleh sebab itu, al-Syathibi memberikan statemen 

                                                           

42Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 

Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Pertama, h. 53.  
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bahwa pencarian makna-makna dalam arti hikmah tidak menjadi faktor penentu 

dalam masalah ibadah. 

Kedua, analisis ‘illah amr dan nahyi. Urgensi dari ‘illah amar dan nahyi 

agar memberikan pemahaman maqashid syariah yang benar dan berdasar terhadap 

hukum yang ada. ‘Illah amar dan nahyi ada yang tersurat dan ada yang tersirat. 

Jika sudah tertera ‘illah-nya, wajib mengikutinya. Dengan mengikuti yang tertulis, 

tujuam hukum dalam perintah dan larangan tersebut dapat dicapai.43 

Al-Syathibi menjelaskan, dengan memberikan contoh bahwa pensyariatan 

nikah yang bertujuan antara lain melestarikan keturunan, pensyariatan jual beli 

yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan 

pensyariatan hudud untuk memelihara jiwa. Apabila ‘illah hukum tidak dapat 

diketahui dengan jelas, kita harus tawaqquf (menyerahkan permasalahan tersebut 

kepada Syari’ (Allah swt) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan 

hukum. Sikap tawaqquf ini menurut al-Syatibi dilatarbelakangi oleh dua 

pertimbangan: 

a. Tidak boleh melakukan ta’addi (perluasan cakupan) terhadap apa yang 

telah ditetapkan dalam nash. Upaya perluasan cakupan tanpa 

mengetahui ‘illah hukum, sama artinya dengan menetapkan suatu 

hukum sama tanpa dalil. Ini dapat dianggap bertentangan dengan 

syariah. 

                                                           

43Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 

Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Pertama, h. 54.  
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b. Tidak dibenarkannya melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang 

telah ditetapkan dalam nash, akan tetapi hal tersebut dibolehkan 

dengan syarat tujuan hukum dapat diketahui.44 

Jika dibandingkan analisis lafal amar dan nahyi dengan analisis ‘illah amar 

dan nahyi dapat dikatakan bahwa perbedaannya terletak pada orientasi 

permasalahannya. Analisis lafal amar dan nahyi ditujukan pada nash-nash yang 

berkaitan dengan permasalahan ibadah. Adapun pendekatan ‘illah hukum lebih 

berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan muamalah. Oleh 

karena itu, dalam permasalahan muamalah yang memiliki ‘illah ma’mulah, maka 

pemahaman maqa>shid syar>iah bertolak dari ‘illah ma’mulah tersebut. Adapun 

terhadap nash-nash yang tidak memiliki ‘illah yang jelas maka harus bersifat 

tawaqquf.  

Pertimbangan bahwa dalam permasalahan muamalah dibolehkan 

melakukan ta’addi jika tujuan hukum dapat diketahui dengannya. Sebab bagi 

Syathibi, ‘illah memiliki arti yang sangat luas, yaitu segala kemaslahatan dan 

hikmah yang berkaitan dengan al-awaamir (perintah-perintah), al-ibaahah 

(kebolehan), dan al-mafaasid (segala kerusakan) yang memiliki hubungan dengan 

al-nawaahi (segala larangan). 

Ketiga, analisis terhadap as-sukut as-syar’iyyah al-‘amal ma’a qiyam al-

ma’na al-muqtadalah (sikap diam as-Syari’ dari pensyariatan sesuatu). Formula 

ketiga ini digunakan al-Syathibi untuk melakukan pemahaman terhadap 
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permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh Syari’. Permasalahan hukum 

tersebut memang sangat berdampak positif dalam kehidupan. Al-Syathibi sendiri 

membagi as-Sukut as-syar’iyyah al-‘amal kepada dua bentuk, yaitu:45 

a. As-sukut karena tidak ada faktor pendorong atau motif untuk 

menetapkan hukum. Akan tetapi, pada rentang berikutnya dapat 

dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak 

positif. Di antara contohnya tentang masalah-masalah yang muncul 

setelah Nabi Muhammadsaw. wafat, seperti pengumpulan mushaf Al-

Qur’an, jaminan upah-mengupah dalam pertukangan, dan sebagainya. 

b. As-sukut yang ada faktor pendorong atau motif terhadap persoalan 

hukum, meskipun terdapat faktor yang mengharuskan Syari’ untuk 

tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. 

Al-Syathibi memberikan contoh as-Sukut ini tentang sujud syukur 

dalam Mazhab Maliki. 

Al-Syathibi menjelaskan bahwa as-sukut kedua ini memiliki sikap bahwa 

keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya. Artinya, tanpa melakukan 

penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah 

ditetapkan, maka itulah yang diingikan oleh Syari’ atau dapat disebut sebagai 

maqashid syariah. Penambahan terhadap hukum yang telah ditetapkan dapat 

dianggap sebagai bidah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki Syari’. 
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Bila dianalisis dari kedua jenis as-sukut yang disebutkan al-Syathibi dapat 

ditarik dua kesimpulan. Untuk as-sukut yang pertama, cocok digunakan dalam 

masalah yang bercorak muamalah. Adapun untuk as-sukut yang kedua, cocok 

digunakan untuk masalah ibadah. Sebab, lebih tegas dan ketat syaratnya, yaitu 

tidak boleh ada penambahan dan pengurangan. Jika ada, maka dikategorikan 

sebagai bid’ah.  

Dapat disimpulkan dari cara-cara pemahaman maqa>shid syar>iah dalam 

bacaan Syathibi ini secara umum adalah bahwa: 

Metode pertama: analisis lafal perintah dan larangan lebih banyak 

ditujukan kepada masalah-masalah ibadah; 

Metode kedua: analisis ‘illah perintah dan larangan lebih banyak ditujukan 

kepada masalah-masalah muamalah; 

Metode ketiga: as-sukut as-syar’iyyah al-‘amal memiliki objek ganda: 

muamalah dan ibadah.46 

B. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Perspektif Maqa>shid Syar>iah 

Pandemi Covid-19 mulai muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan China. 

