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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba>’ b be ب

 ta>’ t te ت

 s\a>’ s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

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

 kha>’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>’ r er ر

 zai z zet ز

 si>n s es س

 syi>n sy es dan ye ش

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

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

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

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

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa>’ f ef 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 ھ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya>’ y ye ي
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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, ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 d}ammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

. يَ    fath}ah dan ya>’ ai a dan i 

 fath}ah dan wau au a dan u وَ َ  .

Contoh: 

ك ي فَ : kaifa 

ل  haula :ھ و 

3. Ma>ddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ىَ …│اَ …َ
fath}ah dan ‘alif 

atau ya>’ 
a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

َو  َ d}ammah dan wau u> u dan garis di atas 

Contoh: 

اتَ   َ: م  ma>ta 

م ى   <rama : ر 

 qi>la : ق يل

تَ  َي م َو   : yamu>tu 
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4. Ta>’ Marb>ut}ah 

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

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

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

adalah [h]. 

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

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

marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ةَ  ض  و  ف الَ ر   raud}ah al-at}fa>l : اللأ ط 

ل ة َ الف اض  ين ةَ  د   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الم 

ة َ م  ك   al-h}ikmah : الح 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا  rabbana : ر 

ين ا  najjain>a : ن جَّ

قَ   al- h}aqq : الح 

مَ   nu’imma : ن ع 

 aduwwun : ع د وَ 

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

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

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِي  

بيِ    arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘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 ditransliterasikan 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syams (bukan al-syams) : الشَّمْس  
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ل ة   لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّ

 al-falsafah : الف ل س ف ة َ

دَ   al-bila>d : الب 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: 

ونَ  ر   ta’muru>n : ت أ م 

عَ   ’al-nau : الن و 

 ’syai : ش يءَ 

تَ  ر   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

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

Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 

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

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>h : باللهَ di>nulla>h : دينَالله

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َ َالله  ة  م  ح  َف يَر   hum fi> rahmatilla>h : ھ م 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu> Nasr al- Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibn” (anak dari) dan “Abu 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

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

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

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

H}ami>d Abu>) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

  = subh}a>nallahu> wata’a>la> 

   = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

r.a.  = radialla>hu ‘anhu 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = wafat tahun 

QS…/… 4 = QS al-Baqarah/2: empat atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Nur Afni A. 

NIM : 80100220053 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul Tesis : Penggunaan Mayat sebagai Pupuk Perspektif Maqas}i>d al-
Syari>’ah 

 

Penelitian ini membahas tentang penggunaan mayat sebagai pupuk 

perspektif maqa>s}id al-syari>‘ah. Pertanyaan yang akan dijawab adalah: (1) 

Bagaimana konsep pemanfaatan mayat sebagai pupuk; (2) Bagaimana konsep dan 

teori maqas}i>d al-syari>’ah sebagai landasan dalam pembahasan penggunaan mayat 

sebagai pupuk; dan (3) Bagaimana kedudukan penggunaan mayat sebagai pupuk 

dalam tinjauan maqas}i>d al-syari>’ah. 

Penelitian ini termasuk library research (penelitian pustaka) dengan 

pendekatan teologis-normatif (pendekatan syar’i). Data-data yang merupakan 

bahan primer adalah ayat-ayat al-Quran, hadis nabi, dan teori-teori maqa>sid al-
syari>’ah serta informasi penggunaan mayat sebagai pupuk dan undang-undang dan 

peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu. Adapun sumber data sekunder 

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

karya ilmiah yang mengkaji tentang teori-teori maqa>sid al-syari>’ah, hasil-hasil 

penelitian, artikel jurnal ilmiah, media cetak dan online. Data-data dianalisis 

dengan metode deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mayat sebagai pupuk 

tidak sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah. Sebab, meski tujuan aktivitas ini adalah 

efiensi harta dan lahan untuk penguburan jenazah, serta kesuburan tanah untuk 

kelestarian lingkungan yang sejalan dengan maqas}i>d al-syari>’ah pada aspek h}ifz} 
al-ma>l pada tingkatan maslahat al-tah}si>niyyah, namun mengkomposkan mayat 

melanggar aspek h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-’ard}} pada tingkatan maslahat al-
d}aru>riyyah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan mengingat 

bahwa tujuan pada tingkatan tah}si>niyyah tidak boleh dicapai dengan merusak hal-

hal yang bersifat d}aru>riyyah. 

Pembahasan ini merupakan langkah awal terhadap wacana penggunaan 

mayat sebagai pupuk dari sudut pandang Islam karena pada sejauh ini wacana 

tersebut baru berkembang di negara-negara dengan penduduk non-muslim. 

Penelitian ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan meneliti masalah yang 

sama dengan fokus penelitian yang lain seperti mengukur tindakan penggunaan 

mayat sebagai pupuk perspektif hukum Islam untuk menganlisis kebolehan atau 

keharamannya secara lebih detail sehingga apabila wacana ini berkembang di 

negara muslim maka akan diketahui sikap yang tepat menurut syariat terhadap 

wacana tersebut. 

 

Kata Kunci: Mayat, Pupuk, Maqa>s}id al-Syari>‘ah 
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 ملخص الرسالة
 .: نور أفني أ ةاسم الطالَ
  31011001108:   رقم القيد
 : الشريعة الإسلامية التَصص

 .َسماد في منظور مقاصد الشريعة استَدام جثة الآدمي : موضوع الرسالة 
سماد مشكلات عة. و في منظور مقاصد الشري هذه الرسالة تَحث في استَدام جثة الآدميَ 

سماد ( ما هي النظرة العامة ل0ۤها هي: )عنالرسالة التي تجاب  ( ما 0؟ )ستَدام جثة الآدميَ 
يف 8؟ و ) َسماد ةالجث استَدام لمناقشة َأساس هي مناهج ونظريات في مقاصد الشرعية  َ)

سماد في منظور مقاصد الشريعة الإسلامية؟  .استَدام جثة الآدميَ 
ي )نهج ( مع نهج ديني معيار في الدراسة المكتَية )الَحث المكتَي تتضمن هذه الرسالة

ونظريات  ،، والمصادر الأساسية لها هي آيات من القرآن الكريم، وأحاديث النَوية الشريفةشرعي(
سماد، والقوانين والأنظمة الحكومية  المقاصد الشرعية، والمعلومات حوُ استَدام جثة الآدميَ 

تب تفاسير للآيات الكريمة، وشروح للأحاديث النَويةفالمتعلقة بها. أما المصادر الفرعية  ، هيَ 
ل الإعلام وسائوأبحاث أخرى التي تدرس فيها نظريات المقاصد الشرعية، وأيضا مجلات علمية، و 

 .ستنتاجيالتحليل الۤ ةقيالمطَوعة والإلكترونية ذات الصلة. تم تحليل الَيانات باستَدام طر 
سماد لۤ يتفق مع مقاصد  توصلت هذه الدراسة إلى نتيجة أن استَدام الجثث الآدميةَ 

فاءة الملكية والأرض لدفن الجثث، و  ذلك َالشريعة الإسلامية، لأن الغرض من هذا النشاط هوَ 
لها تدخل في مستوى التحسينيات، بينما تحويل الجثث إلى  خصوبة التربة للاستدامة الَيئية وهيَ 
سماد ينتهك جوانب مقاصد الشريعة؛ حفظ النفس وحفظ العرض والكل على مستوى الضروريات. 

قق حلذلك، لۤ ينَغي أن يتم الفعل، على اعتَار أن الهدف على مستوى التحسينية لۤ ينَغي أن يت
 .بإتلاف ما هو على الضرورية

سماد من وجهة نظر  وهذا الَحث هو الَطوة الأولى نحو خطاب استَدام الجثثَ 
إسلامية لأن هذا الَطاب لم يتطور حتى الآن إلۤ في الَلدان التي بها سكان غير مسلمين. ويمكن 

عل مثل قياس فتطويره أَثر من ذلك، من خلاُ دراسة نفس المشكلة مع مجالۤت بحثية أخرى 
سماد في منظور الشريعة الإسلامية لتحليل الجواز أو التحريم بمَّيد من التفصيل  استَدام الجثثَ 
 .حتى إذا تطور هذا الَطاب في الَلدان الإسلامية، يعُرف الموقف الصحيح وفقًا لقانون الَطاب

 
 .َلمات مفتاحية: جثة، سماد، مقاصد الشريعة
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Title : The Utilization of Corpses as Fertilizer from Maqas}i>d al-
Syari>’ah View 

 

This study examined the usage of human remains as fertilizer from the 

standpoint of maqa>s}id al-syari>‘ah. The questions were: (1) What was a general 

overview of corpse utilization as fertilizer; (2) What were the principles dan 

theories of maqa>s}id al-syari>‘ah as a basis for discussion over corpse utilization as 

fertilizer; dan (3) How did maqa>s}id al-syari>‘ah regard the usage of corpses as 

fertilizer? 

This study combined library research (library research) with a theological-

normative approach (shari approach). The key data sources included the verses of 

the Qur'an, the hadith of the prophet, dan the theories of maqa>s}id al-syari>‘ah, as 

well as information on the usage of corpses as fertilizer dan the corresponding laws 

dan government regulations. Literatures that serve as interpretations of passages, 

hadiths, scientific works that investigate maqa>s}id al-syari>‘ah theories, research 

outcomes, scientific journal articles, print dan internet media were the secondary 

data sources. Deductive approach was used to analyze the data. 

According to the findings of this study, the usage of human remains as 

fertilizer is contrary to maqa>s}id al-syari>‘ah. Because the objective of this activity 

was the efficiency of property dan land for burial of corpses, as well as soil fertility 

for environmental sustainability, which was included in the maslahat al-
tah}si>niyyah level, whereas turning corpses into fertilizer violates the h}ifz} al-nafs 

dan h}ifz} al-’ard}} aspects of maslahat al-d}aru>riyyah. Destruction of al-d}aru>riyyah 

objects cannot achieve the objective at the al-tah}si>niyyah level, hence the conduct 

was forbidden. 

This discussion marked the beginning of a discourse on the use of human 

remains as fertilizer from an Islamic perspective, as this discourse had previously 

only been created in nations with non-Muslim populations. This research could be 

expanded by measuring the act of using corpses as fertilizer from the perspective 

of Islamic law in order to analyze the permissibility or prohibition in greater detail, 

so that if this discourse develops in Muslim countries, the correct attitude will be 

known based on the law governing the discourse. 

 

Keywords: Corpse, Fertilizer, Maqa>s}id al-Syari>‘ah  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memberi perhatian yang besar kepada manusia serta memuliakan 

mereka. Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kemaslahatan manusia 

agar mereka dapat beribadah kepada-Nya dalam keadaan hidup yang sejahtera. 

Syariat yang mengatur kehidupan manusia juga hadir untuk memastikan 

kemuliaan tersebut senantiasa terjaga serta menjauhkan manusia dari hal-hal yang 

dapat merendahkan martabat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Allah 

berfirman dalam Q.S. Luqma>n/31: 20, 

رَ  للَّهَ ٱ أنََّ  تَ رَوْا   ألََمْ  ََّ تِ ٱ فِى مَّا لَكُم سَ  وَمِنَ ۗ   وَباَطِنَةً   ظَٰ هِرةًَ   ۥنعَِمَهُ  لَيْكُمْ عَ  وَأَسََْغَ  لْأَرْضِ ٱ فِى وَمَا لسَّمَٰ وَٰ
ُُ  مَن لنَّاسِ ٱ ى وَلَۤ  عِلْمٍ   بغَِيْرِ  للَّهِ ٱ فِى يُجَٰ دِ  مُّنِيرٍ   َِتَٰ بٍ   وَلَۤ  هُدً 

Terjemahnya: 
“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin.”1 

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Isra>’/17: 70, 

رَّمْنَا وَلَقَدْ  ثِيرٍ   عَلَىٰ  وَفَضَّلْنَٰ هُمْ  يِ ََٰ تِ لطَّ ٱ مِ نَ  وَرَزَقْ نَٰ هُم لََْحْرِ ٱوَ  لََْ ر ِ ٱ فِى وَحَمَلْنَٰ هُمْ  ءَادَمَ  بنَِى   ََ  لَقْنَاخَ  مِ مَّنْ  ََ
 تَ فْضِيلاً  

Terjemahnya: 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”2 

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 157, 

                                                 
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: 

Ummul Qura, 2017), h. 413. 
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 289. 
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َُ ٱ يَ تََِّعُونَ  لَّذِينَ ٱ نجِيلِ ٱوَ  لت َّوْرَىٰةِ ٱ فِى مْ عِندَهُ  مَكْتُوباً ۥيَجِدُونهَُ  لَّذِىٱ لْأمُِ ىَّ ٱ لنََِّىَّ ٱ لرَّسُو  يأَْمُرهُُم لْإِ
هُمْ  لْمَعْرُوفِ ٱبِ  هَى ٰ ََ ٰ ئِثَ ٱ هِمُ عَلَيْ  وَيُحَر مُِ  لطَّيِ ََٰ تِ ٱ لَهُمُ  وَيُحِلُّ  لْمُنكَرِ ٱ عَنِ  وَيَ ن ْ ََ هُمْ  وَيَضَعُ  لْ  إِصْرَهُمْ  عَن ْ
انَتْ  لَّتِىٱ لْأَغْلَٰ لَ ٱوَ  َُ  لَّذِى  ٱ لنُّورَ ٱ ت َََّ عُوا  ٱوَ  وَنَصَرُوهُ  وَعَََّّرُوهُ  ۦبهِِ  ءَامَنُوا   لَّذِينَ ٱفَ ۗ   لَيْهِمْ عَ  ََ ۗ   ۥ  مَعَهُ  أنَُِّ

لَ ٰ ئِكَ   لْمُفْلِحُونَ ٱ هُمُ  أوُ 
Terjemahnya: 

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 
mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”3 

Imam al-Bukha>ri meriwayatkan dari Abi Bakrah bahwa saat Haji Wada 

dalam khutbah dengan jumlah jemaah terbesar di hadapan Rasulullah sekaligus 

perpisahan beliau dengan para sahabat, beliau bersabda, 

َُمْ  فإَِنَّ  َُ -وَأمَْوَالَكُمْ  دِمَاءَ َُ  سَُِهُ وَأَحْ  مُحَمَّد   قاَ حُرْمَةِ  راَم ،حَ  عَلَيْكُمْ  وَأعَْراَضَكُمْ،-قاَ  فِي هَذَا، يَ وْمِكُمْ  ََ
 4الغَائِبَ  مِنْكُمُ  الشَّاهِدُ  ليُِ ََ لِ غِ  أَلَۤ  هَذَا، شَهْرَُِمْ 

Artinya: 
“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama 
kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian ini (hari Arafah), bulan 
kalian ini (Zulhijah), dan tanah kalian ini (Makkah). (Maka) hendaklah 
yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir…”5 

Perhatian syariat Islam terhadap kemuliaan manusia tidak hanya berlaku 

saat seseorang masih hidup, melainkan berlanjut hingga setelah kematiannya. 

Tentu tidak sama antara orang yang masih hidup dengan yang telah meninggal 

dunia. Akan tetapi ada sejumlah adab yang tetap diberlakukan terhadap orang yang 

                                                 
3  Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 170. 
4 Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 1 (Cet. I; Da>r 

al-T}au>q al-Naja>h, 2001), h. 33. 
5 Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft 

ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 65. 
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telah meninggal dunia sebagaimana ketika dia masih hidup. Sebagai contoh, Imam 

Abu Da>wu>d meriwayatkan dari ‘A<isyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, 

سْرُ  كَسْرهِِ  الْمَيِ تِ  عَظْمِ  ََ  6حَيًّا ََ
Artinya: 

“Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya 
ketika ia masih hidup.”7 

Ketika mensyarah hadis ini dalam ‘Aun al-Ma’bu>d, Syaraf al-H}aq al-Az{i>ma>ba>di 

mengutip pendapat beberapa ulama, diantaranya 

 َُ مَا مَيِ تًا يُ هَانُ  لَۤ  أنََّهُ  إلَِى إِشَارةَ   الطِ يَِيُّ  قاَ  قاُ يتألم الميت أن وإلى الملك بن قاُ حَيًّا يُ هَانُ  لَۤ  ََ
 8الحي به يَسْتَلِذُّ  بِمَا يَسْتَلِذُّ  أنََّهُ  لَۤزمِِهِ  وَمِنْ  حَجَرٍ  بن

Artinya: 
“Al-T}i>bi berkata, ‘Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya orang yang 
meninggal dunia tidak boleh dihinakan sebagaimana ketika masih hidup.’ 
Ibn Malik berkata, ‘Dan bahwasanya orang yang meninggal dunia merasa 
tersakiti.’ Ibn Hajar berkata, ‘Kelazimannya menunjukkan bahwa ia 
merasakan kelezatan sebagaimana orang yang masih hidup.’” 

Ibn Abi Syaibah juga meriwayatkan as\ar dari Ibn Mas’ud bahwa beliau berkata, 

أَذَاهُ  مَوْته يفِ  الْمُؤْمِن أذََى  9حَيَاته فِي ََ
Artinya: 

“Menyakiti seorang mukmin ketika telah meninggal dunia seperti 
menyakitinya ketika di masa hidupnya.” 

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas dapat dipahami bahwa 

kehormatan orang yang sudah meninggal sama dengan kehormatan orang yang 

masih hidup sehingga diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. 

                                                 
6 Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’as\ al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, vol. 1, (Bairu>t: al-

Maktabah al-’Ashriyyah, t.th.), h. 516. 
7 Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’as\ al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, dalam HaditsSoft 

ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 2792. 
8 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r Abu ’Abd al-Rah}ma>n Syaraf al-H{aq Al-Az}i>ma>ba>di, ’Aun 

Al-Ma’bu>d Syarh} Sunan Abi Da>wu>d Wa Ma’ah H}a>syihah Ibn Al-Qayyim, (Cet. II; Bairu>t: Da>r al-

Kutub al-’Ilmiyyah, 1995), vol. 9, h. 18. 
9 Abu Bakr bin Abi Syaibah ’Abdulla>h bin Muh}ammad bin Ibrahim Al-’Absi, Al-Kita>b 

Al-Mus}annaf Fi Al-Ah}a>di>s\ Wa Al-A<s\a>r, (Cet. I; Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 1989), vol. 3, h. 46. 
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Sebaliknya segala perbuatan yang menghinakannya adalah hal yang terlarang. 

Oleh karena itu, memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia perlu dengan 

kehati-hatian, karena ketika seseorang bersikap serampangan dalam 

memperlakukan jenazah maka secara naluri ia akan dinilai melakukan suatu 

tindakan kezaliman. Manusia memiliki kemuliaan yang harus dijaga, tidak terlepas 

ketika ia sudah tiada karena Allah telah memuliakannya. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, 

مَا باَقِيَة   مَوْتهِِ  بَ عْدَ  الْمُؤْمِنِ  حُرْمَةَ  أَنَّ  مِنْهُ  وَيُسْتَ فَادُ  انَتْ  ََ  10تهِِ حَيَا فِي ََ
Artinya: 

“Dipahami darinya bahwa kehormatan seorang mukmin setelah 
kematiannya tetap sebagaimana ketika dia masih hidup.” 

Kaitannya dengan uraian di atas, muncul sejumlah wacana kontroversial 

dalam beberapa tahun terakhir. Wacana tersebut adalah rencana pihak-pihak 

tertentu untuk memanfaatkan mayat manusia sebagai pupuk. Hal ini semakin 

mencuat pada penghujung tahun 2019 ketika covid-19 semakin mengganas dan 

menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar di berbagai belahan 

dunia. 

Sebagai gambaran besarnya mengenai angka kematian akibat covid-19, 

negara Bagian New York melaporkan sebanyak hampir 800 orang wafat dalam 24 

jam.11 Di Cina, rumah duka di Wuhan mengklaim dalam sehari bisa mendapat 

sekitar 100 jenazah. Jenazah ini adalah korban meninggal terinfeksi virus corona 

yang dikumpulkan dari beberapa rumah sakit di Wuhan.12 Di Indonesia, khususnya 

                                                 
10 Abu al-Fad}l Ah}mad bin ’Ali bin H}ajar Al-’Asqala>ni, Fath} Al-Ba>ri> Syarh} S}ah}i>h} Al-

Bukha>ri>, vol. 9 (Bairu>t: Da>r al-Ma’rifah, 1960), h. 113. 
11 “Virus corona di New York: Pemakaman massal di tengah kematian yang melonjak dan 

kasus Covid-19 tertinggi di dunia”, BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-

52240042 (09 Februari 2022). 
12 “Rumah Duka di Wuhan Klaim Kremasi 100 Mayat Sehari karena Wabah Virus 

Corona”, Detik Health. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4891718/ (09 Februari 2022). 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52240042
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52240042
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4891718/%20(09
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di DKI Jakarta, sepanjang periode 2019, angka penguburan per bulan stabil pada 

kisaran 2.700 orang dan grafik kenaikan terjadi selama periode 2020.13 

Adapun secara global, jumlah korban meninggal akibat infeksi covid-19 di 

dunia mendekati angka tiga juta jiwa. Sementara total kasus positif covid-19 telah 

mencapai lebih dari 130 juta orang. Adapun daftar lima negara dengan angka 

kematian akibat virus corona terbanyak adalah sebagai berikut: Amerika Serikat 

dengan 200.005 jiwa, Brasil dengan 137.272 jiwa, India dengan 88.935 jiwa, 

Meksiko dengan 73.697 jiwa, dan Inggris: 41.877 jiwa. Direktur Jenderal Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut bahwa 

pandemi virus corona telah memicu perubahan besar di dunia.14 

Tingginya angka kematian dalam waktu yang relatif bersamaan menjadi 

keadaan yang harus dihadapi. Timbul sejumlah masalah berkaitan dengan hal ini, 

antara lain keterbatasan lahan untuk pemakaman jenazah serta keterbatasan 

tenaga dalam menyelenggarakan jenazah korban covid-19 dengan protokol yang 

ketat.15 Hal ini pada gilirannya mendorong munculnya wacana di sebagian tempat 

agar mayat korban covid-19 tidak perlu dikebumikan melainkan “dimanfaatkan” 

untuk tujuan lain, yakni dijadikan pupuk untuk tanah dengan prosedur tertentu. 

Hal ini dianggap bisa menjadi jalan keluar atas dua kendala di atas, yakni tidak 

diperlukan lagi adanya penambahan lahan untuk pemakaman, dan juga tidak 

diperlukan protokol yang ekstra ketat sebagaimana mengurus jenazah yang akan 

dimakamkan. 

                                                 
13 “Baru September Jumlah Penguburan Jenazah di DKI Sudah Lewati 2019”, Jawapos. 

https://www.jawapos.com/jabodetabek/12/09/2020/ (09 Februari 2022). 
14 "Update Corona Dunia 22 September: Korban Meninggal Hampir Satu Juta", Tirto. 

https://tirto.id/f41 (07 Februari 2022). 
15 “Lahan DKI Terbatas, MUI Sarankan Pemakaman Massal Kasus Covid-19”, Media 

Indonesia. https://mediaindonesia.com/megapolitan/414644/lahan-dki-terbatas-mui-sarankan-

pemakaman-massal-kasus-covid-19 (08 Februari 2022). 

https://www.jawapos.com/jabodetabek/12/09/2020/
https://tirto.id/f41%20(7


 

6 

 

 

 

Sebagai contoh, Korea Utara dilaporkan menggunakan mayat manusia 

untuk dijadikan pupuk tanaman. Mereka memandang bahwa mayat manusia 

sangat berguna untuk menyuburkan tanaman. Mayat yang digunakan adalah 

tahanan politik yang meninggal di dalam tempat-tempat penahanan.16 Negara 

bagian Colorado, Amerika Serikat, juga melegalkan undang-undang baru yang 

mengizinkan tubuh manusia dijadikan pupuk. Setelah proses pembusukan selama 

enam bulan, tubuh akan berubah menjadi tanah dan dapat digunakan untuk 

menanam apa saja mulai dari pohon hingga bunga.17 Pihak berwenang di India juga 

mengaku terpaksa menggunakan sisa-sisa abu jenazah covid-19 yang dikremasi 

sebagai pupuk untuk tanaman setelah krematorium penuh lantaran melonjaknya 

kasus covid-19 dan kematian di India. Sisa abu jenazah digunakan sebagai pupuk 

di taman.18 Hal ini dilakukan lantaran tingginya angka kematian sedangkan lahan 

untuk menaruh tempat kremasi sangat terbatas. 

Adapun di dalam syariat Islam, terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi 

berkenaan dengan jenazah secara khusus. Rambu-rambu ini lahir dari maqa>sid al-

syari >’ah dalam agama Islam yang tertuang dalam bentuk hukum-hukum dan adab-

adab terhadap jenazah. Hukum dan adab berkenaan dengan jenazah tersebut pada 

dasarnya telah diuraikan secara luas dan lengkap oleh para ulama dalam kitab-

kitabnya. Kesemua adab-adab ini menunjukkan bahwa jenazah seorang manusia 

sangat dimuliakan dan harus diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, tindakan 

menjadikan mayat sebagai pupuk, dengan alasan dan tujuan tertentu sebagaimana 

yang telah dipraktekkan di berbagai tempat perlu ditinjau dari perspektif ini. 