Dan seiring berjalannya waktu mulai menyerang sebagian besar negara-negara di 

dunia, salah satunya Indonesia. Tepatnya pada awal bulan Maret tahun 2020 lalu, 

ditemukan 2 kasus warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terinveksi 

Covid-19. Dan seiring berjalannya waktu kasus warga Indonesia yang dinyatakan 
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positif terinveksi Covid-19 semakin banyak. Kebijakan PSBB terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah 

ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah ini, Kementerian Kesehatan menurunkan Permenkes Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pedoman PSBB. 

Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemerintah mengaku telah 

berpikir masak-masak. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah dampak dari 

lockdown jika benar-benar diterapkan di Indonesia. Pemerintah beranggapan 

bahwa jika lockdown diterapkan akan mengganggu perekonomian negara. 

Sehingga peneliti berpendapat bahwa alasan pemerintah mengambil langkah 

PSBB adalah demi tetap berjalannya perekonomian negara dengan masyarakat 

menerapkan physical distancing atau menjaga jarak aman untuk memutus rantai 

penyebaran covid-19. 

Pada pasal 4 PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) penanggulangan covid-19 dijelaskan bahwa PSBB 

minimal meliputi diliburkannya tempat kerja dan sekolah. Dibatasinya kegiatan 

keagamaan, kegiatan di tempat umum serta fasilitas umum. 

Meskipun terdapat pembatasan dalam 3 wilayah tersebut, namun wajib 

tetap memfokuskan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja serta penenuhan 

masayarakat dalam beribadah. Skema pemberlakukan PSBB ini secara sederhana 

ditunjukan dengan masih berjalannya aktivitas perekonomian, tetapi ada sejumlah 

pembatasan untuk mencegah penyebaran covid-19. Contoh pembatasan ini 
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misalnya dengan adanya penerapan bekerja, belajar dan beribadah di rumah untuk 

daerah zona merah atau daerah yang rawan penyebaran covid-19. 

Physical Distancing atau lockdown terdapat dalam Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Istilah kekarantinaan kesehatan 

dalam Undang-Undang ini berarti upaya untuk mencegah dan menangkal keluar 

dan masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang 

memiliki potensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Respon dari 

keadaan darurat kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2018 ini berupa karantina dalam skala kecil, menengah hingga besar, yaitu rumah, 

rumah sakit, wilayah dan yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah adalah 

Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Apabila ditinjau ulang mengenai kebijakan umum dari masing-masing 

pelaksanaan dari keadaan darurat kesehatan dalam tinjauan terhadap pasal-pasal 

yang ada di dalamnya, misalnya dalam pasal 15 ayat 2 yang didalamnya tersurat 

bahwa “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu bentuk tindakan 

dalam melaksanakan karantina kesehatan”. Kebijakan umum PSBB didefinisikan 

sebagai pembatasan kegiatan penduduk dalam sebuah wilayah yang terkena infeksi 

atau terduga terinfeksi virus atau penyakit dan atau terkontaminasi, yang 

sedemikian rupa diupayakan supaya penyebaran infeksi dapat dicegah. 

Menurut hemat peneliti, makna PSBB yang ada dalam ketentuan umum 

tersebut berprinsip menyerupai istilah physical distancing, yaitu adanya 

pembatasan atau kegiatan dalam masyarakat dibatasi. Apabila dilihat lagi, alasan 

pemerintah lebih memilih kebijakan PSBB dari pada lockdown adalah karena 
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mempertimbangan situasi dan kondisi negara Indonesia. Suatu negara memang 

bisa belajar dari tindakan negara lain dalam menghadapi pandemi covid-19,  

menetapkan sebuah kebijakan. Apalagi dalam wilayah negara Indonesia yang 

merupakan negara kesatuan dengan beribu-ribu pulau dan beratus juta penduduk. 

Sehingga sebelum menerapkan kebijakan seperti negara lain dalam menghadapi 

covid-19, pemerintah pasti menimbang berbagai aspek. 

Pelaksanaan karantina kedaruratan kesehatan masyarakat yang tengah 

dijalankan ini, Pemerintah menimbang berbagai aspek mulai dari faktor besar 

kecilnya ancaman, teknik dan metode operasional dengan pertimbangan bentuk 

dan kedaulatan negara, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya. Selain itu, aspek 

sumber daya juga termasuk ke dalam hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah 

dalam melaksanakan karantina kedaruratan kesehatan. 

Sedangkan dalam pelaksanaan kebijakan lockdown, pemerintah harus 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bahkan untuk makanan hewan ternak 

yang dipunyai oleh masyarakat juga akan menjadi tanggungan pemerintah. Selain 

itu, jika kebijakan lockdown secara nasional diberlakukan untuk menghadapi 

pandemi covid-19 di Indonesia, maka seluruh perusahaan serta seluruh tempat 

umum harus tutup, kecuali toko-toko yang menyediakan kebutuhan barang-barang 

pokok. Hal inilah yang dipertimbangkan, sehingga pemerintah tidak 

memberlakukan kebijakan lockdown, mengingat jumlah penduduk Indonesia 

sangat banyak sekali. 