                                                 
16 “Mayat Pasien Corona di Korea Utara Ternyata Tak dimakamkan atau dikremasi tapi 

jadi Pupuk untuk Ini”, Tribunnews Palembang. https://palembang.tribunnews.com/2020/04/02/ (09 

Februari 2022) 
17 “Tren Baru di AS, Jasad Manusia Boleh Dijadikan Pupuk Tanaman”, Tempo. 

https://dunia.tempo.co/read/1510989/tren-baru-di-as-jasad-manusia-boleh-dijadikan-pupuk-

tanaman (09 Februari 2022).  
18 “Krematorium Penuh, Abu Jenazah Pasien Covid 19 di India jadi Pupuk”, Jawapos, 

https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/ (09 Februari 2022). 

https://palembang.tribunnews.com/2020/04/02/
https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/
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Apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan maqas}i>d al-syari>’ah sehingga dapat 

dibenarkan, atau tidak. 

Ilmu tentang maqa>s}id al-syari>‘ah memiliki kedudukan yang sangat penting 

dalam menjawab dan menetapkan hukum pada persoalan-persoalan kontemporer, 

termasuk dalam menilai benar tidaknya sebuah tindakan-tindakan baru yang 

ditempuh oleh masyarakat dalam menghadapi kondisi yang belum pernah dihadapi 

sebelumnya. Analisa dengan pendekatan maqa>s}id syari>‘ah berarti mengkaji aspek 

kemaslahatan yang terkandung dalam tindakan-tindakan tersebut. Ilmu tentang 

maqa>s}id al-syari>‘ah adalah salah satu khazanah keilmuan Islam yang sangat urgen 

namun masih jarang dipahami oleh kaum muslimin. Berdasarkan argumentasi dan 

fenomena di atas, penelitian dengan judul Penggunaan Mayat sebagai Pupuk 

Perspektif Maqas}i>d al-Syari>’ah menjadi urgen untuk dilaksanakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul penelitian, maka pokok 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan mayat 

sebagai pupuk perspektif maqas}i>d al-syari>’ah. Selanjutnya, pokok masalah 

tersebut dijabarkan dalam tiga sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana konsep pemanfaatan mayat sebagai pupuk? 

2. Bagaimana konsep dan teori maqas}i>d al-syari>’ah sebagai landasan dalam 

pembahasan penggunaan mayat sebagai pupuk? 

3. Bagaimana kedudukan penggunaan mayat sebagai pupuk dalam tinjauan 

maqas}i>d al-syari>’ah?  

C. Definisi Operasional dan Pengertian Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud dan arah 

penelitian ini, maka dipandang penting untuk memberikan penjelasan tentang 
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istilah-istilah yang menjadi kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci 

dalam penelitian ini adalah mayat, pupuk, dan maqa>s}id al-syari>‘ah. 

1. Mayat 

Mayat dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau 

tubuh orang yang sudah mati.19 Mayat juga sering disebut dengan jenazah. Dalam 

kitab-kitab para ulama istilah ini yang banyak digunakan. Adapun kata jenazah 

berasal dari Bahasa Arab, dari kata al-jina>zah atau al-jana>zah.20 

Ibn al-Mulaqqin berkata,  

 هُ الَ قَ  امَ ََ  حُ صَ فْ أَ  -رِ سْ كَ الْ وَ -.انِ تَ غَ لُ  -رِ سْ لكَ اْ وَ  حِ تْ لفَ باِ - ةازَ نَ جَ  عُ مْ جَ  ريْ غَ  لَۤ  -مِ يْ جِ الْ  حِ تْ فَ بِ -: َُّ ائِ نَ الجَ 
 21تي ِ مَ ال هِ يْ لَ عَ وَ  شِ عْ لن َّ لِ  -رِ سْ كَ لْ باِ وَ -.تِ ي ِ مَ لْ لِ  -حِ تْ فَ الْ بِ -: لَ يْ قِ وَ . يسِ يْ القَ 

Artinya: 
“Al-jana>iz dengan jim fatah, tidak dengan selainnya, jamak dari jana>zah 
atau ji>nazah, dengan dua bentuk. Jina>zah lebih fasih sebagaimana kata al-
Qaisi. Adapula yang menyebutkan bahwa al-jana>zah untuk mayat dan al-
jina>zah untuk tempat mayat, adapula yang menyebutkan sebaliknya.” 

Ibn al-As\i>r berkata, “Al-jina>zah dengan kasrah artinya mayat dengan 

tempatnya, dan dikatakan pula dengan kasrah artinya tempatnya, dan dengan fatah 

artinya mayat.”22 Fairu>za>badi berkata, “Al-jina>zah artinya mayat, dan dengan 

fatah, atau dengan kasrah artinya artinya mayat, dan dengan fatah artinya 

tempatnya, atau sebaliknya, atau dengan kasrah artinya tempatnya dengan 

mayat.”23 Al-Nawawi berkata, “al-Janazah diambil dari kata juniza artinya yang 

                                                 
19 “Mayat”, KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mayat (13 Februari 2022). 
20 Sa’i>d bin ’Ali bin Wahf Al-Qah}t}a>ni, Ah}ka>m Al-Jana>iz (Riya>d}: Mat}ba’ah Safi>r, t.th.), h. 

5. 
21 Ibn al-Mulaqqin Sira>j al-Di>n Abu H}afs} ’Umar bin ’Ali Al-Mis}ri, Al-I’la>m Bi Fawa>id 

’Umdah Al-Ah}ka>m, vol. 4 (Cet. I; al-Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’u>diyyah: Da>r al-’A<s}imah, 

1997), h. 379. 
22 Ibn al-As]i>r Majd al-Di>n Abu al-Sa’a>da>t al-Muba>rak bin Muh}ammad al-Jazari, Al-

Niha>yah Fi Gari>b Al-H}adi>s, vol. 1 (Bairu>t: al-Maktabah al-’Ilmiyyah, 1979), h. 306. 
23 Muh}ammad bin Ya’qu>b Al-Fairu>za>ba>di, Al-Qa>mu>s Al-Muh}it} (Cet. VIII; Bairu>t: 

Muassasah al-Risa>lah, 2005), h. 650. 
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telah mati, diletakkan, dan ditutupi.”24 Dengan demikian, dapat dipahami adanya 

perbedaan makna antara mayat dan jenazah. Mayat adalah nama umum untuk 

menyebut jasad manusia yang telah meninggal dunia, adapun jenazah tidak disebut 

jenazah kecuali setelah diletakkan di atas tempat pembaringannya. 

2. Pupuk 

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau 

nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman.25 

Fungsi pupuk adalah sebagai sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang 

diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa 

dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai 

media tanam. Berdasarkan senyawa dan komposisinya, pupuk terdiri atas pupuk 

organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang memiliki 

kandungan senyawa organik. Pupuk organik kebanyakan berasal dari alam, yang 

terproses alami atau dengan rekayasa. Contoh pupuk organik adalah pupuk 

kompos, pupuk kandang, pupuk guan, dan lain-lain. Dengan kata lain pupuk 

organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan 

sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Jika mayat manusia dijadikan sebagai 

pupuk, maka ia masuk ke dalam kategori ini. 

3. Maqas}i>d al-Syari>’ah 

Secara bahasa, maqas}i>d al-syari>’ah adalah bentuk id}a>fah (penyandaran) 

dari dua kata yaitu maqa>s}id dan al-syari>’ah. Kata maqa>s}id adalah bentuk jamak 

dari kata maqs}ad, sedangkan kata maqs}ad adalah masdar mi>mi> yang merupakan 

derivasi dari kata dasar qas}d. Kata qas}d sendiri adalah bentuk masdar dari kata 

                                                 
24 Abu Zakariyya Muh}yi al-Di>n Yah}ya bin al-Syaraf Al-Nawawi, Al-Minha>j Syarh} S}ah}i>h} 

Muslim Ibn Al-H}ajja>j, vol. 6 (Cet. II; Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-’Arabi, 1972), h. 473. 
25 Balittanah Balitbangtan Kementrian Pertanian, “Pengertian Pupuk.” Situs Resmi 

Balittanah Balitbangtan. https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-

terbaru-topmenu-58/1059- (13 Februari 2022). 
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kerja qas}ada - yaqs}udu yang mengandung beberapa makna, yaitu: jalan yang lurus, 

istikamah, mudah, adil, sederhana, pertengahan, dan tujuan.26 

Kata al-syari>’ah berarti  َد ر  و  اءَ َم  عَال ذ يَال م  الد وابَف يهَ َت ش ز   yang artinya sumber air 

yang darinya binatang-binatang meminum, sebagaimana disebutkan dalam kitab 

Lisa>n al-‘Arab.27Kata al-syari>’ah atau syari>’ah sendiri juga telah diserap ke dalam 

Bahasa Indonesia menjadi kata syariat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan 

manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar 

berdasarkan al-Quran dan hadis.28 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara 

bahasa syariat adalah konsep sebuah aturan hidup yang jelas yang berasal dari 

sumber yang jernih layaknya sumber air yang mendatangkan kehidupan bagi yang 

meminumnya. 

Secara istilah, ulama mendefinisikan maqas}i>d al-syari>’ah dengan redaksi 

yang beragama namun mengandung substansi maksud yang sama. Di antara ulama 

yang mendefinisikannya dengan jelas adalah Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ‘A<syu>r. Ibn 

‘A<syu>r membagi maqas}i>d al-syari>’ah menjadi dua bagian yaitu al-maqa>s}id al-

‘a>mmah dan al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah. Al-maqa>s}id al-‘A>mmah adalah, 

ُِ التَّشْريِعِ مُعْظَمِهَا  29الْمَعَانِي وَ الحِكَمُ الَْمَلْحُوْظَةُ للِشَّارعِِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَا
Artinya: 

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian Pembuat 
Syariat pada semua proses pensyariatan atau sebagian besarnya.” 

Adapun al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah adalah, 

                                                 
26 Muh}ammad bin Mukrim Ibn Manz|u>r al-Ifri>qi, Lisa>n Al-’Arab (Cet. III; Bairu>t: Da>r 

S}a>dir, 1993), vol. 3, h. 353. 
27 Muh}ammad bin Mukrim Ibn Manz|u>r al-Ifri>qi, Lisa>n Al-’Arab, vol. 2, h. 315. 
28 “Syariat”, KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat (13 Februari 2022). 
29 Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, h. 55. 
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صَالِحِهِمْ العَامَّةِ فِي تَصَرُّفاَتهِِم مَ الَْكَيْفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ للِشَّارعِِ لتَِ قْصِيدِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ, أَوْ لحِفْظِ 
ََاصَّةِ   30ال

Artinya: 
“Cara-cara yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat (Allah) dalamَ
mewujudkan segala tujuan manusia yang bermanfaat, atau demi menjagaَ
kemaslahatan-kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakanَ
mereka secara khusus.” 

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah 

menggunakan maqas}i>d al-syari>’ah sebagai alat untuk mengukur kebolehan dan 

kelayakan menjadikan mayat manusia sebagai bahan untuk menyuburkan tanah. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini terkait penerapan teori maqas}i>d al-syari>’ah. Penelitian ini 

juga membahas hukum-hukum seputar jenazah. Oleh karena itu, literatur-literatur 

yang relevan dengan penelitian ini adalah literatur yang mengkaji tentang teori 

maqa>s}id al-syari>‘ah, hukum-hukum seputar jenazah menurut agama Islam, serta 

penggunaan pupuk organik dan pupuk kompos. Literatur tersebut antara lain: 

1. Buku dengan judul Compost, Fertilizer, dan Biogas Production from Human 

dan Farm Wastes in the People's Republic of Cina oleh Michael G. McGarry 

dan Jill Stainforth. Buku ini berbicara tentang pemanfaatan limbah manusia 

sebagai sumber energi. Disebutkan bahwa limbah manusia yang dinilai 

sebagai polusi, bagi masyarakat Cina dapat menjadi sumber energi yang 

murah yang dapat digunakan dalam produksi. Tulisan ini juga menjelaskan 

bagaimana praktek dan pengalaman Cina dalam produksi biogas, pemanfaatan 

limbah, dan pembuatan kompos. Pembahasan ini memiliki hubungan dengan 

penilitian ini mengingat pemanfaatan limbah manusia dapat dikaitkan dengan 

pemanfaatan jasad manusia itu sendiri. Meski demikian, buku ini belum 

                                                 
30 Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, h. 163. 



 

12 

 

 

 

membahas apakah Cina juga memanfaatkan mayat untuk dijadikan sumber 

energi dan bahan dalam melakukan produksi di negara mereka. 

2. Artikel jurnal dengan judul “Konsep Maqa>s}id al-syari>‘ah Sebagai Dasar 

Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin 

‘Abd Al-Salam (w. 660 H)” yang ditulis oleh Zul Anwar Ajim Harahap, Dosen 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Artikel ini 

membahas pandangan Izzuddin bin ‘Abd al-Salam dalam hal konsep dan 

penerapan maqas}i>d al-syari>’ah. Artikel ini juga membahas tentang maqa>s}id 

al-syari>‘ah sebagai dasar terhadap hukum Islam, tetapi belum membahas 

tentang masalah yang timbul di tempat-tempat yang telah disebutkan 

sebelumnya bahwa jenazah hendak dijadikan pupuk untuk tanaman. 

3. Artikel jurnal dengan judul “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam 

Pandangan Islam” ditulis oleh Eman Supriatna di Sekolah Tinggi Ilmu 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mutiara Banten. Artikel ini 

membahas pandangan Islam dalam menyikapi covid-19 dan menanggulangi 

dampak yang ditimbulkan dengan sikap yang dituntut di dalam agama Islam. 

Meski demikian, artikel ini juga belum memberi tanggapan terhadap fakta 

bahwa di sebagian tempat jenazah akan dijadikan pupuk sedangkan 

penyelenggaran jenazah dalam agama Islam memiliki hukum-hukum dan 

adab-adab tertentu. 

4. Tesis dengan judul Ah}ka>m al-Tas|arruf bi al-Jis\s\ah fi al-Fiqh al-Isla>mi yang 

ditulis oleh Ruqayyah As’ad S}a>lih} Ara>r pada Universitas al-Naja>h} al-

Wat}aniyyah, Palestina, tahun 2010. Tesis ini secara komprehensif membahas 

persoalan jenazah mulai dari definisi,  kaidah-kaidah, dan penjagaan terhadap 

jenazah hingga beberapa hukum yang rinci. Tesis ini juga membahas hukum 

yang berkaitan jihad seperti boleh tidaknya melakukan mutilasi terhadap 
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mayat, serta yang berkaitan dengan tindakan medis seperti pembedahan dan 

otopsi terhadap jenazah, serta hukum lain seperti menjual anggota tubuh dari 

sebuah jenazah. Hal-hal ini erat kaitannya dengan adab-adab terhadap mayat 

dan pemanfaatan dari mayat. Meski demikian, tesis ini belum membahas 

tentang pemanfaatan mayat sebagai pupuk. 

5. Tesis dengan judul Penanganan Jenazah Korban Bencana Alam Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Sulsel dalam Perspektif Hukum Islam 

yang ditulis oleh Fajar Rahmat Aziz di Universitas Islam Negeri Alauddin 

tahun 2020. Tesis ini menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, tindakan 

terhadap jenazah dapat berbeda dengan tindakan dalam keadaan normal. Hal 

ini telah diterapkan dalam penanganan bencana di Sulawesi Selatan. Kaitan 

tesis ini dengan penelitian ini adalah bahwa dalam keadaan tertentu adab-adab 

yang berlaku dalam penyelenggaraan jenazah dapat ditinggalkan. Hal ini 

dapat menjadi pembanding apakah pemanfaatan jenazah sebagai pupuk 

termasuk dalam keadaan yang dikecualikan tersebut yang di dalamnya 

sebagian adab-adab terhadap jenazah boleh ditinggalkan. Perbedaannya 

adalah tesis ini membahas tentang jenazah korban bencana alam dan belum 

membahas tentang korban pandemi –yang menjadi faktor utama timbulnya 

wacana pemanfaatan mayat menjadi pupuk–di mana mayat korban pandemi 

seperti Covid-19 berbeda dengan mayat korban bencana alam. 

6. Buku dengan Judul Tata Cara Penyelenggaran Jenazah dan Jenazah Khusus 

yang ditulis oleh Maulana La Eda yang terbit pada tahun 2022. Di samping 

menjelaskan secara lengkap dan sistematis tentang tata cara penyelenggaraan 

jenazah secara umum, buku ini juga mengulas tentang penyelenggaraan 

jenazah khusus, yaitu jenazah yang keadaannya berbeda seperti korban covid-

19. Buku ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembahasan tesis 
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ini. Meski demikian, buku ini belum membahas tentang pembuatan pupuk 

menggunakan jenazah manusia, baik jenazah secara umum ataupun jenazah 

yang bersifat khusus. 

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, dipahami bahwa pokok 

masalah dalam penelitian ini belum diteliti sehingga dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui penggunaan mayat sebagai pupuk menurut perspektif 

maqas}i>d al-syari>’ah. 

E. Kerangka Teoritis 

Untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan maka dapat disusun 

beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang wacana dan praktek penggunaan 

mayat sebagai pupuk di berbagai tempat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

detail proses yang ditempuh untuk dapat memberikan penilaian yang tepat. 

2. Mengumpulkan data dan informasi tentang penyelenggaraan jenazah yang 

benar menurut agama Islam dari sisi hukum-hukum dan adab-adab yang 

berkaitan dengan jenazah. Hal ini dilakukan untuk memberi penilaian dan 

perbandingan terhadap praktek penggunaan mayat sebagai pupuk. 

3. Membandingkan praktek penyelenggaraan jenazah di dalam agama Islam yang 

didasari oleh maqas}i>d al-syari>’ah dengan praktek penggunaan mayat sebagai 

pupuk untuk mengetahui pandangan maqas}i>d al-syari>’ah terhadap penggunaan 

mayat sebagai pupuk. 

Penggunaan mayat sebagai pupuk perspektif maqasid al-syari'ah

Penyelenggaraan jenazah dalam Islam

Wacana dan praktek penggunaan mayat sebagai pupuk
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka dilakukan untuk 

menemukan sudut pandang teori yang relevan dengan fenomena yang diteliti.31 

Konsep penelitian kualitatif adalah melalui pengumpulan data yang bersumber 

dari kondisi alamiah untuk mendeskripsikan suatu fenomena kejadian sehingga 

peneliti menjadi instrumen inti.32 Hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan 

pada makna atau value.33 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan teologis-normatif atau pendekatan syar’I, yaitu pendekatan dengan 

menjadikan al-Quran dan sunah Nabi sebagai sumber hukum, motivasi dan 

inspirasi dalam ajaran Islam. Sebab, penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif 

hukum Islam pada objek kajian yang telah ditentukan. Perspektif yang digunakan 

adalah perspektif maqa>sid al-syari>’ah dan objeknya adalah penggunaan mayat 

sebagai pupuk. 

3. Sumber dan Metode Pengolahan Data 

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research) sehingga 

banyak bersentuhan dengan literatur-literatur yang relevan dengan tema 

penelitian. Data-data yang merupakan bahan primer adalah berita penggunaan 

mayat sebagai pupuk, undang-undang dan peraturan pemerintah, ayat-ayat al-

Quran, hadis Nabi, dan teori-teori maqa>sid al-syari>’ah. Adapun sumber data 

                                                 
31 Suyitno, Metode Penelitian Kuslitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya, (Cet. I; 

Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), h. 84. 
32 Albi Anggiro dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Sukabumi: 

CV Jejak, 2018), h. 7. 
33 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & 

Praktik, (Cet. I; Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 11. 
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sekunder yaitu literatur-literatur yang berfungsi sebagai interpretasi ayat, hadis, 

karya-karya ilmiah yang mengkaji tentang teori-teori maqa>sid al-syari>’ah, hasil-

hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, media cetak maupun media online. 

Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan data pustaka adalah: 

a. Mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian. 

b. Mengumpulkan data dengan cara memeriksa literatur ilmiah yang telah dipilih 

dan memiliki korelasi dengan ilmu maqa>sid al-syari>’ah. 

c. Memilih dan mengumpulkan teori-teori maqa>sid al-syari>’ah yang relevan 

dengan tema kajian khususnya dalam kitab al-Muwa>faqa>t karya Ima>m al-

Sya>t}ibi. 

d. Dalam menganalisa teori maqa>sid al-Sya>t}ibi, penelitian ini merujuk kepada 

interpretasi para ulama guna mempermudah dalam memahami maksud teori 

tersebut, sekalipun mungkin interpretasi itu tidak dicantumkan dalam 

penelitian ini kecuali jika dianggap penting.  

e. Data yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia jika dianggap perlu, sesuai bahasa yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan 

metode deduktif. Metode deduktif adalah memahami teks yang bersifat teori 

kemudian mengaplikasikannya terhadap persoalan-persoalan yang masuk dalam 

ranah cakupannya sebagai contoh konkrit generalisasi teori tersebut. Artinya, riset 

dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang 

diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih 

spesifik yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh 

ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis. Hal ini mengarahkan 
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untuk dapat menguji hipotesis penelitian dengan data spesifik yang dilakukan 

dengan yang mengonfirmasi atau tidak teori awal yang telah dijadikan pijakan. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah penelitian ini berakhir, maka tujuan yang diharapkan tercapai 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui tinjauan umum mengenai mayat dan pupuk; 

b. Mengelaborasi konsep dan teori maqas}i>d al-syari>’ah dalam menjaga al-

d}aruriyya>t al-khams; dan 

c. Menganalisis relevansi penggunaan mayat sebagai pupuk dengan perspektif 

maqas}i>d al-syari>’ah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah 

Jika penelitian terlaksana dengan baik, maka diharapkan dapat 

berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam terutama dalam 

pengkajian mengenai sebuah kebijakan ditinjau dari perspektif maqas}i>d al-

syari>’ah. 

b. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran penting khususnya 

bagi umat Islam tentang pentingnya mengukur setiap persoalan berdasarkan sudut 

pandang syariat Islam dengan metode yang benar dan tepat, dan agar memiliki 

wawasan yang luas tentang maqas}i>d al-syari>’ah serta metode implementasinya.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG 

PENGGUNAAN MAYAT SEBAGAI PUPUK 

A. Definisi Mayat dan Pupuk 

1. Definisi Mayat 

Mayat dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau 

tubuh orang yang sudah mati.1 Mayat juga sering disebut dengan jenazah. Dalam 

kitab-kitab para ulama istilah ini yang banyak digunakan. Adapun kata jenazah 

berasal dari Bahasa Arab, dari kata al-jina>zah atau al-jana>zah.2 Ibn al-Mulaqqin 

berkata,  

 لهُ اَ قَ  امَ ََ  حُ صَ فْ أَ  -رِ سْ كَ الْ وَ -.انِ تَ غَ لُ  -رِ سْ كَ الْ وَ  حِ تْ لفَ اْ بِ - ةازَ نَ جَ  عُ مْ جَ  رَ ي ْ غَ  لَۤ  -مِ يْ الجِ  حِ تْ فَ بِ -: َُّ ائِ نَ الجَ 
 3تي ِ المَ  هِ يْ لَ عَ وَ  شِ نعْ لَّ لِ  -رِ سْ كَ لْ باِ وَ -.تي ِ مَ لْ لِ  -حِ تْ فَ لْ باِ -: لَ يْ قِ وَ . يسِ يْ القَ 

Artinya: 
“Al-jana>iz dengan jim fatah, tidak dengan selainnya, jamak dari jana>zah 
atau ji>nazah, dengan dua bentuk. Jina>zah lebih fasih sebagaimana kata al-
Qaisi. Adapula yang menyebutkan bahwa al-jana>zah untuk mayat dan al-
jina>zah untuk tempat mayat, adapula yang menyebutkan sebaliknya.” 

Ibn al-As\i>r berkata, “Al-jina>zah dengan kasrah artinya mayat dengan 

tempatnya, dan dikatakan pula dengan kasrah artinya tempatnya, dan dengan fatah 

artinya mayat.”4 Fairu>za>badi berkata, “Al-jina>zah artinya mayat, dan dengan 

fatah, atau dengan kasrah artinya mayat, dan dengan fatah artinya tempatnya, atau 

sebaliknya, atau dengan kasrah artinya tempatnya dengan mayat.”5 Al-Nawawi 

                                                 
1 “Mayat”, KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mayat (13 Februari 2022). 
2 Sa’i>d bin ’Ali bin Wahf Al-Qah}t}a>ni, Ah}ka>m Al-Jana>iz, h. 5. 
3 Ibn al-Mulaqqin Sira>j al-Di>n Abu H}afs} ’Umar bin ’Ali Al-Mis}ri, Al-I’la>m Bi Fawa>id 

’Umdah Al-Ah}ka>m, vol. 4 (Cet. I; al-Mamlakah al-’Arabiyyah al-Su’u>diyyah: Da>r al-’A<s}imah, 

1997), h. 379. 
4 Ibn al-As\i>r Majd al-Di>n Abu al-Sa’a>da>t al-Muba>rak bin Muh}ammad al-Jazari, Al-

Niha>yah Fi Gari>b Al-H}adi>s, vol. 1 (Bairu>t: al-Maktabah al-’Ilmiyyah, 1979), h. 306. 
5 Muh}ammad bin Ya’qu>b Al-Fairu>za>ba>di, Al-Qa>mu>s Al-Muh}it}, (Cet. VIII; Bairu>t: 

Muassasah al-Risa>lah, 2005), h. 650. 
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berkata, “al-Janazah diambil dari kata juniza artinya yang telah mati, diletakkan, 

dan ditutupi.”6 Dengan demikian, dapat dipahami adanya perbedaan makna antara 

mayat dan jenazah. Mayat adalah nama umum untuk menyebut jasad manusia yang 

telah meninggal dunia, adapun jenazah tidak disebut jenazah kecuali setelah 

diletakkan di atas tempat pembaringannya. 