Konsekuensi jangka panjang dari masalah pandemi yang belum 

terselesaikan ini tentunya menuntut pemerintah untuk mencari solusi terbaik 
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untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat. Indonesia juga 

merupakan salah satu negara tersibuk yang mencari solusi dan alternatif terbaik 

untuk tetap sehat bahkan aman secara ekonomi. Pemberlakuan PSBB dan PPKM 

merupakan salah satu cara pemerintah mengatasi masalah kesehatan tanpa 

meninggalkan masalah ekonomi. Tentu hal ini menjadi dilema ketika dua hal 

antara kesehatan dan ekonomi memiliki ruang yang terbatas namun tetap harus 

dikaitkan dalam rangka memerangi pandemi. 

Dalam pandangan maqashid syariah pada penerapan tujuan PSBB dan 

PPKM yaitu menarik kemaslahatan dan menolak gangguan tentunya menjadi 

solusi yang sangat tepat karena memiliki visi terbaik yang sesuai untuk diterapkan 

di Indonesia, mengingat selain kesehatan, kondisi ekonomi harus tetap terjaga. 

Tinggal bagaimana penerapan sistem tersebut di lapangan. Data hingga saat ini 

menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut dianggap kurang berdampak 

karena masih banyak ruang gerak. Wabah virus Covid-19 harus dipahami sebagai 

virus baru yang masih menjalani penelitian rutin. Kebijakan yang diambil dalam 

beberapa bentuk harus selalu dipelajari sesuai dengan keadaan agar dapat bertahan 

dari badai epidemi ini. 

Ulama telah merumuskan sebuah pakem “la dharar wa la dhirar” yang 

menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan 

orang lain. Apa pun yang melanggar pakem ini, mesti diatur lagi sedemikian rupa. 

Di masa pandemi seperti ini, dengan karakter Covid- 19, maka shalat berjamaah di 

mesjid, dapat menjadi potensi besar tersebarnya virus mematikan ini. Karena 

potensi yang membahayakan diri dan orang lain, maka ulama dan pemerintah 
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menganjurkan untuk shalat di rumah. Anjuran beribadah di rumah menjadi new 

normal yang sama sekali tidak menggugurkan pahala dan keutamaan berjamaah 

dalam ibadah. Bahkan mendapatkan kelebihan pahala karena kebersamaan turut 

menghindarkan orang lain dari bahaya. Musibah Covid-19 ini meniscayakan 

kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya. Pemerintah 

menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan, masyarakat mematuhi dan 

menjalankannya dengan baik adalah peran kewargaan yang sangat dibutuhkan.47 

Saat ini, pemerintah sedang berjuang dengan sungguh-sungguh menangani 

wabah Covid-19. Berbagai upaya sudah dilakukan baik yang bersifat penanganan 

medis ataupun non-medis. Sebagai warga negara, wajib bagi untuk mendukung 

dan menaati pemerintah dalam semua upayanya mengatasi wabah mematikan ini, 

selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. 

Kebijakan pemerintah tentu bertujuan mewujudkan kemaslahatan. 

Ketaatan kepada pemimpin selaku ulil amri adalah salah satu bentuk ketaatan 

kepada Allah swt dan Rasul-Nya, sebagaimana tersebut dalam QS. an-Nisa’.4:59, 

لَِِ و 
ُ
أ َو  طِيعُوا َٱلرَّسُول 

 
أ َو  طِيعُوا َٱللَّّ 

 
نُوٓا َأ َء ام  ِين  َٱلََّّ ا ه  يُّ

 
َٰٓأ َفَِِي  َٰز عۡتُمۡ َت ن  َمِنكُمَۡۖٗف إنِ مۡرِ

 
ٱلۡۡ

حۡسَ 
 
أ يَۡۡٞو  َخ  َٰلكِ  َِو ٱلِۡ وۡمَِٱلۡأٓخِرَِِۚذ  َبٱِللَّّ َِو ٱلرَّسُولَِإنَِكُنتُمَۡتؤُۡمِنُون  َٱللَّّ َإلَِ  َف رُدُّوهُ ءٖ ۡ َنَُشَ 

ََ ويِلٗ 
ۡ
٥٩َت أ

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

                                                           

47Faried F. Saenong dan Saifuddin Zuhri, ddk. Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah Wabah 

(Jakarta: Nuo Publishing, 2020), h. 10-11.  
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.48 

 

Dalam menghadapi wabah penyakit yang menular sangat cepat ini, 

diperlukan persatuan dan kekompakan di bawah komando pemerintah. Pemerintah 

dengan masukan dan arahan dari tenaga dan ahli medis/kesehatan, telaah 

mendalam majelis ulama dari tinjauan keislaman, dan masukan pihak berkompeten 

lainnya merupakan jaminan yang harus dipatuhi. Masyarakat tidak bisa berjalan 

sendiri-sendiri. Arahan pemerintah saat ini adalah menerapkan physical distancing 

dan social distancing, memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan 

dengan sabun, menghindari kerumunan atau kumpulan banyak orang merupakan 

ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.49 

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti bahwa secara 

umumnya maqa>shid syar>iah merupakan tujuan dan rahasia yang tersembunyi di 

balik dan dikehendaki Allah swt dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-

Nya. Inti dari tujuan syari’ah adalah untuk memelihara ke-mashlahah-an 

(kebaikan) dan menghindarkan mafsadah (kerusakan) bagi manusia baik di dunia 

dan di akhirat. Dan prinsip utama maqa>shid syar>iah adalah untuk memelihara lima 

perkara yaitu: (1) agama, (2) nyawa atau jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.  

Dalam hal ini peneliti mengutip dari fatwa MUI No 14 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaran Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang telah 

dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah sangat sesuai dengan konsep maqasid 

                                                           

48Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114.  