2. Definisi Pupuk 

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau 

nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman.7 

Fungsi pupuk adalah sebagai sumber unsur hara tambahan atau pengganti yang 

diperlukan tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Pupuk juga bisa 

dipergunakan untuk memperbaiki struktur tanah agar layak digunakan sebagai 

media tanam. Berdasarkan senyawanya, pupuk terdiri atas pupuk organik dan 

pupuk anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang memiliki kandungan senyawa 

organik. Pupuk organik kebanyakan berasal dari alam, yang terproses alami atau 

dengan rekayasa. Contoh pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk kandang, 

pupuk guan, dan lain-lain. Dengan kata lain pupuk organik adalah pupuk yang 

tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, 

dan manusia. Penggunaan pupuk organik sangat baik untuk memperbaiki 

kesuburan tanah. Pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos adalah bagian dari 

pupuk organik yang setiap jenis pupuk ini memiliki karakteristik tersendiri. 

a. Pupuk Kandang 

Pupuk jenis ini dapat memperbaiki sifat-sifat fisik tanah seperti 

permeabilitas tanah, porositas tanah, struktur tanah, daya menahan air dan kation-

                                                 
6 Abu Zakariyya Muh}yi al-Di>n Yah}ya bin al-Syaraf Al-Nawawi, Al-Minha>j Syarh} S}ah}i>h} 

Muslim Ibn Al-H}ajja>j, vol. 6 (Cet. II; Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-’Arabi, 1972), h. 473. 
7 Balittanah Balitbangtan Kementrian Pertanian, “Pengertian Pupuk.” Situs Resmi 

Balittanah Balitbangtan. https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-

terbaru-topmenu-58/1059 (13 Februari 2022). 
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kation tanah.8 Secara umum setiap ton pupuk kandang mengandung lima kg N, 

tiga kg P2O5 dan lima kg K2O serta unsur-unsur hara esensial lain dalam jumlah 

yang relatif kecil. Sifat-sifat dari pupuk kandang adalah sebagai berikut: 

1) Kotoran ayam mengandung N tiga kali lebih besar daripada pupuk kandang; 

2) Kotoran kambing mengandung N dan K masing-masing dua kali lebih besar 

daripada kotoran sapi; 

3) Kotoran babi mengandung P dua kali lebih banyak daripada kotoran sapi; 

4) Pupuk kandang dari kuda atau kambing mengalami fermentasi dan menjadi 

panas lebih cepat daripada pupuk kandang sapi dan babi. Karena itu banyak 

petani menyebut pupuk kandang sapi dan babi sebagai pupuk dingin (cold 

manures); 

5) Dalam semua pupuk kandang P selalu terdapat dalam kotoran padat, 

sedangkan sebagian besar K dan N terdapat dalam kotoran cair (urine); 

6) Kandungan K dalam urine adalah lima kali lebih banyak daripada dalam 

kotoran padat, sedangkan kandungan N adalah dua sampai tiga kali lebih 

banyak; dan 

7) Kandungan unsur hara dalam kotoran ayam adalah yang paling tinggi, karena 

bagian cair (urine) tercampur dengan bagian padat. Kandungan unsur hara 

dalam pupuk kandang ditentukan oleh jenis makanan yang diberikan.  

b. Pupuk hijau 

Pupuk hijau diartikan sebagai hijauan muda dan dapat sebagai penambah 

N dan unsur-unsur lain atau sisa-sisa tanaman yang dikembalikan ke tanah. Pupuk 

hijau tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk kandang, apabila 

jumlah pupuk kandang sedikit sedangkan tanah sangat memerlukan pupuk organik. 

Tanaman pupuk hijau harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                 
8 Ida Syamsu Roidah, “Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah,” 

Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO 1, no. 1 (2013): h. 33. 
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1) Cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan hijauan; 

2) Sukulen, tidak banyak mengandung kayu; 

3) Banyak mengandung N; 

4) Tahan kekeringan; dan 

5) Bila sebagai tanaman sela maka dipilih jenis yang tidak merambat. 

c. Pupuk kompos 

Kompos adalah bahan organik yang dibusukkan pada suatu tempat yang 

terlindung dari matahari dan hujan, diatur kelembabannya dengan menyiram air 

bila terlalu kering. Untuk mempercepat perombakan dapat ditambah kapur, 

sehingga terbentuk kompos dengan C/N rasio rendah yang siap untuk digunakan. 

Bahan untuk kompos dapat berupa sampah atau sisa-sisa tanaman tertentu (jerami 

dan lain-lain).9 Pupuk kompos juga dapat berasal dari hasil pelapukan dari berbagai 

bahan yang berasal dar makhluk hidup seperti dedaunan, cabang dan ranting 

tanaman, kotoran hewan dan sampah. Di alam, kompos dapat terjadi dengan 

sendirinya tetapi berlangsung lama sekali, dapat mencapai puluhan tahun. Kompos 

adalah pupuk yang dihasilkan dari bahan kompos melalui proses pembusukan. 

Pebuatannya dilakukan pada suatu tempat yang terlindubgi dari matahari dan 

hujan.10 

Bahan yang digunakan sebagai sumber kompos dapat berupa limbah seperti 

sampah atau sisa-sisa tanaman tertentu (jerami dan sekam, batang dan tongkol 

jagung, batang ubi rambat dan kentang, guguran daun, sisa batang pisang, gulma 

rumput, titonia, turi, lamtoro dan lain-lain). Dari ternak dan rumah potong 

didapatkan kotoran padat dan cair, sisa pakan, sisa padat biogas. Dari rumah dan 

                                                 
9 Roidah, “Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah,” h. 36. 
10 Siti Latifah, dkk., Pupuk Organik Kompos (Medan: CV. Kiswatech, t.th.), h. 1. 
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pasar dapat digunakan sisa dapur, tinja, urin, sampah kota dan sampah pasar 

sayur.11 

Kearifan melihat bahan baku yang melimpah di lingkungan tempat tinggal 

sangat disarankan sehingga biaya menjadi lebih murah dan lingkungan menjadi 

bersih dan asri. Misalkan di perairan yang banyak menagndung eceng gondok atau 

azola. Pembuatan kompos dari bahan ini sangat mudah. Daerah pertanian sawah 

sangat dianjurkan membuat kompos jerami.12 Pembuatan kompos dilakukan 

dengan tahapan yang sederhana namun dengan produktivitas tinggi. Tahapan 

pembuatan kompos secara garis besar meliputi persiapan, penyusunan, 

pemantauan suhu dan kelembapan tumpukan, pembalikan dan penyiraman, 

penanaman dan penyimpanan.  

Kompos sangat beragam jenisnya, dapat ditinjau dari berbagai aspek. 

Kompos dapat berbentuk padat atau cair. Kompos dibuat dari bahan seragam 

seperti jerami, kulit durian, titonia, eceng gondok dan lainnya. Kompos juga dapat 

berasal dari bahan dasar berbagai campuran sisa kompos. Penamaan kompos 

biasanya sesuai dengan bahan dasar utamanya. Kompos yang dibuat dari bahan 

utama jerami disebut kompos jerami tapi kompos yang dibuat dari berbagai bahan 

sisa sayuran pasar-pasar atau dari pemukiman padat di kota besar disebut dengan 

kompos pasar atau kompos sampah kota.13 

Kompos yang terjadi secara alamiah tanpa diberi activator untuk 

mempercepat proses pengomposan biasanya disebut sebagai kompos saja. Jika 

diberi tambahan larutan untuk mempercepat penguraian maka bahan yang 

diperoleh disebut sebagai kompos bokhasi.14 Secara umum pembuatan kompos 

hanya membutuhkan alat dan bahan yang sederhana, dan bahan-bahan yang 

                                                 
11 Siti Latifah, dkk., Pupuk Organik Kompos, h. 2. 
12 Siti Latifah, dkk., Pupuk Organik Kompos, h. 2. 
13 Siti Latifah, dkk., Pupuk Organik Kompos, h. 4. 
14 Siti Latifah, dkk., Pupuk Organik Kompos, h. 4. 
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dibutuhkan dapat berupa sampah rumah tangga seperti sisa makanan atau bekas 

sayuran, arang sekam, kapur, serta cairan pupuk EM4 sebagai tambahan. 

Manfaat kompos terhadap tanaman diperoleh setelah mencampurkannya ke 

media tumbuh atau tanah. Kompos secara perlahan akan memberi dampak positif 

bagi tanaman melalui perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Manfaat 

kompos bagi tanah telah diteliti sebagai berikut:15 

1) Menggemburkan tanah. Kompos lebih ringan dari tanah umumnya sehingga 

kehadirannya akan lebih menggemburkan sekitarnya. Tanah gembur akan 

meningkat porositas dan keleluasaan ruang udara dan air dalam tanah; 

2) Kompos dapat sebagai perekat partikel tanah sehingga struktur tanah lebih baik 

dan lebih tahan erosi. Tanah berpasir sangat membutuhkan kompos agar tidak 

terlalu lepas dan kering; 

3) Meningkatnya daya ikat tanah terhadap air dan menyimpan air lebih lama; 

4) Menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman; 

5) Dapat mengikat pupuk dan mengatur penyediaannya bagi tanaman; 

6) Memudahkan pertumbuhan akar tanaman; 

7) Meningkatkan jenis organisme dalam tanah dan aktifitas biologi tanah; 

8) Mencegah lapisan kering pada tanah; dan 

9) Menekan pertumbuhan atau serangan penyakit pada tanaman. 

B. Faktor dan Cara Pemanfaatan Mayat sebagai Pupuk 

Wacana penggunaan mayat sebagai pupuk datang dari beberapa negera 

besar seperti Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat pada 

dasarnya menempuh cara yang berbeda-beda dalam menggunanakan mayat 

manusia sebagai pupuk, namun tujuan utamanya sama yakni demi efisiensi 

                                                 
15 Siti Latifah, dkk., Pupuk Organik Kompos, h. 6. 
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penggunaan lahan untuk penguburan atau efisiensi dari cara lain dalam mengurusi 

mayat dan pemanfaatan mayat manusia untuk kepentingan lain. 

Di New York, wacana ini disebut sebagai aksi cinta lingkungan mengingat 

kremasi mayat yang selama ini sering dilakukan ternyata menjadi penyebab efek 

rumah kaca. Mengubah mayat menjadi pupuk, yakni pupuk kompos dinilai sebagai 

salah satu cara pemakaman alternatif selain kremasi atau dikubur. Selain itu, cara 

ini juga diklaim lebih ramah lingkungan. Beberapa ilmuwan setuju jika mayat 

manusia memang bisa dikomposkan. Hal itu sama seperti pengomposan ternak 

mati yang sudah sering dilakukan oleh peternakan hampir di seluruh Amerika 

Serikat. 

Proses pengubahan dilakukan dengan menempatkan mayat pada peti 

khusus yang berisi potongan kayu. Kemudian mayat manusia akan membusuk 

perlahan dan menjadi kompos dalam waktu kurang dari tiga puluh hari. Mayat 

yang dikomposkan akan ditutup dengan jerami, serpihan kayu, dan berbagai 

material lain. Dalam tiga hingga tujuh minggu, ia akan berubah menjadi tanah 

sekitar dua gerobak. Lapisan di dalam peti khusus itu pun akan rutin diolah untuk 

menjaga proses pembuatan kompos dari mayat manusia. Setelah itu, dalam waktu 

enam bulan mayat yang melalui proses tersebut sepenuhnya berubah menjadi 

tanah. Nantinya tanah dari hasil proses kompos dari mayat tersebut bisa disebar di 

lahan kediaman mendiang, atau tempat lain.16 

Di Washington D.C>., juga dibuat usaha yang mengubah mayat manusia 

menjadi pupuk. Proses kompos bagi warga setempat dipandang sebagai cara bagi 

kerabat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai 

“dengan cara yang terasa menyenangkan.” Sementara, keluarga mungkin dapat 

                                                 
16 Sindo, "Lagi Ngetren di AS, Jenazah Manusia Diubah Jadi Pupuk Kompos” 

SINDOnews. SINDOnews.com. https://sains.sindonews.com/read/548718/768/lagi-ngetren-di-as-

jenazah-manusia-diubah-jadi-pupuk-kompos-1632373787 (23 September 2021) 
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menggunakan kompos itu untuk menanam bunga atau sayuran. Usaha tersebut 

diberi nama Return Home (Pulang ke Rumah), yakni usaha yang memungkinkan 

orang-orang yang mereka cintai menjadi pupuk, setelah dicampur dengan material, 

seperti serbuk kayu, air, pemanas, serbuk gergaji, dan alfalfa, untuk meningkatkan 

pembusukan dengan cepat. Setelah tiga puluh hari jaringan lunak mayat itu akan 

membusuk. Kemudian, gigi dan tulang yang terkubur akan menciptakan campuran 

pupuk. Setelah melalui proses yang cukup panjang, kompos manusia itu akan 

dikirim oleh Return Home ke kerabat yang berduka 30 hari kemudian di dalam 

guci khusus.17 

Selain Washington, negara bagian Amerika Serikat lainnya, yakni 

Colorado, juga telah mulai melegalkan praktik mengubah mayat manusia menjadi 

pupuk kompos. Alasan sejumlah pelaku menawarkan pengubahan mayat manusia 

menjadi kompos adalah memangkas biaya pemakaman, menghemat penggunaan 

tanah buat pemakaman hingga pelestarian lingkungan. Ada sejumlah usaha yang 

menawarkan jasa mengubah mayat manusia menjadi kompos. Prosesnya pun 

dilakukan dengan berbagai cara. 

Amerika Serikat juga terdapat sejumlah lokasi yang dijadikan Ladang 

Mayat (Body Farm). Bahkan salah satunya dikelola lembaga penegak hukum AS, 

Biro Penyelidikan Federal (FBI). Menurut penjelasan dilansir laman FBI, kebun 

mayat itu terletak di Pusat Forensik Antropologi di Fasilitas Penelitian 

Antropologi di Knoxville, Tennessee. Luasnya sekitar 2.5 hektare. FBI bekerja 

sama dengan Universitas Negeri Tennessee dalam mengelola ladang mayat itu. 

Pusat penelitian itu dibuka pada 1981. Ladang mayat itu menjadi salah 

laboratorium bagi para agen forensik FBI buat meneliti pengaruh alam dan proses 

                                                 
17 Kompas, "Pengusaha Amerika Ciptakan Pupuk Kompos Berbahan Mayat Manusia”, 

Kompas.com, https://www.kompas.com/global/read/2021/03/17/215102870/pengusaha-amerika-

ciptakan-pupuk-kompos-berbahan-mayat-manusia?page=all. (07 Juni 2022) 
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pembusukan jasad manusia di atas dan di dalam tanah. 

Mereka menjelaskan bahwa semua penelitian yang dilakukan di sini adalah demi 

memberi keuntungan bagi proses penegakan hukum dan buat menelaah lebih jauh 

ilmu forensik. Identitas jasad manusia yang dikubur di lokasi ada yang memang 

sengaja disumbangkan melalui wasiat atau keluarga mendiang, mayat korban 

kejahatan atau mayat tanpa identitas. Jasad manusia yang disumbangkan 

itu digunakan buat kebutuhan riset dalam berbagai kondisi. 

Menurut laporan Forbes, di AS tercatat ada enam kebun mayat buat 

keperluan penelitian. Selain di Knoxville, kebun mayat itu berada di Universitas 

Western California, Universitas Negeri Texas, Universitas Negeri Sam Houston, 

Universitas Southern Illinois-Carbondale dan Universitas Colorado Mesa. 

Selain di lokasi penelitian yang dikelola kampus, kebun mayat juga terdapat di 

negara bagian Florida, Wisconsin, dan Pennsylvania.18 

Yang melakukan tindakan mengubah mayat menjadi pupuk bukan hanya 

lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, atau yang lainnya, tetapi juga 

dilakukan oleh individu atau keluarga tertentu. Masih di Colorado, Amerika 

Serikat, terdapat sebuah keluarga yang tidak mengubur anggota keluarga mereka 

yang telah meninggal dunia. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa pengomposan 

mayat tersebut bukanlah sebuah ritual ilmu hitam atau ajaran sesat. Namun, hal 

ini dilakukan murni digunakan untuk pupuk tumbuhan. Bahkan, pupuk mayat 

manusia dianggap lebih baik ketimbang kotoran atau hal lainnya. 

Pengomposan mayat manusia yang akan digunakan untuk tumbuhan 

tersebut ternyata telah diperbolehkan oleh pengadilan setempat alias tidak lagi 

melanggar hukum. Bahkan, undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama di 

                                                 
18 CNN Indonesia "Praktik Ubah Jenazah Jadi Kompos di AS dan Ladang Mayat FBI", 

CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210928202217-199-700718/praktik-

ubah-jenazah-jadi-kompos-di-as-dan-ladang-mayat-fbi (07 Juni 2022). 
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Colorado. Pengomposan tersebut dilakukan selama enam bulan setelah mayat 

telah membusuk dan berubah menjadi tanah. Proses pembusukan mayat manusia 

tersebut akan ditaruh di sebuah gudang hingga membusuk. Meski terbilang lama, 

namun pupuk tersebut dianggap sangat baik untuk tumbuhan. Mereka secara 

efektif melakukan daur ulang sehingga mereka dapat menggunakan kembali tubuh 

manusia. Sejumlah mayat yang mereka tempatkan di tempat khusus dikelilingi 

oleh jerami, alfalfa, serpihan kayu hingga makhluk mikroba dan proses alami 

pencernaan hingga konversi terjadi di mana tubuh itu dengan sendiri menjadi 

tanah. Mereka juga menyatakan bahwa mayat manusia yang digunakan telah 

mendapat persetujuan dari keluarga untuk dijadikan sebagai kompos tanaman. 

Kendati demikian, walau telah diperbolehkan undang-undang, hukum di 

Colorado menyebutkan bahwa kompos mayat manusia tidak boleh dijual atau 

digunakan untuk tumbuhan yang dapat dimakan. Disebutkan juga, kompos 

tersebut hanya bisa digunakan untuk bunga, pohon, dan tanaman yang tidak bisa 

dimakan.19 

Selain Amerika Serikat, praktek ini juga telah dilakukan di sejumlah negara 

lain. Sebagai contoh, Korea Utara dilaporkan menggunakan mayat manusia untuk 

dijadikan pupuk tanaman sebab mereka memandang bahwa mayat manusia sangat 

berguna untuk menyuburkan tanaman. Mayat yang digunakan adalah tahanan 

politik yang meninggal di dalam tempat-tempat penahanan.20 Tahanan yang sudah 

mati dibaringkan di lubang yang dangkal. Kemudian dikubur dengan buru-buru, 

dan ditutupi lapisan tanah yang tipis. Namun, jika yang mati banyak, mereka akan 

menggali lubang besar, dan memasukan semua mayatnya bersamaan di dalam sana. 

                                                 
19 Kumparan. “Mengubah Jenazah Manusia Menjadi Kompos.” Kumparan.com. 

https://kumparan.com/berita_viral/di-negara-ini-ada-tren-mengubah-jenazah-manusia-jadi-pupuk-

kompos-dan-itu-legal-1wcLCc69RbI/full (04 Juni 2022) 
20 “Mayat Pasien Corona di Korea Utara Ternyata Tak dimakamkan atau dikremasi tapi 

jadi Pupuk untuk Ini”, Tribunnews Palembang. https://palembang.tribunnews.com/2020/04/02/ (09 

Februari 2022) 

https://palembang.tribunnews.com/2020/04/02/
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Kemudian di atas tanah dijadikan ladang hasilnya seperti sayuran yang ditanam 

seperti lobak, bayam dan kubis, akan diberikan kepada penjaga kamp dan keluarga 

mereka.21 Di India, pihak berwenang juga mengaku terpaksa menggunakan sisa-

sisa abu mayat covid-19 yang dikremasi sebagai pupuk untuk tanaman setelah 

krematorium penuh lantaran melonjaknya kasus covid-19 dan kematian di sana. 

Sisa abu mayat digunakan sebagai pupuk di taman.22 

Berdasarkan uraian di atas, faktor yang mendorong sebagian masyarakat 

untuk menggunakan mayat manusia sebagai pupuk secara garis besar ada tiga: 

1. Efisiensi penggunaan harta untuk pengurusan mayat; 

2. Efisensi penggunaan lahan untuk penguburan mayat; dan 

3. Menjaga kesuburan tanah untuk kelestarian lingkungan. 

Adapun cara yang digunakan untuk mengubah mayat manusia menjadi 

pupuk relatif sama. Jenis pupuk yang menjadi tujuan pembuatannya adalah pupuk 

kompos, seperti di Amerika Serikat, sehingga prinsip dasar dalam proses yang 

ditempuh adalah meletakkan mayat di tempat khusus, menutupnya dengan tanah 

hingga mayat terurai bersama bercampur dengan tanah tersebut dalam jangka 

waktu tertentu. Tempat tersebut juga diberikan materi lain seperti air, jerami, dan 

zat-zat lainnya yang dapat mempercepat dan memaksimalkan proses pembusukan 

mayat dalam waktu yang telah ditentukan. 

Adapun di negara selain Amerika Serikat, seperti Korea Utara dan India, 

pupuk yang menjadi tujuan mereka berbeda sehingga proses yang mekansime yang 

ditempuh juga berbeda. Di Korea utara, tidak ada tindakan khusus terhadap mayat 

selain membiarkan mereka tergeletak di lahan yang diinginkan atau ditanam 

                                                 
21 “Pupuk di Negara ini Berasal dari Mayat Manusia”, Sariagri. 

https://pertanian.sariagri.id/89443/pupuk-di-negara-ini-berasal-dari-mayat-manusia-begini-

kisahnya (09 Februari 2022) 
22“Krematorium Penuh, Abu Jenazah Pasien Covid 19 di India jadi Pupuk”, Jawapos, 

https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/ (09 Februari 2022). 

https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/
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dengan dangkal di tanah. Adapun di India, sudah sejak dahulu masyarakat 

membakar mayat keluarga mereka sendiri. Hanya saja abu mayat yang dihasilkan 

dari pembakaran tersebut dialihkan untuk digunakan sebagai pupuk lantaran 

tempat penyimanannya sudah penuh disebabkan banyaknya korban covid-19. 

C. Pro-Kontra Pemanfaatan Mayat sebagai Pupuk 

Untuk membahas kontroversi seputar pemanfaatan mayat sebagai pupuk, 

perlu diketahui bahwa pada dasarmya telah ada sejumlah aktivitas lain yang 

berjalan di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan mayat, 

di antaranya adalah autopsi dan donor organ mayat. Di Indonesia, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah menetapkan sejumlah fatwa yang berkisar pemanfaatan 

mayat, antara lain: 

1. Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Mayat untuk 

Kepentingan Penelitian; 

2. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Mayat untuk 

Kepentingan Penelitian; 

3. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Mayat; 

4. Fatwa MUI 13 Juni 1979 tentang wasiat menghibahkan kornea mata; 

5. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS 

VI/MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-ari, dan Air Seni 

Manusia Bagi Kepentingan Obat-obatan Dan Kosmetika; 

6. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430 

H/2009 M tentang Fatwa Bank Mata dan Organ Tubuh Lain; 

Hal-hal ini dapat dijadikan perbandingan untuk mengurai kontroversi 

dalam wacana menjadikan mayat sebagai pupuk, yaitu apakah ia termasuk tujuan 

yang dapat dibenarkan dalam pemanfaatan mayat manusia yang telah meninggal 

dunia. Jika dibenarkan, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan jika tidak, 
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apa alternatif untuk masalah-masalah yang diklaim muncul berkenaan dengan 

pengurusan jenazah. 

1. Pembedahan Mayat 

Tujuan dari pembedahan mayat, secara garis besar dapat dibagi menjadi 

dua. Pertama, untuk otopsi. Kedua, untuk pembelajaran calon dokter. Otopsi 

sendiri dilakukan untuk dua tujuan. Tujuan pertama, untuk hukum pidana, seperti, 

otopsi forensik yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian sehingga 

mungkin menjadi masalah pidana. Agar memungkinkan mencari tersangka 

pembunuhan tersebut dengan tujuan bisa menegakkan hukum secara benar dan 

tepat. 

Tujuan kedua, yang disebut otopsi klinis atau akademik, dilakukan untuk 

mencari penyebab medis kematian. Otopsi ini digunakan dalam kasus kematian 

yang tidak diketahui atau tidak pasti. Otopsi ini biasanya dilakukan bila terjadi 

wabah penyakit baru yang menyebabkan kematian tanpa diketahui jenis penyakit 

yang membunuhnya, maka diperlukan usaha untuk mengetahui penyebab 

kematian secara pasti, dan salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan cara 

membedah mayat. 

Praktek pembedahan mayat telah banyak dilakukan, termasuk bila 

pembedahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan bagi calon dokter. 