49Faried F. Saenong dan Saifuddin Zuhri, ddk. Fikih Pandemi: Beribadah di Tengah 

Wabah, h. 68-69.  
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al-syariah yang telah dibahas oleh Imam al-Syatibi di dalam karyanya yang 

berjudul al-Muwafaqat. Konsep ini dapat dilihat pada tiga bagian maslahah yang 

telah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi yaitu maslahah dharuriyyah, hajiyyah dan 

tahsiniyyah dapat diaplikasikan pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Kemudian 

peneliti menguraikannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Maslahah Dharuriyyah 

Pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020, telah dinyatakan bahwa “Setiap orang 

wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat 

menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga 

tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams)”. 

Hal ini bertepatan dengan kenyataan Imam al-Syatibi di dalam al-

muwafaqat yang sangat memberi perhatian terhadap pembangungan maslahah 

dharuriyyah yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta bagi menjamin 

kesejahteraan di dunia dan akhirat.50  

Oleh karena itu, analisis daripada sudut maslahah dharuriyyah akan 

dijelaskan menurut lima pembagian yang telah dirincikan oleh Imam al-Syatibi 

yaitu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta: 

a. Menjaga Jiwa 

Penjelasannya, fatwa yang bersangkutan tidak membenarkan mereka yang 

terinfeksi COVID-19 menjalankan aktivitas ibadah dan urusan agama yang lain. 

Hal ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dapat dipahami bahwa 

                                                           

50Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah (Vol. Jilid 2; Saudi: Dar ibn Affan li 

alNasyr wa al-Tawzi’, 1997), h. 17-18.  
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seseorang yang terpapar COVID-19 bisa kehilangan jiwa. Oleh itu, melindungi diri 

daripada wabah ini adalah bagian daripada menjaga jiwa. Fatwa ini juga telah 

mewajibkan mereka yang terpapar COVID-19 untuk mengisolasi diri agar tidak 

terjadi penularan kepada orang lain dan diharamkan baginya untuk melakukan 

aktifitas ibadah yang bersifat sunnah mahupun wajib di masjid dan ruang publik 

yang lain. 

Oleh itu, mereka yang terpapar COVID-19 tidak dibenarkan untuk 

mengerjakan aktivitas ibadah mahdhah seperti solat Jumaat yang dilakukan di 

ruang publik seperti masjid. Tujuan daripada hal ini adalah bagi mencegah 

penularan COVID-19 yang bisa mengancam jiwa. Perkara ini bersesuaian dengan 

pendapat Imam al-Syatibi yang meletakkan penjagaan jiwa sebagai salah satu 

daripada maslahah dharuriyyah yang perlu diperhatikan.51 

Selain itu, fatwa ini juga membenarkan mereka yang berada di kawasan 

yang berpotensi penularannya tinggi atau kawasan yang penularannya tinggi 

berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang untuk meninggalkan solat Jumaat 

dan menggantikannya dengan solat Zuhur. Hal ini adalah untuk melindungi jiwa 

umat Islam daripada bahaya COVID-19. 

Perkara ini juga merupakan salah salah satu daripada maslahah dharuriyyah 

yaitu menjaga jiwa sepertimana yang telah dinyatakan oleh Imam al-Syatibi di 

dalam al-Muwafaqat.52 

                                                           

51Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 20.  

52Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 17-18.  
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Fatwa ini telah mewajibkan petugas dan pihak yang terlibat dalam 

pengurusan jenazah untuk mengikuti protokol medis bagi mencegah penularan 

COVID-19. Hal ini adalah kerana penularan COVID-19 berbahaya bagi jiwa umat 

Islam. Maka melalui pencegahan ini, jiwa umat Islam dapat dilindungi. Oleh itu, 

perkara ini bertepatan dengan kenyataan Imam al-Syatibi bahwa penjagaan jiwa 

merupakan salah satu daripada maslahah dharuriyyah. 53 

b. Menjaga Agama 

Selain itu, Fatwa ini juga tetap mewajibkan mereka yang tidak bisa 

mengerjakan solat Jumaat untuk menggantikan dengan solat Zuhur kerana iya 

merupakan ibadhah mahdhah yang wajib bagi umat Islam. Imam al-syatibi telah 

menjelaskan bahwa mengerjakan kewajiban agama merupakan salah satu daripada 

maslahah dharuriyyah yaitu menjaga agama. 

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah memberi peringatan kepada 

umat Islam untuk tetap mengerjakan ibadah mahdhah yaitu solat Jumaat bagi 

mereka berada dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali.  

Muatan ketentuan fatwa ini adalah untuk menjaga agama. Imam al-Syatibi 

telah meletakkan  penjagaan agama sebagai salah satu daripada maslahah 

dharuriyyah mesti dipenuhi umat Islam. Maka sangat sesuai dengan konsep 

maslahah Imam al-Syatibi. 

 

 

                                                           

53Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 17-18.  
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c. Menjaga Akal 

Kegiatan menuntut ilmu merupakan tuntutan kepada akal yang sehat dan 

berkembang bagi masyarakat yang maju. Ketahuilah bahwa penularan COVID-19 

bisa menghalang kegiatan menuntut ilmu. Hal ini kerana pengajian ilmu yang 

dilakukan di institusi pendidikan formal seperti sekolah, universitas maupun 

institusi pendidikan tidak formal seperti kajian yang dilakukan di masjid tidak 

dapat dijalankan untuk mencegah penularan COVID-19. Maka COVID-19 mesti 

dicegah untuk menjaga akal. Oleh sebab itu, virus ini wajib dicegah demi menjaga 

harta. 

Walau bagaimanapun, setelah meneliti fatwa ini, peneliti menemukan 

bahwa Komisi Fatwa MUI hanya fokus terhadap dua bagian daripada maslahah 

dharuriyyah yaitu menjaga agama dan jiwa. 

d. Menjaga Keturunan 

Di samping itu, COVID-19 juga bisa mengancam keturunan umat Islam. 