Banyak mayat yang jadi objek perlakuan ini, bahkan terkadang diperjualbelikan. 

Masalah yang timbul dari fenomena tersebut adalah mengenai perlakuan tidak 

wajar terhadap mayat manusia dengan cara mengutak-atik organ tubuhnya. Dalam 

proses bedah mayat, terjadi perlakuan-perlakuan tertentu terhadap mayat, seperti 

dipotong daging atau tulangnya, diangkat organ tubuh, dan perlakuan lain yang 

semisalnya. 
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Untuk mayat seorang muslim, telah maklum bahwa ia wajib diperlakukan 

dengan istimewa menurut adab-adab Islami, yang semua wajib dijalankan sesuai 

dengan tata cara tertentu yang sudah diatur olah syariat. Adanya ikhtilaf para 

ulama hanya berputar pada perlakuan terhadap mayat orang kafir. Mazhab 

H}anafiyyah, Ma>likiyyah, Sya>fi’iyyah, H}ana>bilah, dan Z}a>hiriyyah, sepakat bahwa 

bila seorang kafir zimi meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, sedangkan di 

tempat itu tidak ada orang kafir zimi lain yang mengurus mayatnya, maka kaum 

muslimin yang menguburkannya, seperti ia diperlakukan dengan baik pada masa 

hidupnya. Hanya saja mazhab H}anafiyyah menambahkan bahwa walaupun ia 

dikuburkan, ia tidak diperlakukan seperti mayat orang muslim, yakni tidak 

dikafani dan tidak dibuatkan lahad, hanya dimasukkan begitu saja ke dalam kubur. 

Adapun perlakuan terhadap mayat kafir harbi dan orang murtad, maka 

mazhab Sya>fi’iyah menyatakan tidak wajib bagi kaum muslimin menguburkan 

mayat mereka. Akan tetapi, bila hendak dikuburkan juga tidak mengapa dengan 

tujuan agar kaum muslimin tidak terganggu dengan bau busuk mayat mereka. 

Sedangkan mazhab lainnya, yakni H}anafiyyah, Ma>likiyah, H}anbaliyah, dan 

Z}a>hiriyyah, memandang pendapat mereka tetap sama dalam hal perlakuan 

terhadap mayat kafir harbi atau orang murtad, sebagaimana pendapat mereka 

dalam perlakuan terhadap mayat kafir zimi.23 

Majelis Ulama Besar di Arab Saudi telah melakukan pembahasan mengenai 

hal ini dalam muktamar mereka yang kesembilan tahun 1396 H/1976 M. 

Pertemuan itu melahirkan keputusan sebagai berikut: 

a. Untuk keperluan otopsi, baik otopsi forensik maupun otopsi medis, maka 

Majelis Ulama Besar memutuskan, boleh membedah mayat untuk keperluan 

tersebut. Dengan pertimbangan, adanya maslahat yang besar dibalik otopsi 

                                                 
23 ’Abdulla>h bin ’Umar bin Muh}ammad Al-Suh}aiba>ni, Ah}ka>m Al-Maqa>bir Fi Al-Syari’ah 

Al-Isla>miyyah (Cet. I; t.t.: Da>r Ibn al-Jauzi, 2005), h. 232-233. 
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ini. Karena, otopsi forensik bertujuan untuk menegakkan hukum pidana 

sehingga terciptanya keamanan dalam masyarakat. Sedangkan otopsi medis 

bertujuan terjaganya masyarat dari penyakit mewabah. Menurut 

pertimbangan majelis, kedua maslahat ini lebih besar dibandingkan dengan 

mafsadat membedah mayat. Jadi, bedah mayat untuk tujuan ini dibolehkan 

walaupun mayat tersebut adalah mayat orang muslim ataupun mayat orang 

kafir ma’s}u>m (yang dilindungi oleh hukum Islam, seperti kafir zimi). 

b. Bedah mayat untuk belajar, dalam hal ini majelis mempertimbangkan 

beberapa hal, di antaranya bahwa syariat Islam datang dengan tujuan 

membawa maslahat serta memaksimalkannya dan menolak mafsadat serta 

meminimalkannya. Bedah mayat untuk belajar medis ini ada maslahat yang 

besar, seperti yang sudah diketahui terkait dengan kemajuan dalam ilmu 

medis. Belum adanya hewan yang bisa menggantikan jasad manusia guna 

memenuhi kebutuhan pembelajaran ini. Syariat Islam menghormati kemuliaan 

jasad muslim, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Sedangkan 

proses bedah mayat pasti memperlakukan jasad tidak sesuai dengan 

kehormatannya. Tidak adanya keperluan yang mendesak untuk membedah 

mayat orang muslim karena memungkinkan untuk memperoleh mayat orang 

kafir yang tidak ma’s}u>m. Dengan pertimbangan di atas, maka majelis 

memutuskan tidak boleh membedah mayat orang muslim ataupun orang kafir 

yang ma’s}u>m untuk pembelajaran ilmu kedokteran. Yang digunakan cukuplah 

mayat orang kafir tidak ma’s}u>m, seperti kafir harbi atau orang yang murtad. 

Senada dengan pendapat majelis ini, Syekh Abd al-‘Azi>z bin Baz juga 

berfatwa yang sama mengenai hukum bedah mayat untuk keperluan pembelajaran 

ilmu kedokteran. Beliau hanya membolehkan pembedahan mayat kafir harbi dan 

mayat orang murtad saja. Beliau berkata, 
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 لَۤ  هُ نَّ إِ فَ  ،ةً أَ رَ امَ  وْ أَ  لًا جُ رَ  نَ اََ  اء  وَ سَ وَ  ا،رً افِ ََ  وٍ أَ  امً لِ سْ مُ  انَ ََ  اء  وَ سَ  هِ اتِ يَ حَ  يفِ  اومً صُ عْ مَ  تُ ي ِ المَ  انَ ََ  اذَ إِ 
 د ِ تَ رْ المُ ََ  ومٍ صُ عْ مَ  رَ ي ْ غَ  انَ ََ  اذَ إِ  امَّ أَ  ...هِ تِ مَ رْ حُ  اكِ هَ تِ انْ وَ  هِ ليْ إِ  ةِ اءَ سَ الإِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  يفِ  امَ لِ  ،هُ حُ يْ رِ شْ تَ  وزُ جُ يَ 
 24ةِ يَّ َ ِ الط ِ  ةِ حَ لَ صْ مَ لْ لِ  هِ يحِ رِ شْ تَ  يفِ  اجً رَ حَ  مُ لَ عْ أَ  لَا فَ  يبِ رْ الحَ وَ 

Artinya: 
“Apabila mayat tersebut ma’s}u>m dalam kehidupannya baik ia muslim 
maupun kafir, dan baik ia laki-laki atau perempuan, maka tidak boleh 
membedahnya karena di dalam tindakan tersebut terkandung sikap buruk 
dan merendahkan kehormatannya… Adapun jika ia tidak ma’s}u>m, seperti 
orang murtad dan kafir harbi, maka saya tidak mengetahui ada halangan 
untuk melakukan pembedahan demi kepentingan medis.” 

Yang sangat penting untuk diperhatikan oleh dokter atau pelaksana bedah 

mayat lainnya, ialah landasan dibolehkannya membedah mayat karena faktor yang 

mendesak kebutuhan. Oleh karena itu, apabila suatu saat kebutuhan ini telah 

terpenuhi, maka kembali kepada hukum asal bahwa seluruh jasad manusia tidak 

boleh diutak-atik. Pendapat ini disampaikan oleh Syekh Muh}ammad bin 

Muh}ammad Mukhta>r Syinqi>t}i dalam disertasi doktoralnya, Ahka>m Jira>hah 

T}ibbiyyah wa al-As\ar Mutarattibah ‘Alaiha, 

 هِ جْ الوَ  ىلَ عَ  اهَ ائِ دَ أَ وَ  ا،هَ بِ  امِ يَ قِ لْ لِ  لاً هْ أَ  احُ رَّ الجَ  يبُ َِ الطَّ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ةِ يَّ َ ِ الط ِ  ةِ احَ رَ الجَ  لِ عْ فِ  ازِ وَ جَ لِ  طُ رَ ت َ شْ يُ 
 ةِ يَّ احِ رَ الجَ  ةِ مَّ هِ المُ بِ  ةٍ رَ ي ْ صِ بَ وَ  ،مٍ لْ عِ  اذَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ : ُُ وَّ الأَ  :ينِ رَ مْ أَ  ودِ جُ وُ بِ  طُ رْ الشَّ  اذَ هَ  قُ قَّ حَ تَ ي َ وَ  ،وبِ لُ المطْ 
 25وبِ لُ طالمَ  هِ جْ الوَ  ىلَ عَ  اهَ ائِ دَ أَ وَ  ا،هَ يقِ َِ طْ تَ  ىلَ عَ  راًادِ قَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ : يانِ الثَّ  .ةِ بَ وْ لُ طْ المَ 

Artinya: 
“Dipersyaratkan untuk kebolehan melakukan pembedahan bagi seorang 
dokter adalah dia memiliki keahlian untuk itu serta kemampuan untuk 
melaksanakannya dengan cara yang benar. Syarat ini dapat dicapai dengan 
dua hal, yakni: Dia memiliki ilmu dan basirah terhadap urgensi 
pembedahan medis, serta dia mampu menerapkannya dan menunaikannya 
dengan cara yang diinginkan.” 

Kaidah ini juga seharusnya diterapkan dalam mengotopsi mayat seorang muslim, 

apabila sebab kematian dapat diketahui dengan mudah tanpa harus otopsi, atau 

                                                 
24 ’Abd al-’Azi>z bin ’Abdulla>h bin Ba>z, Majmu>’ Fata>wa Al-Alla>mah ’Abd Al-’Aziz Bin 

Ba>z, vol. 22, h. 349–350. 
25 Muh}ammad bin Muh}ammad al-Mukhta>r al-Syinqit}i, Ahka>m Jira>hah T}ibbiyyah Wa Al-

As\ar Mutarattibah ‘Alaiha (Cet. II; Jiddah: Maktabah al-S}ah}a>bah, 1994), h. 112. 
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hanya perlu pembedahan kecil, maka tidak boleh dibedah melebihi kebutuhan yang 

sebenarnya diperlukan. 

Dalam keputusan Majelis Ulama Besar Arab Saudi, terdapat beberapa 

alasan yang memperkuat maslahat untuk membolehkan membedah mayat. 

a. Dibolehkan membedah mayat wanita hamil untuk mengeluarkan janin yang 

kemungkinan besar akan hidup.26 

b. Dibolehkan memakan mayat manusia dalam keadaan kelaparan yang 

mendesak. Dalam Raud}ah al-T}a>libi>n disebutkan, 

لِهِ  حِلُّ  فاَلصَّحِيحُ  مَيِ تًا، عْصُومًامَ  آدَمِيًّا إِلَّۤ  يَجِدْ  لَمْ  وَلَوْ  َْ  27أَ
Artinya: 

“(Apabila dia terdesak kelaparan) dan dia tidak menemukan kecuai 
mayat manusia yang ma’s}u>m, maka yang sahih adalah halal untuk 
memakannya.” 

Walaupun boleh, namun hanya dimakan sebatas untuk menyambung hidup 

(tidak sampai kekenyangan)… Daging mayat itu pun tidak boleh dimasak 

ataupun dipanggang, harus dimakan mentah-mentah. Karena, dimakan dengan 

cara itu sudah cukup untuk menyambung hidup.”28َ 

c. Masalah larangan memutilasi mayat, ada kalanya dibolehkan kalau memang 

diperlukan. Seperti hukuman yang dijatuhkan Rasulullah pada kaum 

Uraniyyin.29 Dengan kata lain, bahwa larangan memutilasi mayat adalah 

apabila bukan untuk suatu kebutuhan mendesak, sedangkan dalam kasus ini, 

bedah dilakukan untuk suatu maslahat besar. 

                                                 
26  Muh}ammad bin Muh}ammad al-Mukhta>r al-Syinqit}i, Ahka>m Jira>hah T}ibbiyyah Wa Al-

As\ar Mutarattibah ‘Alaiha, h. 216. 
27 Abu Zakariyya Muh}yi al-Di>n Yah}ya bin al-Syaraf Al-Nawawi, Raud}ah Al-T}a>libi>n Wa 

’Umdah Al-Mufti>n, vol. 3 (Cet. III; Bairu>t: al-Maktab al-Isla>mi, 1991), h. 284. 
28 Abu Zakariyya Muh}yi al-Di>n Yah}ya bin al-Syaraf Al-Nawawi, Raud}ah Al-T}a>libi>n Wa 

’Umdah Al-Mufti>n, h. 284. 
29 Muh}ammad bin Muh}ammad al-Mukhta>r al-Syinqit}i, Ahka>m Jira>hah T}ibbiyyah Wa Al-

As\ar Mutarattibah ‘Alaiha, h. 118-119. 
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa nomor 6 tahun 2009 

tentang Otopsi Mayat, untuk dijadikan pedoman. Ketetapan tersebut antara lain:30  

a. Pada dasarnya setiap mayat harus dipenuhi hak-haknya, dihormati 

keberadaannya dan tidak boleh dirusak; 

b. Otopsi mayat dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang 

punya kewenangan untuk itu; 

c. Otopsi mayat sebagaimana dimaksud angka 2 harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Otopsi mayat didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan secara syar’i 

(seperti mengetahui penyebab kematian untuk penyelidikan hukum, penelitian 

kedokteran, atau pendidikan kedokteran), ditetapkan oleh orang atau lembaga 

yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya; 

2) Otopsi merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan 

sebagaimana dimaksud pada poin a; 

3) Mayat yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya, seperti dimandikan, 

dikafani, disalatkan, dan dikuburkan; dan 

4) Mayat yang akan dijadikan obyek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya 

sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, dan/atau izin dari 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Donor Organ Mayat 

Mendonorkan organ tubuh orang yang sudah meninggal, apalagi sudah 

diwasiatkan, hukumnya boleh. Namun demikian, mengingat status orang yang 

sudah meninggal tetap wajib dihormati, sebagian ulama menyebutkan setidaknya 

dua syarat kebolehan mendonorkan organ tubuh orang yang sudah meninggal, 

yaitu: 

                                                 
30 Majelis Ulama Indonesia, “Otopsi Jenazah”, Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia. 

https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/47.-Otopsi-jenazah.pdf (07 Juni 2022). 
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a. Sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan orang lain; 

b. Tidak ada pengganti lain selain organ tubuh orang yang sudah meninggal 

tersebut; dan 

c. Mendapatkan izin dari orang yang meninggal dengan cara berwasiat atau 

mendapat izin dari ahli warisnya. 

Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka boleh mendonorkan organ tubuh orang yang 

sudah meninggal. Hal ini karena menjaga kehormatan dan keselamatan orang yang 

masih hidup lebih utama dan lebih maslahat dibanding menjaga kehormatan orang 

yang sudah meninggal. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Syaira>zi 

dalam kitab al-Muhaz\z\ab berikut, 

َِ  ى ِ الحَ  ةُ مَ رْ حُ   31تِ ي ِ المَ  ةِ مَ رْ حُ  نْ مِ  دُ آ
Artinya: 

“Kehormatan orang yang masih hidup lebih utama dibanding kehormatan 
orang yang sudah meninggal.” 

Syekh Wahbah al-Zuh}aili juga menyampaikan kebolehan mendonorkan 

organ tubuh orang yang sudah meninggal apabila telah diwasiatkan atau sudah 

mendapatkan izin dari ahli waris. Ini sebagaimana disebutkan sebagai berikut, 

 ة  يَّ اسِ سَ أً  ة  يفَ ظِ وَ  ةُ مَ لَا سَ  فُ قَّ وَ ت َ ت َ  وْ ، أَ وِ ضْ العُ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هُ اتُ يَ حَ  فُ قَّ وَ ت َ ت َ  ي ٍ ى حَ لَ إِ  تٍ ي ِ مَ  نْ مِ  وٍ ضْ عُ  لُ قْ ن َ  زُ وْ جُ يَ 
 انَ ََ   نْ إِ  ينَ مِ لِ سْ المُ  ي ِ لِ وَ  ةِ قَ اف َ وَ مُ  طِ رْ شَ بِ  وْ ، أَ هِ تِ وْ مَ  دَ عْ ب َ  هُ تُ ث َ رَ وَ  وْ أَ  تُ يِ المَ  نَ ذَ أْ يَ  نْ أَ  طِ رْ شَ ؛ بِ كَ لِ ى ذَ لَ عَ  هِ يْ فِ 

 32هُ لَ  ةَ ثَ رَ  وَ لَۤ  وْ أَ  ةِ يَّ وِ الهَ  ُُ وْ هُ جْ ى مَ فَّ وَ المت َ 
Artinya: 

“Boleh hukumnya memindahkan organ tubuh mayat kepada orang hidup 
yang sangat bergantung keselamatan jiwanya dengan organ tubuh tersebut, 
atau fungsi organ vital sangat tergantung pada keberadaan organ tersebut. 
Dengan syarat si mayat atau ahli warisnya mengizinkan. Atau dengan 
syarat persetujuan pemerintah muslim jika si mayat seorang yang tidak 
dikenal identitasnya dan tidak memiliki ahli waris.” 

                                                 
31 Abu Ish}a>q Ibra>hi>m bin ’Ali bin Yu>suf Al-Syaira>zi, Al-Muhaz\z\ab Fi Fiqh Al-Ima>m Al-

Sya>fi’i, vol. 1 (Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.), h. 456. 
32 Wahbah bin Must}afa Al-Zuh}aili, Al-Fiqh Al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. 7 (Cet. IV; 

Dimasyq: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 5124. 

https://waqfeya.com/book.php?bid=10624
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MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan donor organ mayat, 

antara lain: 

a. Fatwa MUI 13 Juni 1979 tentang wasiat menghibahkan kornea mata; dan 

b. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430 

H/2009 M tentang Fatwa Bank Mata dan Organ Tubuh Lain. 

Fatwa-fatwa para ulama di atas menunjukkan bahwa jalan untuk 

memanfaatkan mayat manusia demi maslahat yang besar pada dasarnya tidak 

tertutup rapat. Namun demikian, ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk 

memastikan tidak ada -atau paling tidak meminimalisir- mudarat yang terjadi 

sehingga maslahat yang hendak dicapai tidak menjadi nihil disebabkan 

kemudaratan tersebut. Fatwa dan pandangan semacam itu hanya akan didapati di 

negara-negara muslim dan tidak akan didapati di negara-negara yang mayoritas 

penduduknya non-muslim. Masyarakat di luar Islam umumnya tidak memiliki 

aturan yang ketat berkaitan dengan hak-hak manusia yang telah meniggal dunia 

sehingga mereka sangat terbuka pada wacana semisal pemanfaatan mayat sebagai 

pupuk. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pro-kontra seputar 

penggunaan jasad manusia yang telah meninggal dunia sebagai pupuk berporos 

pada hal-hal berikut: 

1. Wacana dan praktek penggunaan mayat untuk tujuan tertentu bukanlah hal 

yang baru di dalam kajian Islam. Oleh karena itu, terbuka ruang untuk 

melakukan diskusi tentang pemanfaatan mayat dengan tujuan berikutnya, 

yaitu sebagai pupuk organik atau pupuk kompos. Yang menjadi bahan diskusi 

adalah sebagaimana mayat telah dimanfaatkan pada praktek otopsi dan donor 

organ demi kemaslahatan manusia yang masih hidup, apakah mayat juga dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tujuan yang sama. Kaidah dasar yang 
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berlaku adalah  َتَ ي  َالمَ َةَ مَ رَ حَ َنَ مَ َدَ آكَ َى َ الحَ َة َمَ رَ ح  (kehormatan orang yang masih hidup 

lebih ditekankan dibanding kehormatan orang yang telah mati), namun 

demikian yang menjadi pertanyaan apakah kaidah ini berlaku secara mutlak 

sehingga manusia yang masih hidup dapat melakukan apapun kepada manusia 

yang telah mati demi kemaslahatan mereka atau tidak. 

2. Pembahasan tentang kebolehan atau kelayakan pemanfaatan mayat juga tidak 

hanya berkisar pada tujuan pemanfaatan tersebut, melainkan objek 

pemanfaatan tersebut yakni status mayat, apakah ia ma’s}u>m, baik muslim 

atau non-muslim, atau tidak.  

3. Sikap pro dan kontra sangat dipengaruhi oleh agama yang diyakini oleh 

masyarakat di tempat wacana tersebut berkembang. Yang umumnya 

mendukung wacana ini adalah masyarakat non-muslim yang secara 

materialistis memandang bahwa segala sesuatu hendaknya dimanfaatkan 

demi kemaslahatan hidup manusia, termasuk dengan memanfaatkan manusia 

yang telah mati. Sebaliknya, yang bersikap kontra umumnya adalah kaum 

muslimin, yang menganut agama yang memberi perhatian yang besar dan 

hukum-hukum yang ketat berkenaan dengan kehormatan manusia baik selama 

hidupnya maupun pasca kematiannya sebagaimana yang tergambar dalam 

fatwa-fatwa para ulama. Akan tetapi, tidak serta merta pula dikatakan bahwa 

mayat non-muslim dapat diperlakukan sekehendak ahli warisnya sebab jika 

mayat tersebut berstatus zimi di tengah masyarakat muslim maka dia tetap 

mendapatkan hak-hak penghormatan dan perlindungan sebagaimana ketika 

masih hidup. Demikian pula anggota masyarakat yang hidup sebagai seorang 

muslim dapat kehilangan ke-ma’s }u>m-annya (hak penghormatan dan 

perlindungan) apabila dia murtad. 
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BAB III 

KONSEP DAN TEORI MAQA<S}ID AL-SYARI<’AH 

A. Sejarah Maqas}i>d al-Syari>’ah  

Secara formal, istilah maqa>s}id al-syari>‘ah memang belum dikenal di masa-

masa awal Islam. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah 

mas}lah}ah yaitu sejak masa Rasulullah dan masa setelah Rasulullah yang digunakan 

dalam menentukan sebuah hukum. Allah berfirman tentang tujuan pengutusan 

Rasulullah dalam Q.S> al-Anbiya>/21: 107, 

 ل لِْعَ لَٰمِينَ  رَحْمَةً   إِلَّۤ  أرَْسَلْنَٰ كَ  وَمَا  
Terjemahnya: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam.”1َ 

Secara lebih rinci, Allah berfirman dalam Q.S. al-A'raf/7: 157, 

َُ ٱ يَ تََِّعُونَ  لَّذِينَ ٱ نجِيلِ ٱوَ  لت َّوْرَىٰةِ ٱ فِى مْ عِندَهُ  مَكْتُوباً ۥيَجِدُونهَُ  لَّذِىٱ لْأمُِ ىَّ ٱ لنََِّىَّ ٱ لرَّسُو  يأَْمُرهُُم لْإِ
هُمْ  لْمَعْرُوفِ ٱبِ  هَى ٰ ََ ٰ ئِثَ ٱ هِمُ عَلَيْ  وَيُحَر مُِ  لطَّيِ ََٰ تِ ٱ لَهُمُ  وَيُحِلُّ  لْمُنكَرِ ٱ عَنِ  وَيَ ن ْ ََ هُمْ  وَيَضَعُ  لْ  إِصْرَهُمْ  عَن ْ
انَتْ  لَّتِىٱ لْأَغْلَٰ لَ ٱوَ  َُ  لَّذِى  ٱ لنُّورَ ٱ ت َََّ عُوا  ٱوَ  وَنَصَرُوهُ  وَعَََّّرُوهُ  ۦبهِِ  ءَامَنُوا   لَّذِينَ ٱفَ ۗ   عَلَيْهِمْ  ََ ۗ   ۥ  مَعَهُ  أنَُِّ

لَ ٰ ئِكَ   لْمُفْلِحُونَ ٱ هُمُ  أوُ 
Terjemahnya: 

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang 
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 
mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, 
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”2 

                                                 
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 331. 
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 170. 
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Kata al-Maqa>s}id sendiri pertama kali digunakan oleh Abu Abdilla>h bin ‘Ali 

al-Tirmiz\i al-H}a>kim, yaitu seorang ulama yang hidup di akhir abad ke-3 dan awal 

abad ke-4. Beliau sebenarnya bukan ahli usul fikih bukan pula ahli fikih dalam 

makna sebagai seorang spesialis, akan tetapi dalam pengkajian terhadap sejarah 

maqa>s}id al-syari>‘ah nama beliau senantiasa disebutkan pertama kali. Sebab, 

beliaulah yang pertama kali menggunakan istilah maqa>s}id digandengkan dengan 

syariat yaitu dalam karya beliau yang berjudul al-S}ala>h Wa Maqa>s}iduha.3 

Setelah al-H}a>kim muncul Abu Mans}u>r al-Ma>turi>di (w. 333 H) dengan 

karyanya yang berjudul Ma’khaz\ al-Syara>i’ dan kemudian disusul oleh Abu Bakar 

al-Qaffa>l Al-Sya>syi (w. 365 H) dengan karyanya Mah}a>sin al-Syari>’ah dan setelah 

itu ada Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H).4 Dalam bukunya Min A’la>m Maqa>s}id 

Syari’ah, Al-Raisu>ni menambahkan Abu Hasan al-Amiri (w. 381 H) dengan 

karyanya al-I’la >m Bi Mana>qib al-Isla>m, serta Syekh Shadu>q (w. 381 H) dengan 

karyanya I’lal Syara>i’. 

Pasca ulama-ulama di atas, muncul Ima>m al-Ha}ramain Abu al-Ma’a>li al-

Juwaini (w. 487 H). Dengan analisisnya mengenai mas}lah}ah sebagai basis 

ekstratekstual penalaran dalam konteks kias dan ilat. Dalam kitabnya al-Burha>n, 

beliau mengatakan kesahihan penalaran atas dasar mas}lah}ah5 menjadi 

perbincangan sehingga melahirkan tiga mazhab pemikiran dalam menyikapi hal 

tersebut. 

Kemudian pada abad-abad berikutnya, konsep mas}a>lih} mempunyai 

kemajuan yang sangat penting. Di antaranya ada dua tahap untuk mengatakan 

kemajuan yang sangat penting itu; Pertama, perkembangan yang ditunjukkan oleh 

                                                 
3 Ah}mad Al-Raisu>ni, Naz}ariyyah Al-Maqa>s}id ‘inda Al-Ima>m Al-Sya>t}ibi, (Cet. II; t.t.: al-

Da>r al-’A<lamiyyah li al-Kita>b al-Isla>mi, 1992), h. 26. 
4  Ah}mad Al-Raisu>ni, Naz}ariyyah Al-Maqa>s}id ‘inda Al-Ima>m Al-Sya>t}ibi, h. 29. 
5 ’Abd al-Malik bin ’Abdulla>h bin Yu>suf Abu al-Ma’ali Imam al-H}aramain Al-Juwaini, 

Al-Burha>n Fi Us}u>l Al-Fiqh, vol. 2 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1997), h. 29. 
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Imam al-Gaza>li (w. 505 H) pada abad ke-6 dalam karyanya al-Mustas}fa,6 kedua 

yaitu melalui al-Ra>zi (w. 606 H) pada abad ke-7 melalui karyanya al-Mah}s}u>l.7 

Imam al-Gaza>li dalam karyanya membahas tentang mas}lah}ah dengan 

lengkap, beliau membagi mas}lah}ah menjadi tiga kategori. Pertama, jenis mas}lah}ah 

yang memiliki bukti tekstual (dapat digunakan untuk mengkiaskan). Kedua, 

mas}lah}ah yang diingkari (dilarang mengkiaskan). Ketiga, mas}lah}ah yang tidak 

didukung atau disangkal oleh bukti tekstual (mas}lah}ah yang memerlukan 

pertimbangan). Dari segi ini kemudian ada tingkatan mas}lah}ah lagi, yaitu 

d}aru>ri>ya>t, hajiyat, dan tah}si>niyya>t.8 Kitab al-Mustas{fa Imam al-Gaza>li merupakan 

sumber utama yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran selanjutnya. Sehingga 

muncul karya al-Ra>zi yang berjudul al-Mahsul. 

Dalam karyanya al-Mah}s}u>l, al-Ra>zi tidak mendefiniskan tentang mas}lah}ah 

tetapi dalam pemikirannya bahwa mana>sib dan mas}lah}ah saling berkaitan erat.9 

Mana>sib dalam pandangan al-Ra>zi mempunyai dua pengertian. Pertama, manasib 

sebagai apa yang membawa manusia kepada apa yang baik-baiknya dalam 

memperoleh ataupun pelestarian. Kedua, mana>sib sebagai apa-apa yang biasanya 

cocok dengan perbuatan orang-orang bijaksana. Dalam hal ini, al-Ra>zi 

menjelaskan bahwa definisi pertama diterima oleh mereka yang menisbatkan 

hikmah dan mas}lah}ah sebagai sebab-sebab atau motif-motif dari perintah Allah. 

Sedangkan definisi kedua digunakan oleh mereka yang tidak menerima kausalitas. 

Dalam hal ini, al-Ra>zi mirip dengan Al-Gaza>li yaitu membagi mas}lah}ah menjadi 

tiga tingkatan yaitu mas}lah}ah daruri, mas}lah}ah h}a>ji, dan mas}lah}ah tah}si>ni.10 

                                                 
6 Abu H}amid Muh}ammad bin Muh}ammad Al-Gaza>li, Al-Mustas}fa, vol. 1 (Cet. I; Da>r al-

Kutub al-’Ilmiyyah, 1993), h. 89. 
7 Abu ’Abdulla>h Muh}ammad bin ’Umar bin al-H}asan Fakhr al-Di>n Al-Ra>zi, Al-Mah}s}u>l, 

vol. 1 (Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risa>lah, 1997), h. 34. 
8 Al-Gaza>li, Al-Mustas}fa, h. 173-175. 
9 Al-Ra>zi, Al-Mah}s}u>l, vol. 5, h. 159. 
10 Al-Ra>zi, Al-Mah}s}u>l, vol. 5, h. 159–160. 
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Sepeninggal al-Ra>zi ada beberapa ulama yang membahas tentang hal ini, 

dan karya-karya tersebut dapat terlihat dalam empat kecenderungan. Pertama, 

merujuk kepada mereka yang konsepsinya tentang mas}lah}ah adalah secara 

dominan mirip dengan konsep al-Ra>zi tentang mana>sib dan mas}lah}ah. Di 

antaranya yaitu Syihab al-Di>n al-Qara>fi (w. 684) dari kalangan Ma>likiyah, S}adr al-

Syari>’ah al-Mah}bu>bi (w. 747), dan Jama>l al-Di>n Al-Isna>wi (w. 771) serta Ta>j al-

Di>n al-Subki (w. 771). Mereka menggabungkan konsep dari al-Gaza>li dan Al-Ra>zi. 

Kedua, kecenderungan yang merujuk kepada para ulama yang menolak al-

mas}lah}ah al-mursalah sebagai dasar penalaran yang sahih, termasuk dalam hal ini 

mazhab Syafi’i yaitu Saif al-Di>n al-A<midi (w. 631 H) dan Ibn H}a>jib (w. 646 H) 

dari kalangan Ma>likiyah. 

Ketiga, kecenderungan yang sufistik tentang hukum dalam konsep 

pembahasan mas}lah}ah. Dalam hal ini ada ‘Iz al-Di>n bin ‘Abd al-Sala>m (w. 660 H). 

Dalam pemikirannya, mas}lah}ah adalah kenyamanan, kegembiraan serta sarana-

sarana yang membawa kepada keduanya. Oleh karena itulah, mas}a>lih} terbagi 

menjadi dua yaitu mas}a>lih} ukhra>wiyyah dan mas}a>lih} dunya>wiyyah. Mas}a>lih} 

dunya>wiyyah bisa diketahui melalui akal, sedangkan mas}a>lih} ukhra>wiyyah hanya 

bisa diketahu melalui naql.11 

Keempat, kecenderungan yang ditampilkan oleh Syaikh al-Isla>m Ibn 

Taimiyah (w. 720 H) dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) yang 

mencoba menemukan jalan tengah, antara penolakan total dan penerimaan total 

terhadap mas}lah}ah. Beliau memandang al-mas}lah}ah al-mursalah sama dengan 

metode ra’yu, istih}sa>n, kasyf, dan z\auq yang dicurigai kesahihannya dan karenanya 

                                                 
11 ’Iz al-Di>n Abu Muh}ammad ’Abd al-’Azi>z bin 'Abd al-Sala>m Sult}a>n al-’Ulama>,” 

Qawa>’id Al-Ah}ka>m Fi Mas}alih} Al-Ana>m, vol. 1 (al-Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), h. 

4. 
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ditolak. Akan tetapi, Ibn Tamiyah juga menjelaskan syariat turun untuk maslahat 

dan menolak mafsadat. Ibn Taimiyah berkata, 

رَ  تُ رَجِ حُ  وَأنَ َّهَا تَ قْلِيلِهَاوَ  الْمَفَاسِدِ  وَتَ عْطِيلِ  وَتَكْمِيلِهَا الْمَصَالِحِ  بتَِحْصِيلِ  جَاءَتْ  الشَّريِعَةَ  أَنَّ  رَ  خَي ْ ي ْ ََ  يْنِ الْ
ُِ  الْمَفْسَدَتَ يْنِ  أعَْظَمَ  عُ وَتَدْفَ  أدَْناَهُمَا بتَِ فْوِيتِ  الْمَصْلَحَتَ يْنِ  أعَْظَمِ  وَتَحْصِيلِ  الشَّرَّيْنِ  وَشَرَّ   باِحْتِمَا

 12أدَْناَهُمَا
Artinya: 

“Bahwa syariat datang untuk mewujudkan dan menyempurnakan 
maslahat-maslahat serta mengeliminir dan mengurangi mafsadat-mafsadat. 
Syariat men-tarjih antara dua kebaikan dan antara dua keburukan, dan 
mewujudkan maslahat terbesar dari dua maslahat jika harus meninggalkan 
yang lebih rendah, dan menolak mafsadat terbesar di antara dua mafsadat 
jika harus menanggung yang lebih rendah.” 

Dilihat dari sejarahnya tentang tema-tema yang ada dalam diskursus 

maqa>s}id al-syari>‘ah, bisa dikatakan bahwa diskursus tentang maqa>s}id al-syari>‘ah 

sudah ada sebelum Imam Sya>tibi yang dikatakan beberapa pihak sebagai peletak 

pertama. Hanya saja maqa>s}id al-syari>‘ah sebelum Imam al-Sya>tibi susunannya 

belum sistematis, sehingga muculnya al-Sya>tibi dengan al-Muwa>faqa>t-nya yang 

membahas secara jelas maqa>s}id al-syari>‘ah telah menjadikannya sistematis. 

B. Definisi dan Urgensi Maqa>s}id al-Syari>‘ah 

Secara bahasa, maqas}i>d al-syari>’ah adalah bentuk id}a>fah (penyandaran) 

dari dua kata yaitu maqa>s}id dan al-syari>’ah. Kata maqa>s}id adalah bentuk jamak 

dari kata maqs}ad, sedangkan kata maqs}ad adalah masdar mi>mi> yang merupakan 

derivasi dari kata dasar qas}d. Kata qas}d sendiri adalah bentuk masdar dari kata 

kerja qas}ada - yaqs}udu yang mengandung beberapa makna, yaitu jalan yang lurus, 

istikamah, mudah, adil, sederhana, pertengahan, dan tujuan.13 

                                                 
12 Ibn Taimiyah Taqi al-Di>n Abu al-’Abba>s Ah}mad bin ’Abd al-H}ali>m al-H}arra>ni, Majmu>’ 

Al-Fata>wa, vol. 20 (al-Madi>nah al-Munawwarah: Majma’ al-Ma>lik Fahd, 1995), h. 48. 
13 Muh}ammad bin Mukrim Ibn Manz|u>r al-Ifri>qi, Lisa>n Al-’Arab, vol. 3 (Cet. III; Bairu>t: 

Da>r S}a>dir, 1993), h. 353. 
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Kata al-syari>’ah berarti  َد ر  و  اءَ َم  الد وابَف يهَ َع َت ش رَال ذ يَال م   yang artinya sumber air 

yang darinya binatang-binatang meminum, sebagaimana disebutkan dalam kitab 

Lisa>n al-‘Arab.14Kata al-syari>’ah atau syari>’ah sendiri juga telah diserap ke dalam 

Bahasa Indonesia menjadi kata syariat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan 

manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar 

berdasarkan al-Quran dan hadis.15 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara 

bahasa syariat adalah konsep sebuah aturan hidup yang jelas yang berasal dari 

sumber yang jernih layaknya sumber air yang mendatangkan kehidupan bagi yang 

meminumnya. 

Adapun secara istilah, ulama mendefinisikan maqas}i>d al-syari>’ah dengan 

redaksi yang beragama namun mengandung substansi maksud yang sama. Di 

antara ulama yang mendefinisikannya dengan jelas adalah Muh}ammad al-T}a>hir 

Ibn ‘A<syu>r. Ibn ‘A<syu>r membagi maqas}i>d al-syari>’ah menjadi dua bagian yaitu al-

maqa>s}id al-‘a>mmah dan al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah. Al-Maqa>s}id al-‘A<mmah adalah, 

ُِ التَّشْريِعِ مُعْظَمِهَاا  16لْمَعَانِي وَ الحِكَمُ الَْمَلْحُوْظَةُ للِشَّارعِِ فِي جَمِيْعِ أَحْوَا
Artinya: 

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian Pembuat 
Syariat pada semua proses pensyariatan atau sebagian besarnya.” 

Adapun al-maqa>s}id al-kha>s}s}ah adalah, 

ةِ فِي تَصَرُّفاَتهِِم الَْكَيْفِيَّاتُ الْمَقْصُودَةُ للِشَّارعِِ لتَِ قْصِيدِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ, أَوْ لحِفْظِ مَصَالِحِهِمْ العَامَّ 
ََاصَّةِ   17ال

Artinya: 
“Cara-cara yang dikehendaki oleh Pembuat Syariat (Allah) dalamَ
mewujudkan segala tujuan manusia yang bermanfaat, atau demi menjagaَ

                                                 
14 Muh}ammad bin Mukrim Ibn Manz|u>r al-Ifri>qi, Lisa>n Al-’Arab, vol. 2, h. 315. 
15 “Syariat”, KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat (13 Februari 2022). 
16 Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, h. 55. 
17 Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, h. 163. 
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kemaslahatan-kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakanَ
mereka secara khusus.” 

Istilah maqas}i>d al-syari>’ah mengandung kesamaan makna dengan beberapa 

istilah lain, yaitu: al-h}ikmah, al-ma‘na, al-‘illah, al-muna>sabah, dan al-mas}lah}ah. 

Al-h}ikmah, yaitu makna yang dimaksudkan oleh pemilik syariat dalam proses 

pembentukan syariat (tasyri>’) untuk meraih kemaslahatan atau menghindari 

kemudaratan. Al-ma‘na, yaitu istilah yang digunakan oleh sebagian ulama untuk 

memaknai substansi syariat dan hukum dari aspek kemaslahatan. Al-‘illah, istilah 

ini memiliki kemiripan makna dengan kata al-h}ikmah dan maqa>s}id yang semuanya 

bermuara pada makna yang terkandung dalam hukum (rahasia hukum). Al-

muna>sabah, yaitu istilah yang mengandung makna yang lebih dalam dari pada 

maqa>s}id sehingga menjadi titik tolak dalam pembahasan maqa>s}id al-syari>’ah. Al-

mas}lah}ah, adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam 

memelihara maqa>s}id al-syari>’ah.18 

Maqa>s}id al-syari >’ah juga memiliki kaitan erat dengan qawa>‘id fiqhiyyah. 

Sebab, qawa>‘id fiqhiyyah juga merupakan hasil istiqra> para ulama tentang nas-nas 

syariat yang dikumpulkan dalam bentuk kaidah-kaidah. Qawa>‘id fiqhiyyah 

tersebut, utamanya kaidah al-khams al-kubra, juga secara nyata menampilkan 

maqa>s}id serta mah}a>sin dari syariat Islam. 

Implementasi maqas}i>d al-syari>’ah bukan sesuatu yang baru dalam 

penetapan hukum. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengisyaratkan bahwa sebenarnya 

para sahabat Nabi sejak dahulu telah memberikan perhatian terhadap metode 

ijtihad berdasarkan maqas}i>d al-syari>’ah sebagaimana dalam ucapannya, 

                                                 
18 Lihat Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqa>s}id al-Syari>‘ah, Resume 

Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana Uin Alauddin, 2013), h. 24 dalam Mr. Burahan Dolah, 

Ijtihad Fikih Kontemporer (Tinjauan Metode Penetapan Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di 

Patani Thailand Selatan)‛, Tesis (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 124. 
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انَتْ  دْ وَقَ  انوُ  وَإِنَّمَا لَهُ، وَأتَْ ََعَ  نََِيِ هَا لِمُراَدِ  الْأَمَةِ  أفَْ هَمَ  الصَّحَابةَُ  ََ َُ  يدَُنْدِنوُنَ  اََ  مُراَدِهِ  مَعْرفَِةِ  حَوْ
 19...وَمَقْصُودِهِ 

Artinya: 
“Para sahabat dahulu adalah orang yang paling memahami maksud Nabinya 
dan paling mengikuti sunahnya, sesungguhnya mereka senantiasa berusaha 
untuk mengetahui maksud dan keinginannya.” 

Kedudukan maqas}i>d al-syari>’ah dalam berijtihad bagi para ulama semakin 

jelas ketika Ibn al-Qayyim berkata, 

نَاهَا ُ   وَهِيَ  وَالْمَعَادِ، الْمَعَاشِ  فِي الْعََِادِ  وَمَصَالِحِ  الْحِكَمِ  عَلَى وَأَسَاسُهَا مََ ْ  َُلُّهَا، وَرَحْمَة   َُلُّهَا، عَدْ
ُِ  عَنْ  خَرَجَتْ  مَسْألََةٍ  فَكُلُّ  َُلُّهَا؛ وَحِكْمَة   َُلُّهَا، وَمَصَالِحُ  هَا، إلَى الرَّحْمَةِ  وَعَنْ  ،الْجَوْرِ  إلَى الْعَدْ  ضِدِ 

 20...شَّريِعَةِ ال مِنْ  فَ لَيْسَتْ  الََْ عْثِ؛ إلَى الْحِكْمَةِ  وَعَنْ  الْمَفْسَدَةِ، ىإلَ  الْمَصْلَحَةِ  وَعَنْ 
Artinya: 

“Sesungguhnya syariat ini berada di atas pondasi hikmah-hikmah dan 
kemaslahatan-kemaslahatan bagi kehidupan hamba di dunia dan di akhirat, 
semuanya mengandung keadilan, kasih sayang, maslahat dan hikmah. 
Persoalan apa pun yang keluar dari jalur keadilan, kasih sayang, maslahat 
dan kebijaksanaan, maka ia tidak termasuk bagian dari syariat.” 

Dengan demikian, eksistensi ilmu maqas}i>d al-syari>’ah memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam berijtihad. Imam al-H}aramain Abu al-Ma’a>li> al-Juwaini 

mempertegas hal itu dalam ucapannya, 

 21ةِ يعَ رِ الشَّ  عِ ضْ وَ  يفِ  ةٍ يرَ صِ بَ  ىلَ عَ  سَ يْ لَ ف َ  ياهِ وَ الن َّ وَ  رِ امِ وَ الأَ  يفِ  دِ اصِ قَ المَ  وعِ قُ وُ لِ  نْ طَّ فَ ت َ ي َ  مْ لَ  نْ مَ وَ 
Artinya: 

“Barang siapa yang tidak mampu memahami maqa>s}id yang terkandung 
dalam perintah dan larangan maka ia tidak memiliki bas}i>rah (pengetahuan) 
tentang hakikat syariat…” 

Imam al-Sya>t}ibi juga berkata, 

                                                 
19 Muh}ammad bin Abu Bakr bin Ayyub Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m Al-

Muwaqqi’i>n ’an Rabb Al-’A<lami>n (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1411), vol. 1, h. 168. 
20  Muh}ammad bin Abu Bakr bin Ayyub Syamsuddin Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m Al-

Muwaqqi’i>n ’an Rabb Al-’A<lami>n, vol. 3, h. 11. 
21 ’Abd al-Malik bin ’Abdulla>h bin Yu>suf Abu al-Ma’ali Imam al-H}aramain Al-Juwaini, 

Al-Burha>n Fi Us}u>l Al-Fiqh, vol. 1 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1997), h. 101. 
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: والثاني َمالها عَلَى الشَّريِعَةِ  صِدِ مَقَا فَ هْمُ : أَحَدُهُمَا بِوَصْفَيْنِ  اتَّصَفَ  لِمَنِ  الِۤجْتِهَادِ  دَرَجَةُ  تَحْصُلُ  إِنَّمَا
ََاطِ  مِنَ  الممكن  22فِيهَا فَ هْمِهِ  عَلَى بنَِاءً  الِۤسْتِن ْ

Artinya: 
“Seseorang dianggap telah sampai kepada derajat berijtihad jika ia 
memiliki dua sifat: memahami secara utuh tentang konsep maqa>s}id al-
syari>‘ah dan mampu mengimplementasikannya sesuai pemahamannya.” 

Ibn ‘A<syu>r berpendapat bahwa memahami maqas}i>d al-syari>’ah adalah wajib bagi 

para ulama, sekalipun mereka bertingkat-tingkat dalam memahaminya. Adapun 

orang awam, maka tidak wajib baginya memahami maqas}i>d al-syari>’ah sebab ilmu 

ini adalah ilmu yang sangat rumit untuk dipahami dan diaplikasikan.23 

Menurut Muh}ammad al-H}abi>b ibn al-Khaujah, muh}aqqiq (peneliti) kitab 

al-Muwa>faqa>t, banyak dari kalangan ulama fikih dan usul fikih telah membahas 

tema maqas}i>d al-syari>’ah sebagai bagian dari metodologi hukum Islam atau yang 

dikenal dengan ilmu usul fikih.24 Pembahasan tentang maqas}i>d al-syari>’ah sudah 

ditemukan dalam literatur-litartur karya ulama klasik, tetapi belum menggunakan 

istilah maqas}i>d al-syari>’ah sekalipun substansi pembahasannya sama, terutama 

ketika membahas tentang konsep maslahat. 

Pada akhirnya muncul Imam al-Sya>t}ibi> dengan bukunya al-Muwa>faqa>t 

yang dianggap sebagai sebuah karya ilmiah fenomenal membahas tentang maqas}i>d 

al-syari>’ah. Ia dianggap sebagai ulama yang pertama kali memformulasikan kajian 

maqas}i>d al-syari>’ah secara konprehensif menjadi suatu konsep atau metode 

tersendiri dalam berijtihad. Hal tersebut sebagaimana ucapan Masyhu>r bin H}asan 

A<li Salma>n dalam mukadimah kitab al-Muwa>faqa>t,25 dan juga diakui oleh 

                                                 
22 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 5 (Cet. I; 

t.t.: Da>r Ibn ’Affa>n, 1997), h. 41. 
23 Muh}ammad T}a>hir bin Muh}ammad Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah (Cet. 

V; Mis}r: Da>r al-Sala>m, 2012), h. 14. 
24 Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, vol. 1, h. 14. 
25 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 1, h. 20. 
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Muh}ammad T}a>hir Ibn ‘A<syu>r sebagaimana dinukil oleh Muh}ammad al-Habi>b ibn 

al-Khaujah juga dalam mukadimah kitab Maqas}i>d al-Syari>’ah al-Isla>miyyah.26 

Setelah Al-Sya>t}ibi>, pakar dan ulama mulai mengembangkan konsep 

maqa>s}id al-syari>‘ah. Menurut Muhammad Lutfi hakim, konsep maqa>s}id al-

syari>‘ah telah mengalami pergeseran dari konsep klasik ke konsep kontemporer. 

Konsep maqa>s}id klasik lebih menitikberatkan pada aspek penjagaan dan 

pelestarian, sedangkan konsep maqa>s}id yang baru lebih kepada aspek 

pengembangan dan hak-hak.27 Sekalipun demikian, karya-karya ulama 

kontemporer tidak bisa terlepas dari teori-teori dasar yang telah diletakkan oleh 

al-Sya>tibi terutama metode implementasi maqa>s}id al-syari>‘ah dalam menjawab 

persoalan-persoalan kontemporer. 

Kitab al-Muwa>faqa>t adalah karya al-Sya>t}ibi> yang paling terkenal dan 

monumental. Kitab al-Muwa>faqa>t, sebelumnya diberi judul oleh al-Sya>t}ibi dengan 

al-Ta’ri>f bi Asra>r al-Takli>f al-Muta’alliqah bi al-Syari>’ah al-H}anafiyyah}. Beliau 

kemudian menggantinya dengan nama al-Muwa>faqa>t, nama yang disampaikan 

oleh salah seorang gurunya yang ia temui dalam mimpinya.28 Menurut Ah}mad al-

Raisu>ni, tidak diketahui apa yang menjadi alasan oleh sebagian peneliti 

penambahan kalimat pada judul buku itu, sebab tidak disebutkan oleh penulisnya 

termasuk pada terbitan-terbitan terdahulu kecuali nama al-Muwa>faqa>t saja.29 

Kitab al-Muwa>faqa>t membahas secara komprehensif tentang maqa>s}id al-

syari>‘ah baik dari aspek penetapannya hingga implementasinya dengan 

                                                 
26 Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, vol. 1, h. 12. 
27 Muhammad Lutfi Hakim, “Pergeseran Paradigma Maqa>s}id Al-Syari’ah: Dari Klasik Ke 

Kontemporer,” Al-Manhaj 10, no. 1 (2006): h. 1. 
28 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 1, h. 17. 
29 Ah}mad Al-Raisu>ni, Naz}ariyyah Al-Maqa>s}id ‘inda Al-Ima>m Ibrahi>m bin Mu>sa bin 

Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi (Cet. II; t.t.: al-Da>r al-’A<lamiyyah li al-Kita>b al-Isla>mi, 1992), 

h. 111. 
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mengikatnya dalam bentuk teori-teori. Al-Sya>t}ibi> membagi kitab al-Muwa>faqa>t 

dalam lima bagian pembahasan: 

1. Bagian pertama, adalah merupakan mukadimah yang mencakup penjelasan 

tentang maksud dari tema pembahasan kitab; 

2. Bagian kedua, tentang persoalan-persoalan yang terkait hukum-hukum baik 

gambarannya maupun penetapannya yang mencakup dalil-dalil tentang al-

ah}ka>m al-takli>fiyyah dan al-ah}ka>m al-wad}’iyyah; 

3. Bagian ketiga, tentang maqas}i>d al-syari>’ah dan hukum-hukum yang terkait 

dengannya; 

4. Bagian keempat, tentang pembatasan sumber-sumber syariat, dan dalil-dalil 

pokok yang disandarkan padanya secara umum dan terperinci; dan 

5. Bagian kelima, tentang hukum-hukum yang terkait ijtihad dan taklid serta 

persoalan-persoalan yang bersifat kontradiktif dan cara pemecahannya. 