Hal ini adalah apabila ramainya orang Islam meninggal akibat virus ini, maka 

keterunan bisa terputus. Walau bagaimanapun, setelah menganalisis terhadap 

fatwa ini, peneliti dapat memahami bahwa tujuan daripada ketentuan yang 

dikeluarkan tidak fokus terhadap melindungi keturunan sebaliknya hanya fokus 

demi melindungi jiwa dan agama 

e. Menjaga Harta 

Hal yang tidak dapat terhindarkan bahwa mereka yang terpapar COVID-

19 mesti mengeluarkan belanja yang besar demi membiyai kos rawatan. Oleh 

sebab itu, perkara ini bisa mengancam harta umat Islam. Walau bagaimanapun, 
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Komisi Fatwa MUI tidak fokus terhadap usaha melindungi harta yang merupakan 

salah satu pembagian maqasid al-syariah yang telah dirincikan oleh Imam al-

Syatibi. 

2. Maslahah Hajiyyah 

Konsep maslahah hajiyyah yang dibawakan oleh Imam al-Syatibi juga 

dapat diterapkan melalui Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Pada fatwa ini, MUI telah 

mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembatasan super ketat terhdap 

keluarmasuknya orang dan barang dengan tetap membenarkan kemasukan barang 

kebutuhan.  

Tanpa barang kebutuhan ini, umat Islam akan mengalami kesulitan untuk 

menjalani kehidupan akan tetapi tidak akan mengalami kerusakan yang besar. 

Maka, tujuan daripada ketentuan hukum ini bersesuaian dengan konsep maslahah 

hajiyyah yang telah dibawak oleh Imam al-Syatibi di dalam al-Muwafaqat yaitu 

bagi memudahkan, menjauhkan manusia dari kesulitan atau kesempitan dalam 

hidup.54 

3. Maslahah Tahsiniyyah 

Dalam fatwa ini, Komisi Fatwa MUI telah menganjurkan umat Islam untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt dengan memperbanyak ibadah, taubat, 

istighfar, dzikir, memperbanyak solawat, bersedekah, serta senantiasa berdoa 

kepada Allah swt supaya diberikan keselamatan serta perlindungan dari 

marabahaya serta musibah, khususnya dari COVID-19.  

                                                           

54Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 21.  
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Perkara ini sangat sesuai dengan dengan konsep maslahah tahsiniyyah yang 

dibawakan oleh Imam al-Syatibi. Berdasarkan al-Muwafaqat, Imam al-Syatibi 

telah menjelaskan bahwa mendekatkan diri kepada Allah swt dengan mengerjakan 

amalan sunat merupakan salah satu daripada bentuk maslahah tahsiniyyah.55 

Selain itu, Komisi Fatwa MUI juga memberi peringatan kepada umat Islam 

agar proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. 

Maka, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan 

negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak 

memperlakukannya secara buruk. 

Hal ini menggambarkan akhlak yang baik yang merupakan salah satu 

daripada tuntutan maslahah tahsiniyyah sepertimana yang dijelaskan oleh Imam 

al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat bahwa maslahah tahsiniyyah adalah 

memenuhi segala hal yang bertepatan dengan makarimal akhlaq atau nilai pekerti 

yang baik.56 

Menurut Imam al-Syatibi, dharuriyyah merupakan asal atau pokok bagi 

maslahah. 57 Oleh karena itu, maslahah dharuriyyah perlu diutamakan. Konsep ini 

dapat lihat pada pada Fatwa MUI No 14 Tahun 2020. Jika dikaitkan dengan 

maqasid al-syariah Imam al-Syatibi terhadap fatwa ini, jelas dapat dipahami 

bahwa apabila terjadi perbandingan antara perkara yang bersifat dharuriyyah, 

hajiyyah dan tahsiniyyah, maka yang tingkatan keutamaannya bermula dengan 

                                                           

55Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 22.  

56Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 22.  

57Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariah, Jilid 2, h. 25.  
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dharuriyyah kemudian hajiyyah dan akhir sekali adalah tahsiniyyah. Pada fatwa 

ini, melindungi jiwa daripada COVID-19 lebih diutamakan daripada urusan ibadah 

yang dilakukan di ruang publik seperti masjid. Oleh itu, Komisi Fatwa MUI telah 

menetapkan bahwa umat Islam yang telah terpapar COVID-19 tidak dibenarkan 

untuk menyertai aktivitas keagamaan di ruang publik seperti masjid dan lain-lain. 

Kemudian, umat Islam yang berada di kawasan COVID-19 tidak terkendali 

tidak dibenarkan menyelenggarakan aktivitas keagaaman yang melibatkan ruang 

publik. Ketentuan hukum yang bersangkutan sesuai dengan pembagian maqasid 

al-syariah menurut Imam al-Syatibi. Urusan ibadah seperti solat Tarawih dan Aid 

yang dikerjakan di ruang publik seumpama masjid adalah bersifat tahsiniyyah. Hal 

ini bertepatan dengan pendapat Imam al-Syatibi di dalam al-Muwafaqat yang 

menyatakan bahwa segala bentuk ibadah nawafil yang mendekatkan diri kepada 

Allah swt merupakan bagian daripada maslahah tahsiniyyah. 

Tujuan syariah melindungi jiwa daripada terpapar COVID-19 adalah 

perkara yang bersifat dharuriyyah. Imam al-Syatibi telah menjelaskan di dalam al-

Muwafaqat bahwa menjaga jiwa merupakan bagian daripada mashlahah 

dharuriyyah. 