C. Pembagian dan Kaidah-kaidah Maqa>s}id al-Syari>’ah 

Imam al-Sya>t}ibi membagi dua teori maqas}i>d al-syari>’ah menjadi teori al-

maqa>s}id al-kulliyyah dan al-maqa>s}id al-juz’iyyah. Muh}ammad al-T}a>hir Ibn ‘A<syu>r 

membaginya menjadi maqa>s}id al-‘a>mmah dan maqa>s}id al-kha>s}s}ah.30 Adapun 

Ah}mad al-Raisu>ni membaginya menjadi maqa>s}id al-‘a>mmah, maqa>s}id al-kha>s}s}ah, 

dan maqa>s}id al-juz’iyyah, namun ia cenderung mendefinisikannya sebagaimana 

definisi yang dimaksudkan oleh Ibn ‘A<syu>r.31 Maqa>s}id al-syari>’ah al-‘a>mmah 

menurut pemikiran Ibn ‘A<syu>r adalah maqa>s}id yang dipahami dari sebagian besar 

atau seluruh hukum syariat secara umum berdasarkan hasil analisis istiqra’, 

sedangkan maqa>s}id al-kha>s}s}ah adalah maqa>s}id yang dipahami dari tiap-tiap 

                                                 
30  Lihat Indra, Maqa>s}id al-Syarīʻah Menurut Muhammad at-Ta>hir Ibn ʻA<syu>r (Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), h. 5. 
31 Ah}mad Al-Raisu>ni, Al-Madkhal Ila> ‘Ilm Al-Maqa>s}id (al-Qa>hirah: Da>r al-Kalimah, 

2010), h. 13-15. 
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rumpun pembahasan hukum muamalah, mencakup ah}ka>m al-‘a>’ilah (hukum-

hukum perkeluargaan), ah}ka>m al-qad}a>’ wa al-syaha>dah (hukum-hukum peradilan 

dan persaksian), ah}ka>m al-tabarru’a>t (hukum tabarru'a>t) dan maqa>s}id min al-

‘uqu>ba>t (hikmah dari hukuman-hukuman). 

Ima>m al-Sya>t}ibi, berkata tentang tujuan diturunkannya syariat bahwa, 

 32مَعًا وَالْآجِلِ  الْعَاجِلِ  فِي الْعََِادِ  لِمَصَالِحِ  هُوَ  إِنَّمَا الشَّراَئعِِ  وَضْعَ  أَنَّ 
Artinya: 

“Syariat ini diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di 
akhirat.” 

Setiap upaya pembentukan syariat (tasyri>’) senantiasa berorientasi kepada 

kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan maqas}i>d al-syari>’ah erat 

kaitannya dengan istilah al-mas}lah}ah. 

Kata al-mas}lah}ah}, secara etimologi adalah sebuah isim masdar mi>mi> yang 

terbentuk dari verba  َل ح  yang berarti baik.33 Kata al-mas}lah}ah} telah diserap ي صل حَ  -َص 

ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah maslahat dan merupakan antonim dari 

kata al-mafsadah atau mafsadat yang juga telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia 

yang maknanya adalah kerusakan. 

Secara terminologi, ulama berbeda pendapat tentang definisi kata al-

mas}lah}ah. Menurut Imam al-Gaza>li, al-mas}lah}ah adalah meraih manfaat atau 

menolak mudarat, dan hakikat maslahat menurutnya adalah maslahat dalam 

menjaga maqa>s}id al-syari>‘ah, yaitu menjaga al-di>n (agama), al-nafs (jiwa), al-‘aql 

(akal), al-nasl (keturunan), dan al-ma>l (harta), atau yang juga dikenal dengan 

istilah al-d}aru>riya>t al-khams. Segala tindakan yang bertentangan dengan kelima 

unsur tersebut maka tidak dianggap maslahat. Imam al-Gaza>li berkata, 

                                                 
32 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 9. 
33 Zain al-Di>n Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qa>dir al-Hanafi Al-

Ra>zi, Mukhta>r Al-S}ih}a>h} (Cet. V; Bairu>t: al-Maktabah al-’Ashriyyah, 1999), h. 178. 
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لْقِ ا مِنْ  الشَّرعِْ  وَمَقْصُودُ  الشَّرعِْ  مَقْصُودِ  عَلَى الْمُحَافَظَةَ  باِلْمَصْلَحَةِ  نَ عْنِي ََ  يَحْفَظَ  أَنْ  وَهُوَ : خَمْسَة   لْ
ُِ  هَذِهِ  فْظَ حِ  يَ تَضَمَّنُ  مَا فَكُلُّ  وَمَالَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ  وَعَقْلَهُمْ  وَنَ فْسَهُمْ  دِينَ هُمْ  عَلَيْهِمْ  مْسَةِ  الْأُصُو ََ  فَ هُوَ  الْ

َُ  هَذِهِ  يُ فَوِ تُ  مَا وََُلُّ  مَصْلَحَة ،  34مَصْلَحَة   وَدَفْ عُهَا مَفْسَدَة   فَ هُوَ  الْأُصُو
Artinya: 

“Yang kami maksud maslahat adalah menjaga maqa<>s}id dari syariat dan 
maqa>s}id dari syariat ada lima yaitu menjaga bagi manusia agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung penjagaan 
terhadap pokok-pokok ini, maka ia adalah maslahat, dan setiap yang 
bertentangan dengan pokok-pokok tersebut maka itu adalah mafsadat dan 
menolaknya merupakan maslahat. 

Adapun menurut Mus}tafa Muh}ammad Salamah, al-mas}lah}ah adalah sesuatu yang 

bermanfaat bagi manusia baik dari segi duniawi maupun ukhrawi.35 Dengan 

demikian, yang dimaksud dengan al-mas}lah}ah adalah segala tindakan atau 

keputusan yang diambil dalam meraih manfaat atau menolak mudarat dalam 

menjaga dan melestarikan al-d}aru>riya>t al-khams. 

Ima>m al-Sya>t}ibi> berpendapat bahwa kemaslahatan duniawi hanyalah 

penopang dari kemaslahatan agama, sebagaimana dalam ucapannya, 

نْ يَا الْحَيَاةُ  تُ قَامُ  يْثُ حَ  مِنْ  تُ عْتَ ََ رُ  إِنَّمَا الْمُسْتَدْفَ عَةُ  وَالْمَفَاسِدُ  شَرْعًا ةُ الْمُجْتَ لَََ  الْمَصَالِحُ   ىالْأُخْرَ  للِْحَيَاةِ  الدُّ
 36...الن ُّفُوسِ  أهَْوَاءِ  حَيْثُ  مِنْ  لَۤ 

Artinya: 
“Yang diperhitungkan dalam meraih kemaslahatan dan menolak 
kemudaratan dalam kehidupan duniawi menurut syariat, adalah demi 
kepentingan kehidupan akhirat, bukan berdasarkan hawa nafsu.” 

Sebab jika kemaslahatan agama tidak diprioritaskan untuk dijaga, maka kehidupan 

dunia akan hancur dan dipenuhi fitnah pertikaian. 

Dalam al-Muwa>faqa>t, al-Sya>t}ibi membagi dua pembahasan maqa>s}id al-

syari>’ah, yaitu qas}d al-sya>ri’ (maksud pembuat syariat, yakni Allah) dan maqs}u>d 

                                                 
34 Abu H}amid Muh}ammad bin Muh}ammad Al-Gaza>li, Al-Mustas}fa (Cet. I; Da>r al-Kutub 

al-’Ilmiyyah, 1993), h. 174. 
35 Mus}t}afa bin Muh}ammad Salamah, Al-Ta’si>s Fi> Us}u >l Al-Fiqh 'ala> D}au’ Al-Kita>b Wa 

Al-Sunah (Cet. III; al-Qa>hirah: Maktabah al-H}aramain li al-‘Ulu>m al-Na>fi’ah, 1994), h. 442. 
36 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 63. 
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mukallaf (maksud mukallaf). Terkait pembahasan qas}d al-sya>ri’, al-Sya>t}ibi 

membaginya dalam empat sub bahasan, yaitu: 

 وَضْعِهَا فِي قَصْدِهِ  جِهَةِ  مِنْ وَ  لِلْأفَْ هَامِ، وَضْعِهَا فِي قَصْدِهِ و ابتِْدَاءً  الشَّريِعَةِ  وَضْعِ  فِي الشَّارعِِ  قَصْدِ 
ُِ  فِي قَصْدِهِ  جِهَةِ  وَمِنْ  بِمُقْتَضَاهَا، للِتَّكْلِيفِ   37مِهَاحُكْ  تَحْتَ  الْمُكَلَّفِ  دُخُو

Artinya: 
“(1) Maksud-Nya dalam meletakkan syariat sejak awal, (2) maksud-Nya 
meletakkan syariat untuk dipahami, (3) maksud-Nya untuk memberikan 
taklif dan konsekuensinya, serta (4) maksud-Nya dalam hal masuknya 
mukalaf di bawah hukum-Nya.” 

Imam al-Sya>t}ibi mengawali pembahasan tentang maqas}i>d al-syari>’ah 

dengan sebuah mukadimah yang ia istilahkan dengan al-kala>miyyah al-

musallamah (logika aksiomatis)38 tentang analisis ilat hukum syariat. Ia 

berpendapat bahwa maqa>s}id al-syari>’ah diketahui berdasarkan kajian yang bersifat 

istiqra>’i> (induktif),39 yaitu analisis ilat hukum yang terdapat dalam berbagai 

rumpun kajian syariat, kemudian diinduksikan ke dalam makna esensial dan 

universal maka ditemukanlah bahwa syariat diturunkan untuk menjaga 

kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Analisis ilat terhadap 

rincian-rincian syariat secara parsial, menurut al-Sya>t}ibi>, jumlahnya tidak 

terhitung.40 

Di antara nas-nas yang menggambarkan bahwa syariat bertujuan 

menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia adalah: 

Firmah Allah dalam QS al-Anbiya>’/21: 107, 

 ل لِْعَ لَٰمِينَ  رَحْمَةً   إِلَّۤ  أرَْسَلْنَٰ كَ  وَمَا  

                                                 
37 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 7–8. 
38 Masyhu>r ibn H}asan Ali Salma>n memaknai kata musallamah sebagai sesuatu yang 

disepakati atau tidak diperdebatkan. Lihat Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-

Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 9. 
39  Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 12–

13. 
40 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 13. 
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Terjemahnya: 
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”41 

Firmah Allah dalam QS al-Nisa>>/4: 165, 

  للَّهِ ٱ عَلَى للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلاَّ  وَمُنذِريِنَ  مََُّشِ ريِنَ  رُّسُلاً  
 
 ...رُّسُللٱ بَ عْدَ  حُجَّة 

Terjemahnya: 
“Rasul-rasul itu adalah pembawa berita gembira dan pemberi peringatan 
agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah 
diutusnya Rasul-rasul itu...”42 

Firmah Allah dalam QS al-Mulk/67: 2, 

لُوََُمْ  لْحَيَ وٰةَ ٱوَ  لْمَوْتَ ٱ خَلَقَ  لَّذِىٱ  عَمَلًا  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  ليَِ َ ْ
Terjemahnya: 

“Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya...”43 

Adapun hukum-hukum yang secara detail dapat dipahami darinya hikmah 

ini, di antaranya adalah firmah Allah dalam Q.S. al-Ma>’idah>/5: 6, 

رََُمْ  يرُيِدُ  وَلَٰ كِن حَرجٍَ   مِ نْ  عَلَيْكُم ليَِجْعَلَ  للَّهُ ٱ يرُيِدُ  مَا  عَلَيْكُمْ  ۥعْمَتَهُ نِ  وَليُِتِمَّ  ليُِطَهِ 
Terjemahnya: 

“Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu...”44 

Firmah Allah dalam QS al-Baqarah/2: 179, 

لِى حَيَ وٰة    لْقِصَاصِ ٱ فِى وَلَكُمْ   تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  لْألَََْٰ بِ ٱ يَ ٰ أُو 
Terjemahnya: 

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) kehidupan bagimu, wahai 
orang-orang yang berakal...”45 

Al-Sya>t}ibi kemudian menyimpulkan bahwa jika maqas}i>d al-syari>’ah dapat 

diketahui berdasarkan analisis istiqra>’, dan itu mengindikasikan sebuah ilm qat’i> 

                                                 
41 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 311. 
42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 104. 
43 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 562. 
44 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 108. 
45 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 27. 
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(ilmu yang bersifat absolut), maka dapat pula dipahami bahwa analisis tersebut 

juga berlaku dalam memahami maqa>s}id pada nas-nas parsial.46 

Ibn ‘A<syu>r membagi tiga metode penetapan maqas}i>d al-syari>’ah, yaitu:47 

1. Metode istiqra>’ yang dapat dipahami dari karakter hukum syariat. 

Menurutnya ini adalah metode yang terbaik. Contoh implementasinya 

berdasarkan sunah Nabi adalah hadis tentang pelarangan melamar wanita yang 

sementara dilamar orang lain dan larangan menawar barang yang sementara 

ditawar orang lain. Dari kedua hadis tersebut diistinbat maqa>s}id 

disyariatkannya menjaga keberlangsungan ukhuwah di antara kaum muslimin. 

2. Dalil-dalil al-Quran yang mengandung makna yang pasti. 

3. Hadis-hadis Nabi yang mutawatir tentang perbuatan Nabi yang disaksikan 

oleh para sahabat secara umum, dan perbuatan Nabi yang berulang kali dilihat 

oleh beberapa orang sahabat pada kondisi yang berbeda. 

Muhammad Iqbal Fasa ketika menguraikan perbedaan antara konsep 

maqa>s}id klasik dan konsep maqa>s}id kontemporer menyimpulkan bahwa maqa>s}id 

kontemporer diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu: 48 

a. Maqas}i>d al-syari>’ah al-‘a>mmah, yaitu maqa>s}id yang bisa dipahami dari 

hukum-hukum syariat secara umum; 

b. Maqas}i>d al-syari>’ah al-kha>s}s}ah, yaitu maqa>s}id yang dapat dipahami pada 

setiap rumpun pembahasan syariat, seperti al-ahwa>l al-syakhsyiyyah, jual-

beli, peradilan, dan lain-lain; 

c. Maqas}i>d al-syari>’ah al-juz’iyyah, yaitu maqa>s}id yang dapat dipahami dari 

tiap-tiap hukum yang terkandung dalam teks syariat secara parsial. Seperti 

                                                 
46 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 8–

13. 
47 Ibn ’A<syu>r, Maqa>s}id Al-Syari>’ah Al-Isla>miyyah, vol. 3, h. 64. 
48 Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqa>ṣid Syariah Analisis 

Pendekatan Sistem Jasser Auda‛,” Jurnal Studia Islamika 13, no. 2 (2016): h. 223. 
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maqa>s}id yang terkandung dalam penetapan syariat tentang jumlah saksi dan 

lain-lain. 

a. Maqa>s}id fi al-Tasyri>’ (Hikmah dalam Pembentukan Syariat) 

Imam al-Sya>t}ibi menguraikan pembahasan ini dalam beberapa kaidah, 

contoh kaidah tersebut dan penerapannya adalah sebagai berikut: 

a. Kaidah pertama 

لْقِ، فِي مَقَاصِدِهَا حِفْظِ  إلَِى تَ رْجِعُ  الشَّريِعَةِ  تَكَاليِفُ  ََ  :أَحَدُهَا :أقَْسَامٍ  ثَلَاثةََ  تَ عْدُو لَۤ  دُ الْمَقَاصِ  وَهَذِهِ  الْ

 .49تَحْسِينِيَّةً  تَكُونَ  أَنْ  :وَالثَّالِثُ  .حَاجِيَّةً  تَكُونَ  أَنْ  :انِيوَالثَّ  .ضَرُوريَِّةً  تَكُونَ  أَنْ 
Artinya: 

“Segala taka>li>f (beban) syariat berorientasi untuk menjaga maqa>s}id-nya 
terhadap manusia yaitu kemaslahatan yang bersifat d}aru>ri, h}a>ji>, dan 
tah}si>ni>y.” 

1) Al-Maqa>s}id al-D}aru>riyyah (Maqa>s}id Primer) 

Al-maqa>s}id al-d}aru>riyyah adalah maksud syariat dalam menjaga 

kemaslahatan yang paling mendasar demi keberlangsungan hidup manusia yang 

harus terwujudkan. Sebab jika tidak terwujud maka akan menyebabkan 

ketidakseimbangan kehidupan di dunia dan bahkan berimbas pada kemaslahatan 

kehidupan di akhirat. Dalam menjaga al-maqa>s}id al-d}aru>riyyah ini dapat dilakukan 

melalui dua aspek:50 

a. Memelihara dari aspek keberadaannya dengan melakukan hal-hal yang bisa 

mewujudkan kemaslahatan itu sekaligus melestarikannya; dan 

b. Memelihara dari aspek ketiadaannya dengan menjauhkan hal-hal yang bisa 

mengakibatkan rusak atau hilangnya kemaslahatan yang telah ada. 

Kemaslahatan yang bersifat d}aru>riyyah tersebut adalah untuk menjaga al-

d}aruriyyat al-khams, yaitu: h}ifz}} al-di>n (menjaga agama), h}ifz}} al-nafs (menjaga 

                                                 
49 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 17. 
50 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 17–

18. 
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jiwa), h}ifz}} al-nasl (menjaga keturunan) atau disebut juga hifz al-‘ard} (menjaga 

kehormatan), h}ifz}} al-ma>l (menjaga harta), dan h}ifz}} al-‘aql (menjaga akal). 

Kemaslahatan ini, menurut al-Sya>t}ibi> adalah kemaslahatan yang diperhitungkan 

oleh setiap agama. 

Sebagai contoh dalam menjaga kemaslahatan al-di>n dari aspek wujudnya, 

adalah dengan beriman, bersyahadat, menjaga salat dan mengeluarkan zakat dan 

berhaji. Sedangkan menjaganya dari aspek ketiadaannya (al-‘adam) adalah 

ditegakkannya jihad dan kisas bagi siapa yang murtad. Memelihara jiwa dari aspek 

wujudnya, adalah dengan menjaga kebutuhan sandang, pangan, dan papan, 

sedangkan memeliharanya dari aspek ketiadaaanya adalah penegakan hukum kisas 

dan diat (denda) bagi pelaku pembunuhan. 

Dalam menjaga jiwa, harta, akal, dan keturunan dari aspek wujudnya, 

adalah disyariatkannya muamalah sesuai kadar minimalnya yang bersifat darurat, 

bukan muamalah secara umum. Adapun dalam memelihara keseluruhan al-

d}a>ru>riyyat al-khams dari aspek ketiadaaannya adalah dengan disyariatkannya amar 

makruf nahi mungkar dan hukuman terhadap perbuatan jinayat (kriminal) serta 

hudud, seperti potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi peminum 

khamar dan pezina. 

2) Al-Maqa>s}id al-H}a>jiyyah (Maqa>s}id Sekunder) 

Al-maqa>s}id al-h}a>jiyyah adalah kemaslahatan yang dimaksudkan oleh 

syariat dalam bentuk kebutuhan manusia agar keberlangsungan hidup lebih 

sejahtera dan lebih lapang. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka dapat 

menyebabkan kehidupan yang sempit dan berat, sekalipun ketiadaannya tidak 

sampai menyebabkan mafsadah yang besar yang lebih esensial dan bersifat darurat. 

Agar lebih jelas, maka bisa dilihat dari beberapa contoh berikut: 
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a) Dalam hal ibadah, seperti disyariatkannya rukhsah ketika berada dalam 

kondisi yang sulit seperti sakit atau safar; 

b) Dalam hal adat (kebiasaan), seperti dibolehkannya menikmati makanan yang 

halal, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan; 

c) Dalam hal muamalah, seperti dibolehkannya utang-piutang, jual beli salam; 

dan 

d) Dalam perkara jinayat, seperti kewajiban diat terhadap ahli waris dan yami>n 

al-qasa>mah; 

3) Al-Maqa>s}id al-Tah}si>niyah (Maqa>s}id Tersier) 

Al-maqa>s}id al-tah}si>niyah adalah jenis kemaslahatan yang sebaiknya 

diwujudkan untuk kehidupan yang lebih baik, dan meniadakan segala hal yang 

ditolak oleh akal sehat. Sebagai contoh adalah menjaga kebersihan, menggunakan 

pakaian yang terlihat indah, melakukan ibadah-ibadah sunah seperti sedekah, 

menjauhi tempat-tempat yang kotor, tidak berlebihan (isra>f) dalam hal konsumsi, 

tidak membunuh wanita, anak-anak, ahli ibadah dalam berjihad.51 

Kemaslahatan yang bersifat tersier ini adalah penyempurna dari 

kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan sekunder adalah penyempurna dari 

kemaslahatan primer. Dengan kata lain, kemaslahatan tersier dan sekunder ibarat 

anggota badan (al-s}ifah) bagi tubuh (al-maus}u>f) yang merupakan kemaslahatan 

primer. Oleh karena itu, kemaslahatan al-h}a>jiyyah dan al-tah}si>niyah yang hanya 

berperan sebagai pelengkap tidak boleh didahulukan jika mengakibatkan 

kemudaratan terhadap kemaslahatan al-d}aru>riyyah.52 Kedua jenis kemaslahatan al-

h}a>jiyyah (sekunder) dan al-tah}si>niyah (tersier) bagaikan melingkari kemaslahatan 

al-d}a>ru>riyyah (primer). 

                                                 
51 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 17–

24. 
52  Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 25. 
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Pembagian maqa>s}id dengan ketiga istilah tersebut sebenarnya telah 

diisyaratkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini> dan Imam al-Gaza>li namun 

dengan pengkalisifikasian yang berbeda. Imam al-Juwaini> menyebutkannya dalam 

pembagian ilat syariat, dan Imam al-Gazali menyebutkannya dalam pembagian 

kualifikasi maslahat dari segi kekuatan dan kejelasannya.53 Ulama setelah Al-

Sya>t}ibi> yang masyhur mengkaji ilmu maqa>s}id adalah Muh}ammad T}a>hir Ibn 

‘A<syu>r, yang menyebutkan istilah tersebut dalam pembagian kemaslahatan dalam 

menjaga kemaslahatan umat (h}ifzh nizha>m al-ummah).54 Oleh karena itu, al-

Muraini> menyimpulkan bahwa kategorisasi maqa>s}id ke dalam tiga bagian ini 

adalah sesuatu yang telah disepakati, atau bahkan mendekati ijmak.55 

b. Kaidah kedua 

هَا يَ نْضَمُّ  الْمَراَتِبِ  هَذِهِ  مِنْ  مَرْتَ ََةٍ  َُلُّ  التَّتِمَّةِ  هُوَ  مَا إلِيَ ْ لَّ  لَمْ  فَ قْدَهُ  فَ رَضْنَا لَوْ  مِمَّا وَالتَّكْمِلَةِ، ََ َِ  يُ
 56الْأَصْلِيَّةِ  بِحِكْمَتِهَا

Artinya: 
“Setiap kualifikasi maqa>s}id (d}aru>ri, h}a>ji>, dan tah}si>ni>) mengandung 
kemaslahatan yang berupa pelengkap dan penyempurna, yang jika 
diumpamakan ketiadaannya, maka tidak akan merusak asalnya.” 

Sebagai contoh, larangan memandang kepada ajnabi adalah penyempurna dari 

kemaslahatan menjaga keturunan dengan terhindarnya dari perzinahan. Salat 

berjamaah baik yang wajib maupun yang sunah, adalah penyempurna dari 

kemaslahatan menegakkan salat yang bersifat asal dan d}aru>ri>. 

Menurut al-Raisu>ni, setiap kategori maqa>s}id memiliki mukammil 

(pelengkap). Maqa>s}id yang hanya berfungsi sebagai pelengkap tidak sama 

                                                 
53 Al-Ji>la>li> Al-Muraini, Al-Qawa>’id Al-Us}u>liyyah ‘Inda Al-Ima>m Al-Syat}ibi> Fi> Kita>bihi 

Al-Muwa>faqa>t (Cet. I; al-Damma>m: Da>r Ibn al-Qayyim, 2002), h. 259-260. 
54 Al-Ji>la>li> Al-Muraini, Al-Qawa>’id Al-Us}u>liyyah ‘Inda Al-Ima>m Al-Syat}ibi> Fi> Kita>bihi 

Al-Muwa>faqa>t, h. 261. 
55  Al-Ji>la>li> Al-Muraini, Al-Qawa>’id Al-Us}u>liyyah ‘Inda Al-Ima>m Al-Syat}ibi> Fi> Kita>bihi 

Al-Muwa>faqa>t, h. 260. 
56 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 24. 
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derajatnya dengan yang bersifat mukammal (yang dilengkapi). Pelengkap 

bagaikan wasilah, dan yang dilengkapi adalah tujuan.57 

c. Kaidah ketiga: 

ُِ  الْأَصْلِ  عَلَى ارهَُااعْتََِ  يَ عُودَ  لَۤ  أَنْ : وَهُوَ  شَرْط ، -تَكْمِلَة   هِيَ  حَيْثُ  مِنْ  -فَ لَهَا تَكْمِلَةٍ  َُلُّ  بْطاَ  58باِلْإِ
Artinya: 

“Segala jenis kemaslahatan yang berperan sebagai komplemen (sekunder 
dan tersier), dalam perealisasiannya tidak boleh menyebabkan kerusakan 
pada kemaslahatan pokok (primer).” 