Hifdz al-din merupakan satu kaidah umum (kulliy) dimana merangkumi 

penetapan rukun-rukan dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan 

manusia dan segala usaha ke arah menyanggahi segala perkara yang bertentangan 

dengan agama Allah swt seperti kekufuran, bid’ah dan lain sebagainya. Oleh sebab 
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itu, hifdz al-din merupakan dharuriyyat yang paling penting antara dharuriyyat 

yang lima. 58 

Secara asasnya, konsep hifdz al-din merangkumi dua dimensi baik dimensi 

al-wujud (positif) maupun dimensi al-‘adam (negatif). Sebagai contoh, dimensi al-

wujud ialah seperti pensyariatan iman, ibadah shalat, haji, puasa, dan zakat. 

Adapun contoh bagi dimensi al-‘adam ialah seperti pensyariatan hukum hudud 

terhadap orang yang murtad dan pensyariatan hukuman ta’zir.  

Konsep umum hifdz al-nafs adalah pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa 

yang mana ini merupakan prinsip terpenting kedua secara berurutan setelah prinsip 

hifdz al-din (memelihara atau menjaga agama). Sebagai contoh, Islam melarang 

perbuatan membunuh baik membunuh diri sendiri maupun manusia lain dan bagi 

yang melakukan perbuatan tersebut maka Islam mensyariatkan hukuman qiyas, 

diyat, maupun kafarah bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan baik secara 

sengaja maupun secara tidak sengaja. 59 

Menjaga jiwa (hifdz al-nafs) dapat dilakukan dengan misalnya, mengisolasi 

diri di rumah (stay at home), tidak kemana-nama, shalat pun di rumah, untuk 

tindakan preventif agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar. Selain itu, 

menjaga kesehatan tubuh dengan olah raga dan mencukupi konsumsi makanan dan 

minuman yang bergizi untuk meningkatan imunitas tubuh. 

                                                           

58Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, ‘Ilm al-Maqasid al-Shariah (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-

‘Abikah, 2001), h. 81.  

59Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat (Cet. I; Jilid. II; Mamlakah al-

Arabiyah al-Su’udiyyah: Dar ibn ‘Affan, 1998), h. 18-20.  
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Pada kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi saat ini 

dimana merupakan ancaman bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu 

menjadi wajib bagi umat manusia untuk menjauhi dirinya dari wabah tersebut 

sebagai bentuk hifdz al-nafs yaitu pemeliharaan serta penjagaan hakiki terhadap 

nyawa itu sendiri. Bahwa sejatinya agama memiliki peranan penting dalam 

membendung penyebaran wabah Covi-19. Menyelamatkan umat manusia (hidfz 

al-nafs) mestilah menjadi prioritas utama di tengah situasi yang mengkhawatirkan 

dan tidak menentu seperti saat ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah Usul 

Fiqh yaitu: 

يْرَِسِِيِْالت ِ ِبُِلِِتجَِِْةُِقِ ث َِمدَِلْاَِِ  
Artinya: 

“Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan” 

 

Adapun makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya 

kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syari’ah didasarkan atas 

kenyamanan, keringanan dan menghilangkan kesulitan. Hukum-hukum yang 

dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek 

hukum), maka syariah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum 

tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran. Maksudnya adalah kelonggaran atau 

keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian 

dari pada kaidah hukum. Dan yang dimaksud kesukaran ialah yang di dalamnya 

mengandung unsur-unsur keterpaksaan.60 

                                                           

60 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin (LPKU), 2015), h. 84.  
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Secara normatif Allah swt, telah memberikan beberapa alternatif hukum 

bagi manusia, yakni hukum yang bersifat positif (wajib), cenderung ke positif 

(sunah), netral (mubah), cenderung ke negatif (makruh) dan negatif (haram). 

Dalam pelaksanaanya, kelima alternatif hukum tersebut selanjutnya dikenal 

dengan hukum taklifi (pembebanan) yang secara ekstremnya dibagi menjadi dua, 

yakni tuntutan untuk melaksanakan yang positif dan tuntutan untuk meninggalkan 

yang negatif secara konsisten dalam kondisi normal. Keharusan melaksanakan 

seluruh tuntutan hukum dalam kondisi normal disebut hukum 'azimah.61  

Al-Shan'ani dalam kitab Subul al-Salam yang dikutip dalam Bahruddin, 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rukhshah dan 'azimah adalah 

sebagai berikut : 

 
 

Artinya: 

“Rukhshah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah karena ada 

suatu alasan; sedangkan 'azimah adalah yang sebaliknya. Maksudnya 

adalah bahwa rukhshah itu dimaksudkan oleh Allah untuk memberikan 

kemudahan dan keleluasaan kepada hamba-Nya ketika dalam kondisi 

kesulitan, dalam bentuk meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban dan 

membolehkan sebagian larangan-larangan”.62 

 

                                                           

61Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fiqh (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 

210. 

62Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 210. 
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Hukum azimah adalah hukum yang berlaku secara umum kepada semua 

mukallaf tanpa adanya kesulitan, sedangkan hukum rukhsah adalah hukum yang 

berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur. 

Hukum rukhsah adalah hukum tentang keringanan yang dilakukan oleh karena 

adanya kesulitan.63 

Sebagaimana dimaklumi bahwa menurut ajaran Islam, kompetensi untuk 

membuat dan menentukan hukum hanyalah milik Allah swt. dan atau Rasul-Nya, 

yang kemudian dalam ilmu suhul fiqh dikenal dengan istilah Syari'. Dengan 

kekuasaan yang ada pada-Nya pula, Allah swt. mampu menundukkan ketaatan 

umat manusia untuk mengabdi kepada-Nya. Hanya saja dengan sifat Rahman-

Rahim-Nya Allah swt. membuat aturan-aturan khusus yang disesuaikan dengan 

kemampuan manusia, dan diseuaikan pula dengan situasi dan kondisi pada saat 

ketentuan Allah swt tersebut dilaksanakan. 

Hal yang demikian sudah barang tentu dimaksudkan untuk mendatangkan 

kemaslahatan, menghindari kesempitan dan kesulitan umat manusia yang 

memiliki keterbatasanketerbatasan, sebab pada dasarnya segala pembebanan 

(taklif) itu pada dasarnya memang diperuntukkan bagi kepentingan hamba, bukan 

untuk kepentingan Allah swt.64  

Perihal wabah virus Covid-19 memiliki kesamaan wabah yang pernah 

melanda di dunia, dimana pada saat itu Usamah bin Zaid ra. pernah ditanya Sa’ad 

                                                           

63Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 85.  

64Moh. Bahruddin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 211. 
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bin Waqqash ra. tentang tho’un, maka beliau berkata bahwa Rasulullah saw 

bersabda: 

اِذَِإِِ،ِفَِمِْلكُِبِْق َِِانَِكَِِنِِْلىِمَِعَِعفةِمنِبنيِإسراعيل،ِأوِْللطاِعونر،ِجسِأرسلِعلىِطاِ
:ِهُِنِْامِِاِرًِرَِوا،ِفِِجُِرُتَِِِْلاَِاِفَِبهََِِمِْتُِأن ِْ،ِوَِضِِرِْبأِعَِقَِاِوَِذَِإِِ،ِوَِهِِيْلَِِواِعَِمُِدَِقَِت َِِلاَِ،ِفَِضِِرِْبأَِِهِِبِِِمِْتُعِِْسَِِ

فِراَِراًِمِنْه65ُِ  قَِالَِِأبوُالن ضْرِ:ِلاَِيُُْرجِْكُمِْإلاِ 
Artinya: 

“Tho’un adalah adzab yang dikirimkan kepada kaum dari Bani Israil, atau 

kepada kaum sebelum kalian, maka jika kalian mendengar wabah itu 

berjangkit di suatu negeri janganlah kalian memasukinya, dan jika wabah 

itu menjangkiti suatu negeri sedang kalian berada di dalamnya, maka 

janganlah kalian keluar, lari darinya” 

 

Kemudian dalam pelaksanaan ibadah namun karena terdapatnya suatu 

yang udzur atau ada yang menyebabkan untuk sulit dilakukan, hal ini disampaikan 

dalam hadits sunan Ibn Majah, 

66 مِنِْعَذْرِ   مَِنِِْسَِعَِالنِّدَاءَِفَ لَمِْيحبِفَلاَِصَلَاةَِلهَُِإِلاِ 
Artinya: 

“Sesiapa yang mendengar seruan azan kemudian tidak mendatanginya 

(pergi ke masjid) maka tidak sempurna shalatnya, kecuali disebabkan 

keudzuran.” 

 

Berdasarkan hadits tersebut, secara asasnya seseorang dituntut untuk 

mengerjakan ibadah shalat secara berjamaah sekiranya ia telah mendengar 

panggilan adzan. Namun, apabila terdapat udzur tertentu maka ia diberi 

pengecualian atau rukhsah (keringanan) untuk tidak mengerjakannya secara 

berjamaah. Hal demikian selaras dengan firman Allah swt, 

                                                           

65Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Cet. 1; Juz 4; Damaskus: Dar 

Touqu anNajah, 1422 H), h. 175.  

66Al-Imam ‘Alauddin Maglatay, Sharh Sunan Ibn Majah, Tahqiq: Kamil ‘Audhah  (Cet. I; 

Jilid. 4; Mekkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 1999), h. 1329-1330.  
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Q.S al-Baqarah/2:185, 

َ َيرُِيدَُبكُِمَُٱلۡعُسِۡ 
لَّ  َو  َبكُِمَُٱلۡيُسِۡ  ُ ١٨٥َََ...............يرُِيدَُٱللَّّ

Terjemahnya: 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. ......”. 67 

 

Q.S al-Baqarah/2:286, 

َْۚ ا ه  َوسُۡع  اَإلََِّّ َن فۡس  ُ ل فَُِٱللَّّ َيكُ  ٢٨٦َََ.....................لَّ 
Terjemahnya: 

“Allah swt tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya......”68 
 

Q.S al-Hajj/22:78, 

َ جِٖۚ ر  ِينَِمِنَۡح  ل يۡكُمَۡفَِِٱل  َع  ع ل  اَج  ٧٨ََ...................و م 
Terjemahnya: 

“Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama......”.69 

Q.S at-Tagabun/64:16, 

عۡتُمَۡ اَٱسۡت ط  َم  ٱللَّّ   َ ١٦َََ................ف ٱتَّقُوا
Terjemahnya: 

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ......”. 70 

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak melaksanakan ibadah 

shalat secara berjemaah disebabkan faktor sakit atau takut bukanlah bermaksud 

mengutamakan hidfz al-nafs  daripada kaidah maqashid syariah lainnya, namun 

perlu dilihat dari sudut maslahah dan maqashid syariah. Bahkan memelihara nyawa 

                                                           

67Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 35.  

68Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 61.  

69Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 474.  

70Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 815.  
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(hifdz al-nafs) itu sendiri sebenarnya merupakan prasyarat penting dalam hidfz al-

din memelihara agama, karena tanpa keberadaan umat Islam yang sehat dan kuat, 

niscaya Islam tidak dapat diamalkan dan disebarkan. 

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak semua tuntutan tersebut 

dapat dilaksanakan oleh manusia, mengingat potensi dan kemampuan manusia 

berbeda-beda, dan terkadang pula situasi dan kondisi pada saat mana tuntutan itu 

dilaksanakan menjadi kendala. Oleh karena itulah Allah swt memberikan hukum 

rukhshah, yakni keringanan-keringan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Dengan 

kebijakan yang demikian maka dapat dikatakan bahwa keharusan untuk 

melaksanakan hukum 'azimah seimbang dengan kebolehan untuk mengamalkan 

hukum rukhshah.71 

Adapun yang  menyebabkan diberikan rukhshah, yaitu: 

1. Karena perjalanan (safar); kesulitan karena melakukan perjalanan jauh dan 

melelahkan ini menimbulkan macam bentuk hukum rukhshah, 

2. Karena sakit (maradl); kesulitan karena sakit menimbulkan beberapa 

hukum rukhshah,  

3. Karena dipaksa dan tak berdaya (ikrah),  

4. Karena lupa (nisyan);  

5. Karena tidak tahu (jahl),  

6. Karena keadaan yang sulit ('umum al-balwa), 

                                                           

71Wahbah Al-Zuhaili, Nazhariyat al-Dlaruriyah al-Syar'iyah (Beirut : Muassasah Risalah, 

1982), h. 41-42.  
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7. Karena kekurangan.72 

Sebagai masyarakat yang beragama mestilah beradaptasi dan 

menyesuaikan terhadap segala perubahan khsususnya dalam praktik-praktik 

keagamaan di tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti saat ini. Selain itu, 

pembatasan, penangguhan, maupun larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan 

shalat berjamah di masjid serta berkativitas di luar rumah tidak sama sekali 

bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan hifdz al-nafs daripada hifdz al-

din. Hal ini karena kebanyakan ulama Usul al-Fiqh dan Maqasid telah menetapkan 

bahwa hifdz al-din tetap berada pada kedudukan yang tertinggi dibandingkan 

dharuriyyat lainnya. 

Diperhatikan secara seksama, kondisi seperti sekarang ini dimana wabah 

Covid-19 merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa 

manusia yang mana hal itu merupakan tujuan asal terhadap hifdz al-nafs itu 

sendiri, maka, penangguhan atau larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat 

maupun berjamaah  di masjid serta melakukan aktivitas di luar rumah pada masa 

pandemi wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada penjagaan 

maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (hifdz al-nafs) yang bertujuan untuk 

mendatangkan maslahah dan menghindari mudharat yang dapat menimpa 

manusia. Dengan demikian, mencegah kematian atau penyebaran wabah Covid-19 

lebih baik dilakukan daripada menuju tempat ibadah yang mana aspek 

kemudharatannya jauh lebih besar dibandingkan maslahahnya.  

                                                           

72Abd al-Wahab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam (Cet. XII; Beirut: Dar al-

Qalam, 1978), h. 209-210.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Adapun  proses pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

Indonesia yaitu mengenai konsep lockdown yang diterjemahkan melalui 

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu 

wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga 

terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk 

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, sedangkan 

konsep social distancing diterjemahkan sebagai Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB), serta program yang dilakukan yaitu program 

bekerja dari rumah atau work from home (WFH); 

2. Analisis Normatif mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bagian dari 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan namun hanya berisi muatan singkat dan hanya merevisi bahwa 

kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah 

Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih 

dahulu meminta persetujuan kepada Menteri Kesehatan sebelum 

menerapkan PSBB di daerahnya. Karena jika PSBB dilaksanakan tanpa 

persetujuan pemerintah pusat kemungkinan Negara akan mengalami 

sebuah chaos atau menimbulkan sebuah masalah baru seperti kondisi 
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ekonomi, sosial, dan kondisi yang tidak stabil di masyarakat. Namun 

karena pada tahun 2021 kasus Covid-19 mengalami peningkatan di 

beberapa daerah yang dimana pemerintah membuat sebuah kebijakan 

turunan dari kebijakan PSBB yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM), dimana regulasinya: Instruksi Menteri dalam Negeri 

No. 15 Tahun 2021, Instruksi Menteri dalam Negeri No. 57 Tahun 2021, 

dan Instruksi Menteri dalam Negeri No. 58 Tahun 2021. 

3. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam tinjauan 

Maqashid Syariah yaitu kondisi pandemi Covid-19 merupakan sebuah 

ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa manusia yang mana hal 

itu merupakan tujuan asal terhadap hifdz al-nafs itu sendiri, maka, 

penangguhan atau larangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat maupun 

berjamaah  di masjid serta melakukan aktivitas di luar rumah pada masa 

pandemi wabah Covid-19 sudahlah tepat dan selaras berasaskan kepada 

penjagaan maqashid syariah yaitu menjaga jiwa (hifdz al-nafs) yang 

bertujuan untuk mendatangkan maslahah dan menghindari mudharat yang 

dapat menimpa manusia. 

B. Implikasi Penelitian 

Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana 

non alam Covid-19. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Mulai dari 

persoalan ibadah, ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami perubahan drastis. 

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-
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kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan mengingat angka 

positif covid-19 mulai menunjukkan grafik naik. 

Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan 

dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh PP nomor 21 tahun 

2020. PSBB serta dilanjutkan program kebijakan PPKM ini dapat menekan angka 

kerumunan massa dikarenakan penyebaran virus Covid- 19. 

Melihat berbagai pertimbangan pemerintah yang lebih memilih kebijakan 

PSBB dari pada kebijakan locdown memang dari segi mashlahah lebih besar 

meskipun juga mendatangkan mudharat jatuhnya korban yang terinveksi covid-19 

yang terus meningkat jika masyarakat tidak mematuhi anjuran physical distancing. 

Jika dikaji dengan teori kemaslahatan maqashid syariah. Covid-19 sudahlah tepat 

dan selaras karena salah satu bentuk menjaga jiwa (hifdz al-nafs) yang bertujuan 

untuk mendatangkan maslahah dan menghindari mudharat yang dapat menimpa 

manusia. Dengan demikian, mencegah kematian atau penyebaran wabah Covid-19 

lebih baik dilakukan daripada menuju tempat ibadah atau keluar rumah yang mana 

aspek kemudharatannya jauh lebih besar dibandingkan maslahahnya. 
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