Contoh implementasinya, menjaga aurat hukumnya asalnya adalah wajib, dan itu 

adalah bagian dari maslahat menjaga marwah, jika menjaga marwah dengan tidak 

menyingkap aurat dapat memudaratkan jiwa, maka kemaslahatan itu tidak boleh 

didahulukan dari pada kemaslahatan jiwa seperti terbukanya aurat untuk keperluan 

berobat demi keselamatan jiwa. Contoh lain adalah perintah untuk salat di 

belakang penguasa yang zalim, tidak salat dibelakangnya berarti meninggalkan 

syariat berjamaah yang merupakan syiar Islam, sementara keistikamahan penguasa 

hanyalah berupa maslahat pelengkap, sehingga tidak boleh membatalkan hukum 

asal syariat salat berjamaah hanya karena tidak terpenuhinya keberadaan penguasa 

yang bersifat adil. 

d. Kaidah keempat: 

 59وَالتَّحْسِينِيَّةِ  للِْحَاجِيَّةِ  أَصْل   الشَّريِعَةِ  فِي الضَّرُوريَِّةُ  الْمَقَاصِدُ 
Artinya: 

“Al-maqa>s}id al-daru>riyya>h adalah pokok dari al-maqa>s}id h}a>jiyyah dan al-
maqa>s}id tah}si>niyah.” 

Jika maslahat al-daru>riyya>h tidak terjaga atau rusak maka kedua maslahat lainnya 

akan ikut rusak. Akan tetapi jika salah satu atau kedua maslahat pelengkap itu 

                                                 
57 Al-Raisu>ni, Naz}ariyyah Al-Maqa>s}id ‘inda Al-Ima>m Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad 

al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, h. 180. 
58 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 26. 
59 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, vol. 2, h. 31. 



 

60 

 

 

 

yang rusak, maka tidak mesti maslahat al-daru>riyya>h ikut rusak. Sekalipun 

demikian, masing-masing bisa berpengaruh mengurangi nilai kesempurnaan 

kemaslahatan yang lain, karenanya setiap kategori kemaslahatan tersebut harus 

dijaga. 

b. Kaidah dalam Menetapkan Kualifikasi Maqa>sid 

Salah satu teori yang ditetapkan oleh al-Sya>t}ibi> untuk mengenali 

kualifikasi maqa>s}id pada setiap hukum syariat, adalah ucapannya bahwa, 

لِ يًّا أَصْلًا  الْمَدَنيَِّاتِ  فِي رأَيَْتَ  إِذَا  لِأَصْلٍ  تَكْمِيلًا  أوَْ  مِنْهُ، أعََمُّ  هُوَ  مَا لَىإِ  باِلنِ سََْةِ  جَُّْئيًِّا تَجِدْهُ  فَ تَأَمَّلْهُ  َُ
َُلِ ي ٍ 

60 
Artinya: 

“Jika engkau mengamati hukum-hukum yang bersifat kulli (umum) yang 
ditetapkan pada periode Madinah, maka engkau akan mendapatinya 
sebagai penyempurna atau pelengkap dari hukum-hukum yang bersifat 
kulli (yang ditetapkan pada periode Makkah).” 

Pembentukan syariat (al-tasyri>’) pada periode Madinah, menurut al-

Sya>t}ibi>, sekalipun terdapat di dalamnya persoalan-persoalan kulli (pokok), pada 

hakikatnya jika dibandingkan dengan proses pembentukan syariat pada periode 

Makkah adalah bersifat juz’iyya>t (cabang) darinya. Maqa>s}id al-tasyri>’ al-‘ulya>’ 

(hikmah pembentukan syariat yang tertinggi) telah sempurna pada periode 

Makkah, adapun pada periode Madinah adalah bentuk-bentuk tasyri>’ yang bersifat 

juz’i> (parsial) atau takmi>liyyat (pelengkap). Oleh karenanya, jika diamati lebih 

dalam, kebanyakan naskh (pembatalan hukum) terjadi pada periode Madinah.61 

Sebagai contohnya terkait h}ifz}} al-di>n adalah bahwa penetapan pondasi 

iman telah dilakukan pada periode Makkah, iman yang bermakna pembenaran dan 

ketundukan hati, pelengkapnya dalam bentuk amalan-amalan ditetapkan pada 

periode Madinah sebagai pembuktiannya. Syariat jihad ditetapkan pada periode 

                                                 
60 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, vol. 3, h. 236. 
61 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, vol. 3, h. 236–238. 
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Madinah, namun asalnya yaitu al-amru bi al-ma’ru>f wa al-nahyu ‘an al-munkar 

telah ditetapkan pada periode Makkah, sebab jihad adalah bahagian dari al-h}isbah. 

Contoh lain dalam menjaga akal, menurut Imam Al-Sya>t}ibi>, bahwa sekalipun tidak 

disebutkan secara detail dasar penetapannya kecuali di Madinah seperti syariat 

pengharaman khamar, akan tetapi hikmahnya adalah termasuk dalam kategori 

menjaga jiwa yang telah ditetapkan di Makkah, sebab menjaga akal adalah 

bahagian dari menjaga bahagian dari jiwa.62 

Al-Sya>t}ibi menyebutkan pada kaidah ke dua belas tentang al-awa>mir wa 

al-nawa>hi, bahwa untuk mengenali kualitas maqa>s}id suatu hukum dan cara 

mengompromikannya ketika terjadi kontradiksi adalah, 

دُ  رتُْ ََةً  لَا عْ أَ  ةِ لَ مْ جُ لْ لِ  هجَّ وَ ت َ المُ  الطَّلَبَ  ََ  الْأَوْصَافِ  أَوِ  الت َّفَاصِيلِ  إِلَى لْمُتَ وَج هِ ا الطَّلَبِ  مِنَ  الِۤعْتََِارِ  فِي وَآ
 63الْجَُّْئيَِّاتِ  خُصُوصِ  أوَْ 

Artinya: 
“Al-t}alab (perintah maupun larangan) yang ditujukan kepada pokok suatu 
syariat lebih tinggi derajatnya dan lebih tegas dari pada yang ditujukan 
kepada cabang-cabangnya, sifat atau bagian-bagiannya.” 

Ketidaksempurnaan dalam melakukan hal-hal yang berupa pelengkap dalam suatu 

hukum syariat tidak menyebabkan hilangnya kewajiban melakukan inti atau pokok 

syariat tersebut. 

Kaidah tersebut juga menjadi dasar dalam mentarjih dua maqa>s}id yang 

mengalami ta’a>rud} (kontradiksi), al-Sya>t}ibi> berkata, 

َُوعِ، جَنْبِ  فِي التَّابِعِ  جَانِبُ  لْغَىي ُ  ذَلِكَ  وَلِأَجْلِ  انَ  إِذَا لتَّابِعُ ا يُ عْتَ ََ رُ  فَلَا  الْمَت ْ  عَلَى يَ عُودُ  اعْتََِارهُُ  ََ
َُوعِ  ُِ  الْمَت ْ خْلَا  64باِلْإِ

Artinya: 
“Dengan demikian bagian yang berupa cabang dapat ditiadakan jika dalam 
pelaksanaannya dapat merusak bagian inti atau pokoknya.” 

                                                 
62 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, vol. 3, h. 236–240. 
63 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, vol. 3, h. 491. 
64 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, al-Muwa>faqa>t, vol. 3, h. 491. 
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Karenanya, menurut al-Sya>t}ibi>, aspek yang bersifat pelengkap atau cabang (ta>bi’) 

dibatalkan jika dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan kerusakan pada aspek 

pokok (al-matbu>’). 

Jika teori-teori tersebut di atas disimpulkan, maka cara mentarjih dua 

maqa>s}id yang kontradiksi adalah melalui langkah-langkah berikut: 

a. Menentukan kategori maslahat pada setiap maqa>s}id, apakah pada kategori 

maslahat agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta. 

b. Menentukan kualitas dari kedua maqa>s}id tersebut berdasarkan teori yang telah 

dijelaskan, apakah pada kualifikasi d}aru>ri<, h}a>ji>, atau tah}si>ni>. 

c. Jika keduanya berada pada tingkatan maslahat yang sama maka maslahat 

agama didahulukan dari maslahat selainnya, kemudian jiwa, akal, kehormatan, 

atau harta (secara hirarki). Jika berada pada tingkatan yang berbeda, maka 

yang didahulukan adalah maqa>s}id yang lebih tinggi derajatnya, sehingga bisa 

jadi kemaslahatan jiwa didahulukan jika berada dalam kategori d}aru>ri> dan 

kemaslahatan agama berada pada kategori h}a>ji>, begitu juga cara 

mengaplikasikan maqa>s}id yang lainnya. 

d. Kaidah dalam Menetapkan al-Maqa>s}id al-Juz’iyyah pada Nas Syariat 

Selain menguraikan kaidah-kaidah dalam berinteraksi dengan setiap 

kualifikasi maqa>s}id, al-Sya>t}ibi juga menjelaskan kaidah dalam istinbat hukum dari 

nas-nas syariat. Ia berkata, 

ََاصَّةِ  دِلَّةِ الْأَ  إِجْراَءِ  عِنْدَ  الْكُلِ يَّاتِ  بِهَذِهِ  الْجَُّْئيَِّاتِ  تلِْكَ  اعْتََِارُ  الْوَاجِبِ  فَمِنَ   وَالسُّنَّةِ  الْكِتَابِ  مِنَ  الْ
جْمَاعِ  ُ   إِذْ  اسِ؛وَالْقِيَ  وَالْإِ لِ يَّاتِ  عَنْ  مُسْتَ غْنِيَةً  الْجَُّْئيَِّاتُ  تَكُونَ  أنَْ  مُحَا  فِي مَثَلًا  بنَِص ٍ  أَخَذَ  فَمَنْ  هَا،َُ

لِ يِ هِ؛ عَنْ  مُعْرِضًا جَُّْئِي ٍ  مَا أَخْطأََ  فَ قَدْ  َُ لِ يِ هِ؛ عَنْ  مُعْرِضًا باِلْجَُّْئِي ِ  أَخَذَ  مَنْ  أَنَّ  وَََ طِئ ، هُوَ ف َ  ََ َْ ذَلِكَ  مُ ََ 
 65جَُّئيِِ هِ  عَنْ  مُعْرضًِا باِلْكُلِ ي ِ  أَخَذَ  مَنْ 

                                                 
65 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 3, h. 175. 
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Artinya: 
“Maka menjadi suatu kewajiban, penetapkan maqa>s}id parsial berdasarkan 
maqa>s}id komprehensif dalam mengimplementasikan dalil-dalil khusus dari 
al-Quran, sunah, ijmak dan kias, sebab mustahil maqa>s}id parsial terlepas 
dari maqa>s}id komprehensifnya. Barang siapa yang mengabaikan nas yang 
bersifat komprehensif dan hanya berpegang pada nas parsial maka ia telah 
melakukan kesalahan, begitu pula sebaliknya.” 

Dari sini dapat dipahami bahwa maqa>s}id yang bersifat kulliyyah (umum) dibangun 

di atas maqa>s}id yang parsial, sehingga dalam memahami dan menetapkan maksud 

dari-nas yang bersifat parsial, mustahil menyimpang dari arah al-maqa>s}id al-

kulliyyah tersebut. Barang siapa yang memahami nas parsial dan mengabaikan al-

maqa>s}id al-kulliyyah maka ia telah melakukan kesalahan, begitu pula sebaliknya. 

لِ يَّة ، قاَعِدَة   باِلِۤسْتِقْراَءِ  ثَ ََتَ  فإَِذَا الِفُ يُ  جَُّْئِي ٍ  عَلَى النَّصُّ  أتََى ثمَُّ  َُ الَفَةِ  وُجُوهِ  مِنْ  بِوَجْهٍ  الْقَاعِدَةَ  ََ ََ  ؛الْمُ
نَ هُمَا النَّظَرِ  فِي الْجَمْعِ  مِنَ  بدَُّ  فَلَا   تلِْكَ  عَلَى الْحِفْظِ  مَعَ  إِلَّۤ  الْجَُّْئِي ِ  ذَلِكَ  عَلَى يَ نُصَّ  لَمْ  الشَّارعَِ  لِأَنَّ  بَ ي ْ

 66الْقَوَاعِدِ 
Artinya: 

“Maka jika kaidah kulliyyah telah ditetapkan berdasarkan metode istiqra’i> 
(induktif), kemudian terdapat nas parsial yang bertolak belakang 
dengannya dari salah satu sisi-sisinya, maka harus dilihat bagaimana cara 
mengompromikannya, sebab Pemilik Syariat tidaklah menyebutkan nas 
parsial itu melainkan untuk menjaga kaidah-kaidah (kulliyyah) tersebut.” 

Jadi, jika sebuah nas bersifat multitafsir, tidak boleh menetapkan sebuah makna 

darinya yang bertolak belakang dengan maqa>s}id kulliyyah yang telah ditetapkan 

secara induktif. ‘Abd al-Wahab Khalla>f berkata bahwa kadang sebuah nas bersifat 

multitafsir atau nampak kontradiksi dengan nas yang lain, maka yang akan me-

ra>jih}-kan salah satu dari penafsiran tersebut dan yang mengkompromikannya 

adalah relevansinya dengan maqa>s}id al-syari>ah.67

                                                 
66 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, al-Muwa>faqa>t, vol. 3, h. 176. 
67 ’Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l Al-Fiqh (Maktabah al-Da’wah Syaba>b al-Azhar, 

t.th.), h. 198. 
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BAB IV 

TINJAUAN MAQA<S}ID AL-SYARI<’AH TERHADAP 

PEMANFAATAN MAYAT SEBAGAI PUPUK 

A. Penghormatan Islam terhadap Jenazah 

Penghormatan Islam terhadap jenazah tertuang dan terbaca dengan jelas 

dalam syariat yang mengatur masalah pengurusan jenazah. Secara garis besasr, ada 

empat kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang masih 

hidup. Empat hal ini dihukumi fardu kifayah, artinya harus ada sebagian kaum 

muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayat. Jika tidak, semuanya terkena 

dosa. Empat hal yang mesti dilakukan terhadap mayat oleh yang hidup adalah: 

1. Memandikan, 

2. Mengafani, 

3. Menyolatkan, dan 

4. Menguburkan. 

Empat hal di atas hanya berlaku pada mayat muslim. Adapun mayat kafir, 

tidak disalatkan baik kafir harbi maupun zimi. Boleh memandikan orang kafir, 

namun cuma dalam dua keadaan. Dan wajib mengafani kafir zimi dan 

menguburkannya, tetapi hal ini tidak berlaku bagi kafir harbi dan orang yang 

murtad. Adapun orang yang mati dalam keadaan ihram (sedang berumrah atau 

berhaji), jika dikafani, maka kepalanya tidak ditutup. 

Di samping empat hal wajib kifayah yang disebutkan di atas, ada pula 

sejumlah adab yang juga seyogyakan dilakukan oleh orang yang masih hidup 

kepada mayat. Hendaknya orang-orang yang masih hidup menunaikan hal-hal 

tersebut sebagai hak mayat atas mereka, atau dengan kata lain, kewajiban mereka 

kepada mayat. Hal tersebut merupakan bagian dari syariat Islam yang 

komprehensif dalam rangka memuliakan manusia sejak ia lahir hingga ia 
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meninggal dunia dan kembali ke tanah. Rincian keempat hal tersebut beserta 

dengan adab-adab yang berkaitan dengannya diuraikan sebagai berikut. Adapun 

adab-adab kepada mayat yang baru meninggal antara lain: 

a. Dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia 

Ulama berijmak bahwa memejamkan mata mayat hukumnya sunah. Ketika 

memejamkan mata jenazah tidak ada zikir atau doa tertentu yang berdasarkan dalil 

yang sahih. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah Hindun binti 

Abi ‘Umayyah, ia mengatakan, 

 إذا الروحَ  إنَّ  قاُ ثم. هفأغمضَ . بصرهُ شقَّ  وقد ةَ سلم أبي على وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى اللهِ  ُُ وْ سُ رَ  لَ خَ دَ 
 1...الَصرُ  تَِعه قَُِض

Artinya: 
“Ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
datang ke rumah kami untuk menjenguk jenazahnya. Saat itu, mata Abu 
Salamah tengah terbeliak, maka beliau pun menutupnya. Kemudian beliau 
bersabda: “Apabila ruh telah dicabut, maka penglihatan akan 
mengikutinya.”2َ 

b. Mendoakan kebaikan kepada mayat 

Rasulullah setelah memejamkan mata Abu Salamah, beliau berdoa, 

 بَّ رَ  ايَ  هُ لَ وَ  انَ لَ  رْ فِ اغْ وَ  ينرِ ابِ الغَ  يفِ  هِ َِ عق يفِ  هُ فْ لُ خْ واَ  ييندِ هْ المُ  يفِ  هُ تَ جَ رَ دَ  عْ فَ ارْ وَ  ةمَ لَ سَ  يبِ لِأَ  رْ فِ اغْ  مَّ هُ اللَّ 
 3يهِ فِ  هُ لَ  رْ نو ِ وَ  هِ رِ َْ ق َ  يفِ  هُ لَ  حْ سَ افْ وَ  ينالمِ العَ 

Artinya: 
“Ya Allah ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dan jadikan ia 
termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan berilah ganti yang 
lebih baik bagi anak keturunannya, dan ampunilah kami dan dia wahai 
Rabb semesta alam, luaskanlah kuburnya dan terangilah.” 

 

 

                                                 
1 Abu al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2 (Beirut: Da>r Ih}ya> 

al-Tura>s\ al-’Arabi, t.th.), h. 634. 
2 Abu al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 

4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 1528. 
3 Abu al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 634. 
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c. Mengikat dagunya agar tidak terbuka 

Syekh ‘Abdulla>h bin Jibri>n dalam Syarh} Akhs}ar al-Mukhtas}ara>t 

mengatakan, 

 هُ مُ فَ  قَ َِ طَ نْ ي َ  ىتَّ حَ  يشدَّ فَ  هِ يَِّ هِ جْ تَ  ةَ لَ احَ  وَ  هِ لِ سِ غَ  ةَ الَ حَ  اوحً تُ فْ مَ  هُ مُ فَ  ىقَ َ ْ ي َ  نْ أَ  ةً افَ ََ مَ  كَ لِ ذَ  وَ  يهِ يَ حْ لَ  دَّ شَ  و
 4هِ انِ نَ سْ أَ  عَ مَ 

Artinya 
“Ketika mayat meninggal [ditutup mulutnya] yaitu karena dikhawatirkan 
mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan. Sehingga 
hendaknya ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya.” 

Adapun tata caranya longgar, biasanya dengan menggunakan kain yang lebar dan 

panjang diikat melingkar dari dagu hingga ke atas kepala, sehingga agar mulutnya 

tertahan dan tidak bisa terbuka. 

d. Menutupnya dengan kain 

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri dari 

‘A<isyah, beliau mengatakan, 

َُ  أنَّ   5حََِ رةٍَ  بَُ رْدٍ  سُجِ يَ  تُ وُفِ يَ  حِينَ  وسلَّم عليه اللهُ  صلَّى اللهِ  رسو
Artinya: 

“Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain h}ibarah 
(kain yang direnda atau bergaris).”6َ 

e. Dianjurkan bersegera mempersiapkan mayat untuk dikubur 

Imam al-Bukha>ri meriwayatakn hadis dari Abu Hurairah bahwasanya 

Rasulullah bersabda: 

مُونَ هَا فَير   صالحةً  تَكُ  فإن بالجنازةِ  أَسْرعُِواْ   7مْ كُ بِ قاَ رِ  نْ عَ  ونهَُ عُ ضَ تَ  فشَر   لكَ ذ سِوَى يَكُ  وإن تُ قَدِ 

                                                 
4 ’Abdulla>h bin ’Abd al-Rah}ma>n bin ’Abdulla>h Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, 

t.th., vol. 11, h. 7. 
5 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 7, h. 147. 
6 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

5367. 
7 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 2, h. 86. 



 

67 

 

 

 

Artinya: 
“Bercepat-cepatlah membawa jenazah, karena bila jenazah itu dari orang 
shalih berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya dan jika tidak, 
berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian.”8َ 

Adapun keempat kewajiban terhadap mayat beserta hal-hal yang berkaitan 

dengannya dirincikan sebagai berikut: 

1. Memandikan Mayat 

Memandikan mayat hukumnya fardu kifayah berdasarkan hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri dari ‘Abdulla>h bin ‘Abba>s, beliau berkata: 

َُ فق فأقَْ عَصَتْهُ  قاُ أو فَ وَقَصَتْهُ  هِ راحلتِ  عن وَقَعَ  إذْ  بعَرَفَةَ  وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى النَي ِ  مع واقف   رجل   بينَا  ا
فِ نُوهُ  وسِدْرٍ  بماءٍ  اغْسِلوهُ  :وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى النَيُّ  َُ  وأ ثَ وْبَ يْنِ  في وََ  ولۤ تُحَنِ طوُهُ  ولۤ ثَ وْبَ يْهِ  :قا

مِ روا ََ عَثهُُ  اللهَ  فإنَّ  رأسَهُ  تُ  9يُ لََِ ي القيامةِ  يومَ  يَ ْ
Artinya: 

“Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf bersama Nabi s}allalla>hu ‘alaihi 
wa sallam di 'Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia 
terinjak." atau dia Ibn 'Abbas berkata: "Hingga orang itu mati seketika". 
Kemudian Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam berkata: "Mandikanlah dia 
dengan air dan (air) yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua 
helai kain, Atau kata Beliau: dengan dua helai pakaian (ihram) nya dan 
janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) 
karena kelak Allah akan membangkitkannya pada hari qiyamat dalam 
keadaan bertalbiyyah.”10َ 

Imam al-Bukha>ri juga meriwayatkan hadis dari Ummu ‘At}iyyah, ia berkata, 

َُ قَ ف َ  جَ رَ ََ فَ  وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى النَي ِ  اتِ بنَ  ىدَ إحْ  توُفيتْ   نْ مِ  أَثرَ  أو خمسًا أو ثلاثاً ااغْسِلْنَه :ا
 فآذِنَّنِي تُنَّ غْ رَ ف َ  إذاف افورٍ،ََ  من شيئًا أو َافوراً الآخرةِ  في واجعلنَ  وسدرٍ  اءٍ مَ بِ  كلِ ذَ  رأيتُنَّ  نْ إِ  كَ لِ ذَ 
 11اهَ فَ لْ خَ  ااهَ ينَ قَ لَ أَ وَ  نٍ و رُ ق ُ  ةَ ثَ لاَ ثَ  اهَ رَ عْ شَ  انَ رْ فَ ضَ فَ  وهُ قُ حَ  انَ ي ْ لَ إِ  ىقَ لْ أَ فَ  اهُ نَّ آذَ  انَ رغْ فَ  امَّ لَ ف َ 

Artinya: 
“Ketika salah satu puteri Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam wafat, Nabi 
s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mendatangi kami seraya berkata: "Mandikanlah 
menggunakan daun bidara dengan ganjil, tiga kali, lima kali atau lebih dari 

                                                 
8 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1231.  
9 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 3, h. 17. 
10 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1717. 
11 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 2, h. 73. 
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itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur 
barus (wewangian) atau yang sejenis dari kapur barus (kamper). Dan bila 
kalian telah selesai beritahu aku". Ketika kami telah selesai, kami memberi 
tahu Beliau, kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami. Maka 
kami menyisir (dan menguraikan lalu mengepangnya) rambut kepalanya 
menjadi tiga kepang dan kami letakkan di belakangnya.”12َ 

Yang memandikan mayat hendaknya orang yang paham fikih pemandian 

mayat, lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat mayat. Hal ini sebagaimana 

yang memandikan jenazah Nabi adalah Ali dari kalangan kerabat Nabi. Ali 

mengatakan, 

 َُ َُ  غَسَّلْتُ "  :طاَلِبٍ  أبَِي بْنُ  عَلِيُّ  قاَ ئًا أرََ  فَ لَمْ  الْمَيِ تِ  مِنَ  يَكُونُ  مَا أنَْظرُُ  فَذَهََْتُ  اللَّهِ  رَسُو انَ  شَي ْ  وَََ
 لُ وَالْفَضْ  وَالْعََّاسُ  عَلِي   :أرَْبَ عَة   النَّاسِ  دُونَ  جْنَانهَُ وَإِ  دَفْ نَهُ  وَلِيَ  وَمَيِ تًا حَيًّا وَسَلَّمَ  وآلِهِ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى طيَِ ًَا

ُِ  مَوْلَى وَصَالِح   ُُ  وَلُحِدَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُو  وَنُصِبَ  لَحْدًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  لَّىصَ  اللَّهِ  رَسُو
 13نَصًَْا اللََِّنُ  عَلَيْهِ 

Artinya: 
“Aku memandikan Rasulullah. Dan aku memperhatikan jasad beliau 
seorang tidak ada celanya. Jasad beliau bagus ketika hidup maupun ketika 
sudah wafat. Dan yang menguburkan beliau dan menutupi beliau dari 
pandangan orang-orang ada empat orang: Ali bin Abi Thalib, al-Abbas, al-
Fadhl bin al-Abbas, dan Shalih pembantu Rasulullah. Aku juga membuat 
liang lahat untuk Rasulullah dan di atasnya diletakkan batu bata.” 

Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga jenazah wanita 

dimandikan oleh wanita kecuali suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini 

dikarenakan wajibnya menjaga aurat. Rasulullah ditanya: 

َُ  يا َُ  ذَرُ نَ  امَ وَ  اهَ ن ْ مِ  يتِ أْ نَ  امَ  عوراتنُا اللَّهِ  رسو  14يمينُكَ  تَ كَ لَ مَ  امَ  وْ أَ  زوجتِكَ  من إلَّۤ  عورتَكَ  احفَظْ  قا
Artinya: 

“Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan 

                                                 
12 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1184. 
13 Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin ’Abdulla>h al-Naisabu>ri> Al-H}a>kim, Al-Mustadrak ’ala 

Al-S}ah}ih}ain, vol. 1 (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1990), h. 515. 
14 Muh}ammad bin ’I<sa Al-Tirmiz\i, Sunan Al-Tirmiz\i, ed. Ah}mad Muh}ammad Sya>kir, vol. 

5, (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mat}ba’ah Mus}t}afa al-Ba>bi al-H}alabi, 1975), h. 97. 
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yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali 
kepada istrimu atau budak yang kamu miliki!”15َ 

Adapun anak yang berusia kurang dari tujuh tahun maka boleh dimandikan oleh 

lelaki atau wanita. 

Perangkat yang dibutuhkan untuk memandikan mayat diantaranya: 

a. Sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga 

dari najis, kotoran, dan penyakit; 

b. Masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar 

terjaga dari penyakit; 

c. Spon penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayat; 

d. Kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air; 

e. Daun sidr (bidara) jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut 

dan kepala mayat. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo 

f. Satu ember sebagai wadah air 

g. Satu ember sebagai wadah air kapur barus 

h. Gayung 

i. Kain untuk menutupi aurat mayat 

j. Handuk 

k. Plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayat 

l. Gunting kuku untuk menggunting kuku mayat jika panjang 

Mayat dimandikan dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, persendian 

mayat dilemaskan. Syekh ‘Abdulla>h bin Jibri>n mengatakan: 

                                                 
15 Muh}ammad bin ’I<sa Al-Tirmiz\i, Sunan Al-Tirmiz\i, ed. Ah}mad Muh}ammad Sya>kir, vol. 

5, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 2693. 
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 د  مُ يَ وَ  ا،يهَ نِ ثْ ي ُ  م  ثُ  هُ دَ يَ  دَّ مُ يَ  نْ أَ بِ  كَ لِ ذَ وَ  ،لِ سْ غَ الْ  دَ نْ عِ  ينَ لِ تَ  نْ أَ  كَ لِ ذَ  يفِ  ةُ مَ كْ حِ الْ فَ  هِ لِ اصَ فَ مُ  نُ يْ ليِ تَ  امَّ أَ وَ 
 اهَ د  مُ يَ  م  ثُ  ايهَ نِ ثْ ي َ لِ  هُ لُ جْ رِ  ضُ َِ قْ ي ُ ف َ  ،هِ يْ لَ جْ رِ بِ  لُ عَ فْ ي َ  كَ لِ ذَ ََ وَ  ى،رَ خْ الأُ  هِ دِ يَ بِ  لُ عَ فْ ي َ  اكذَ هَ وَ  ،يهِ نِ ثْ ي ُ  مثُ  هُ َُ كَ نْ مِ 
 16لِ سْ الغَ  دَ نْ عِ  ينَ لِ تَ  ىتَّ حَ  لاثاً ث   وْ أَ  نِ يْ ت َ رَّ مَ 

Artinya: 
“Adapun melemaskan persendian, hikmahnya untuk memudahkan ketika 
dimandikan. Caranya dengan merentangkan tangannya lalu ditekuk. Dan 
direntangkan pundaknya lalu ditekuk. Kemudian pada tangan yang satunya 
lagi. Demikian juga dilakukan pada kaki. Kakinya pegang lalu ditekuk, 
kemudian direntangkan, sebanyak dua kali atau tiga kali. Sampai ia mudah 
untuk dimandikan.” 

Hendaknya berlaku lembut pada mayat. Imam Abu Da>wu>d meriwayatkan 

hadis dari ‘A<isyah bahwa Rasulullah bersabda, 

سْرُ  كَسْرهِِ  تِ الْمَي ِ  عَظْمِ  ََ  17حَيًّا ََ
Artinya: 

“Memecah tulang orang yang telah meninggal dunia adalah seperti 
memecahnya dalam keadaan hidup.”18َ 

Pakaian yang melekat di badan mayat hendaknya dilepaskan. Syekh ‘Abdulla>h bin 

Jibri>n mengatakan: 

 19هِ وِ حْ نَ  وْ أَ  اءِ دَ رِ بِ  رَ ت ُ سْ يَ وَ  ،هِ تِ وْ مَ  ةُ اعَ سَ  عَ لَ َْ تَ  نْ أَ  نُّ سَ يُ  ايهَ فِ  اتَ مَ  يتِ الَّ  ابُ يَ الث ِ : ينِ عْ ي َ ( هُ ابُ يَ ثِ  عَ لِ خُ وَ )
Artinya: 

“(Dilepaskan pakaiannya) yaitu pakaian yang dipakai mayat ketika 
meninggal. Disunahkan untuk dilepaskan ketika ia baru wafat. Kemudian 
ditutup dengan rida (kain) atau semisalnya.” 

Namun, orang yang meninggal dunia ketika ihram tidaklah boleh ditutup wajah 

dan kepalanya, berdasarkan hadis Ibn Abbas di atas. Cara melepaskan pakaiannya 

jika memang sulit untuk dilepaskan dengan cara biasa, maka digunting hingga 

terlepas. 

                                                 
16 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 7. 
17 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, vol. 3, h. 212. 
18 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

2792. 
19 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 7. 
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Tempat mandi mayat ditutupi dari pandangan orang banyak. Syekh 

‘Abdulla>h bin Jibri>n mengatakan: 

 وزُ جُ يَ  لَۤ وَ  ،هِ يلِ سِ غْ ت َ  ونَ لَّ وَ ت َ ي َ  ينَ ذِ الَّ  لَّۤ إِ  دُ حَ أَ  اهُ رَ ي َ  لَۤ وَ  ،ذِ افِ وَ الن َّ وَ  ابِ وَ ب ْ الأَ  ةِ قَ لَ غْ مُ  ةِ فَ رْ غُ  لِ اخِ دَ  يفِ  رَ ت ُ سْ يَ  نْ أَ 
 20اسِ النَّ  امَ مَ أَ  لَ سِ غْ ي َ  نْ أَ 

Artinya: 
“Mayat ditutup dalam suatu ruangan yang tertutup pintu dan jendelanya. 
Sehingga tidak terlihat oleh siapapun kecuali orang yang mengurus 
pemandian jenazah. Dan tidak boleh dimandikan di hadapan orang-orang 
banyak.” 

Kemudian mayat ditutup dengan kain pada bagian auratnya terhadap sesama jenis, 

yaitu dari pusar hingga lutut bagi laki-laki dan dari dada hingga lutut bagi wanita. 

Disebutkan dalam matan Akhs}ar al-Mukhtas}ara>t: 

 بِرفِْقِ  هُ بَطْنُ  رُ صِ عْ ي ُ وَ  وسجُلُ  بِ رْ ق ُ  ىلَ اِ  حَامِل رُ ي ْ غَ  اسُ رَ  عُ فَ رْ ي َ  ثمَّ  حَي   لُ سْ غَ  يفَ ََ  امَ هُ وَ  ىمَّ سَ وَ  ىوَ ن َ 
 هِ يْ عَ َِ صَ اَ  لُ يدْخُ  ثمَّ  عُ َْ سَ  لَهُ  نْ مَ  عَورةَِ  سُّ مَ  مَ رِ وَحُ  هَابِ  يهِ جِ نْ ي ُ ف َ  قَةً رْ خِ  هِ يَدِ  ىلَ عَ  فَ لِ يَ  ثمَّ  حِينَئِذٍ  المَاء رُ ثِ كْ وَيُ 

هَا ََ  وَفِي هُ انَ نَ سْ اَ  حُ سَ مْ يَ ف َ  هِ فَمِ  فِيةً ولَ لُ َ ْ مَ  قَةً رْ خِ  وَعَلَي ْ ُِ دخَ اِ  بِلَا  امَ هُ فَ ظِ نْ ي َ ف َ  رَيْهِ مَنْ  لُ سِ غْ وَي َ  هُ ئُ ض ِ وَ ي ُ  ثمَّ  مَاءِ  ا
 ر ةم ل  َُ  هِ يدَِ  ارُ رَ امْ وَ  نَ امَ يَ تِ وَ  يثُ لِ ثْ ت َ  نَّ وَسَ  مَاءال عَلَيْهِ  فِيضُ يُ  ثمَّ  هِ لِ فْ ثِ بِ  هِ نِ دَ بَ وَ  رِ دْ السَّ  ةوَ غْ رِ بِ  هُ تَ ي َ حْ لِ وَ  هُ اسَ رَ 
 حَاجَةَ  بِلَا  اننَ شْ اُ وَ  ُِ لَا خِ وَ  ار  حَ  وَمَاء ر ةٍ مَ  ىلَ عَ  اقْتِصَارِ  هَ رِ وَََ  ىقَ ن ْ ي َ  حَتَّى زاَدَ  نقْ يَ  مْ لَ  نْ اِ فَ  هِ بَطْنِ  لىعَ 
 21الَۤ طَ  نْ اِ  ارِ فَ ظْ اِ  يمِ لِ قْ ت َ وَ  شَارِبُ  صَّ قَ وَ  رِ عْ شَ  ابضَ خِ وَ  ةِ يرَ خِ الَۤ  فِي رُ دْ وَسِ  ورُ افُ ََ  نَّ وَسَ  هِ رِ عْ شَ  يحُ رِ سْ وتَ 

Artinya: 
“Berniat dan membaca basmalah, keduanya wajib ketika mandi untuk 
orang hidup. Kemudian angkat kepalanya jika ia bukan wanita hamil, 
sampai mendekati posisi duduk. Kemudian tekan-tekan perutnya dengan 
lembut. Perbanyak aliran air ketika itu, kemudian lapisi tangan dengan kain 
dan lakukan istinja (cebok) dengannya. Namun diharamkan menyentuh 
aurat orang yang berusia 7 tahun (atau lebih). Kemudian masukkan kain 
yang basah dengan jari-jari ke mulutnya lalu gosoklah giginya dan kedua 
lubang hidungnya. Bersihkan keduanya tanpa memasukkan air. Kemudian 
lakukanlah wudhu pada mayat. Kemudian cucilah kepalanya dan 
jenggotnya dengan busa dari daun bidara. Dan juga pada badannya beserta 
bagian belakangnya. Kemudian siram air padanya. Disunahkan diulang 
hingga tiga kali dan disunahkan juga memulai dari sebelah kanan. Juga 
disunahkan melewatkan air pada perutnya dengan tangan. Jika belum 
bersih diulang terus hingga bersih. Dimakruhkan hanya mencukupkan 

                                                 
20 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 10. 
21 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 2. 
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sekali saja, dan dimakruhkan menggunakan air panas dan juga daun usynan 
tanpa kebutuhan. Kemudian sisirlah rambutnya dan disunahkan air kapur 
barus dan bidara pada siraman terakhir. Disunahkan menyemir rambutnya 
dan memotong kumisnya serta memotong kukunya jika panjang.” 

Yang wajib dalam memandikan mayat adalah sekali. Disunahkan tiga kali, 

boleh lebih dari itu jika dibutuhkan. Bagi jenazah wanita, dilepaskan ikatan 

rambutnya dan dibersihkan kemudian dikepang menjadi tiga kepangan dan 

diletakkan di bagian belakangnya sebagaimana dalam hadis Ummu At}iyyah di 

atas. Jika tidak memungkinkan mandi, maka diganti tayammum. Apabila tidak ada 

air untuk memandikan mayat, atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya 

jika dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum 

lelaki, sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayat tersebut di 

tayamumi dengan tanah (debu) yang baik, diusap wajah, dan kedua tangannya 

dengan penghalang dari kain atau yang lainnya. Syekh ‘Abdulla>h bin Jibri>n 

mengatakan, 

 ،هُ هَ جْ وَ  حُ سَ مْ يَ وَ  ،ابِ رَ لت ُّ باِ  يهِ دَ يَ  مْ هُ دُ حَ أَ  بُ رِ ضْ يَ ف َ  ة،قَّ شَ المَ  لجْ لِأَ  كَ لِ ذَ وَ ( مَ مَّ يَ  تٍ ي ِ مَ  لُ سْ غَ  رَ ذَّ عَ ت َ  اذَ إِ وَ )
 لَا فَ  ،هُ مَ حْ لَ  قَ ََّّ مَ تَ  لَ سِ غُ  اذَ إِ  يذِ الَّ  قرَ ت َ حْ لمُ باِ  كلِ ذَ لِ  ونَ لُ ث ِ مَ يُ وَ  ،لِ سْ الغَ  امَ قَ مَ  ومُ قُ ي َ وَ  ،يهِ فَّ ََ  حُ سَ مْ يَ وَ 
 بَّ صَ  اذَ إِ  هُ نَّ إِ  ثُ يْ حَ بِ  ،ةً عَ شْ بَ  هُ تَ دَ لْ جِ وَ  ،ةً يرَ ثِ ََ  وحَ رُ جُ  هِ نِ دَ بَ  يفِ  انَ ََ  نمَ  كَ لِ ذَ ََ وَ  ه،وُ لُ سِ غْ ي َ  نْ أَ  ونَ يعُ طِ تَ سْ يَ 
 22هِ ذِ هَ  ةُ الَ الحَ وَ  لُ سَ غْ ي ُ  لَا فَ  ؛هُ مُ حْ لَ  قَ ََّّ مَ تَ وَ  ،هُ دُ لْ جِ  قَ ََّّ مَ تَ  اءُ مَ الْ  ليهِ عَ 

Artinya: 
“(Jika ada uzur untuk dimandikan, maka mayat di-tayamumi), yaitu karena 
adanya masyaqqah. Maka salah seorang memukulkan kedua tangannya ke 
debu kemudian diusap ke wajah dan kedua telapak tangannya. Ini sudah 
menggantikan posisi mandi. Misalnya bagi orang yang mati terbakar dan 
jika dimandikan akan rusak dagingnya, maka tidak bisa dimandikan. 
Demikian juga orang yang penuh dengan luka dan kulitnya berantakan. Jika 
terkena dimandikan dengan air maka akan robek-robek kulitnya dan 
dagingnya. Maka yang seperti ini tidak dimandikan.” 

Janin yang mati karena keguguran dan telah berumur lebih dari empat 

bulan, maka dimandikan dan disalatkan. Jika empat bulan atau kurang maka tidak 

                                                 
22 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 12. 



 

73 

 

 

 

perlu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Da>wu>d dari al-

Mugi>rah bin Syu’bah secara marfuk, 

 23ةِ مَ حْ الرَّ وَ  ةِ رَ فِ بالمغْ  الدَيهِ وَ لِ  عَىويدُْ  يهِ لَ عَ  ىيُصلَّ  والسِ قطُ 
Artinya: 

“Janin yang mati keguguran, dia disalatkan dan didoakan ampunan dan 
rahmat untuk kedua orang tuanya.”24َ 

Syekh ‘Abdulla>h bin Jibri>n mengatakan, 

 ،رٍ اهِ طَ  انٍ كَ مَ  يفِ  نُ فَ دْ يُ وَ  فُّ لَ ي ُ  امَ نَّ إِ وَ  ،نُ فَّ كَ يُ  لَۤ  هُ نَّ أَ  يحُ حِ الصَّ : رٍ هُ شْ أَ  ةِ عَ ب َ رْ أَ  ونَ دُ  هُ رُ مْ عُ  يالذ ِ  طُ قْ الس ِ 
 ىلَّ صَ يُ وَ  ،نُ فَّ كَ يُ وَ  ،لُ سَ غْ ي ُ ف َ  ،ي ِ لحَ اََ  لُ امَ عَ ي ُ  هُ نَّ إِ فَ  رٍ هُ شْ أَ  ةُ عَ ب َ رْ أَ  هُ لَ  تْ مَّ تَ  اذَ إِ فَ  ،انِ سَ نْ الإِ  مُ كْ حُ  هُ لَ  يسَ لَ وَ 
 25هِ يْ لَ عَ 

Artinya: 
“Janin yang mati keguguran jika di bawah empat bulan maka yang sahih ia 
tidak dikafani. Namun ia dilipat dan dikuburkan di tempat yang bersih. Dan 
ia tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Jika sudah berusia empat 
bulan (atau lebih) maka diperlakukan sebagaimana manusia yang hidup, 
yaitu dimandikan, dikafani dan disalatkan.” 

2. Mengkafani Mayat 

Mengkafani mayat hukumnya sebagaimana memandikannya, yaitu fardu 

kifayah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukha>ri dari 

‘Abdulla>h bin Abbas tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, di 

dalam hadis tersebut Nabi bersabda, 

فِ نُ وْ  وسِدْرٍ  بماءٍ  وهُ اغْسِلُ   26ثَ وْبَ يْنِ  يفِ  هُ وََ
Artinya: 

“Mandikanlah dia dengan air dan (air) yang dicampur daun bidara dan 
kafanilah dengan dua helai kain!”27َ 

                                                 
23 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, vol. 3, h. 205. 
24 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

2766. 
25 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 11. 
26 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 2, h. 57. 
27 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1717. 
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Kadar wajib dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh 

tubuhnya dengan bagus. Adapun yang selainnya hukumnya sunah. Rasulullah 

bersabda, 

فَّنَ  إِذَا َُمْ  ََ فَنَهُ  فَ لْيُحَسِ نْ  أَخَاهُ  أَحَدُ ََ28 
Artinya: 

“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka 
hendaklah memperbagus kafannya.”29َ 

Kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak ditutup 

kepalanya. Imam al-Bukha>ri meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: 

رُ  لَۤ وَ  هُ تُحَنِ طوُْ  لَۤ وَ  مِ  ََ عَثهُُ  اللهَ  نَّ إِ فَ  سَهُ أْ رَ  واتُ  30ييُ لََ ِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي َ  يَ ْ
Artinya: 

“janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) 
karena kelak Allah akan membangkitkannya pada hari qiyamat dalam 
keadaan bertalbiyyah.”31َ 

Kain kafan untuk mengkafani mayat lebih utama diambil dari harta mayat. 

Semua biaya pengurusan jenazah lebih didahulukan untuk diambil dari harta mayat 

daripada untuk membayar hutangnya. Ini adalah pendapat jumhur karena 

Rasulullah bersabda, 

فِ نُ وْهُ   32ثَ وْبَ يْهِ  فِي وَََ
Artinya: 

“Kafanilah dia dengan dua bajunya!”33َ 

Artinya, kain yang digunakan sebagai kafan hendaknya diambil dari harta mayat 

tersebut. Memakai kain kafan berwarna putih hukumnya sunah, tidak wajib. Imam 

                                                 
28 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 51. 
29 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1567. 
30 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 2, h. 76. 
31 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1717. 
32 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 3, h. 17. 
33 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1719. 
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Abu Da>wu>d dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah 

bersabda, 

َُ تَ وْ مَ  ايهَ فِ  واْ فِ نُ وََ  اضَ يَ الَ َ  مابِكُ يَ ثِ  مِنْ  واالََسُ   34مْ ابِكُ يَ ثِ  يرِ خَ  مِنْ  ان َّهَ إِ فَ  مْ ا
Artinya 

“Pakailah pakaian yang putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, 
dan kafanilah jenazah kalian dengannya.”35َ 

Disunahkan menggunakan tiga helai kain putih. Imam Muslim meriwayatkan dari 

‘A<isyah ia berkata: 

ُُ  َُفِ نَ   يص  مِ قَ  ايهَ فِ  سَ يْ لِ . َُرْسُفَ  نْ مِ  ةٍ يَّ لِ وْ حُ سَ  ضٍ يْ بِ  ابٍ وَ ث ْ أَ  ثِ لَا ثَ  يفِ  وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى اللهِ  رسو
 36ة  امَ مَ عِ  لَۤ وَ 

Artinya: 
“Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam dikafani dengan tiga helai kain 
berwarna putih, lembut dan terbuat dari kursuf (katun), tidak ada baju di 
dalamnya dan tidak juga serban.”37َ 

Jumhur ulama berpendapat disunahkan wanita menggunakan lima helai 

kain kafan namun hadisnya lemah. Oleh karena itu, perkaranya longgar, boleh 

hanya dengan tiga helai, namun lima helai juga lebih utama. Syekh Muh}ammad 

bin S}a>lih al-Us\aimi>n berkata, 

 ياً اوِ رَ  يهِ فِ  نَّ لِأَ  ؛ راً ظَ نَ  هِ ادِ نَ سْ إِ  يفِ  نَّ أَ  لَّۤ إِ  ع  وْ ف ُ رْ مَ  يث  دِ حَ  ابٍ وَ ث ْ أَ  ةِ سَ مْ خَ  ةِ أَ رْ المَ  نِ فْ ََ  لِ عْ جَ  يفِ  اءَ جَ  دْ وقَ 
َُ قَ  اذَ هَ لِ وَ  ولًۤ هُ جْ مَ   فُّ لَ ي ُ  ابٍ وَ ث ْ أَ  ةِ ثَ لَا ثَ  يفِ  :يْ أَ  لُ جُ الرَّ  هِ بِ  نُ فَّ كَ يُ  امَ يْ فِ  نُ فَّ كَ تُ  ةَ أَ رْ المَ  نَّ إِ  :اءَ مَ لَ العُ  ضُ عْ ب َ  ا
 38ضٍ عْ ب َ  ىلَ عَ  اهَ ضُ عْ ب َ 

Artinya: 
“Dalam hal ini telah ada hadis marfu’ (kafan seorang wanita adalah lima 
helai kain). Akan tetapi, di dalamnya ada seorang rawi yang majhul (tidak 

                                                 
34 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, vol. 4, h. 51. 
35 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

3380.. 
36 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 469. 
37 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1563. 
38 Muh}ammad bin S}a>lih bin Muh}ammad Al-’Us\aimi>n, Al-Syarh} Al-Mumti’ ’ala Za>d Al-

Mustaqni, vol. 3 (Cet. Il; t.t.: Da>r Ibn al-Jauzi, 2007), h. 312. 
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dikenal). Oleh karena itu, sebagian ulama berkata: “Seorang wanita 
dikafani seperti seorang lelaki. Yaitu tiga helai kain, satu kain diikatkan di 
atas yang lain.” 

Disunahkan menambahkan sarung, jilbab, dan gamis bagi mayat wanita. al-

Lajnah al-Da>imah mengatakan, 

 سِ أْ الرَّ  ىلَ عَ  اعِ نَ القِ  مَّ ثُ , دِ سَ الجَ  ىلَ عَ  يصِ مِ قَ  مَّ ثُ , اهَ لَ وْ حَ  امَ وَ  ةِ رَ وْ العَ  ىلَ عَ  زارِ الإِ بِ  اهَ ن ُ ي ْ فِ كْ تَ  أْ دَ َْ ي ُ  ةُ أَ رْ والمَ 
 39نِ يْ ت َ اف َ فَ لُ بِ  فُّ لَ ت ُ  مَّ ثُ , هُ لَ وْ حَ  امَ وَ 

Artinya: 
“Mayat wanita dimulai pengkafananannya dengan membuatkan sarung 
yang menutupi auratnya dan sekitar aurat, kemudian gamis yang menutupi 
badan, kemudian kerudung yang menutupi kepala kemudian ditutup 
dengan dua lapis.” 

Adapun kafan untuk anak kecil, Syekh ‘Abdulla>h bin Jibri>n mengatakan, 

 40انِ اتَ افَ فَ لُ وَ  يص  مِ قَ  ايهَ فِ  يفِ كْ يَ  ةُ يرَ غِ والصَّ 
Artinya: 

“Mayat anak kecil cukup dengan gamis dan dua lapis kafan.” 

Tidak ada ketentuan jenis bahan tertentu untuk kain kafan. Yang jelas kain 

tersebut harus bisa menutupi mayat dengan bagus dan tidak tipis sehingga 

menampakkan kulitnya. 

Dalam matan Akhs}ar al-Mukhtasara>t disebutkan teknis mengkafani mayat, 

 بيَنَ  نٍ طْ بِقُ  وَمِنْهُ  هَان َ بَ ي ْ  فِيمَا وطُ نُ الحُ  جْعَلُ وَيُ  اهَ يرِ َِ َْ ت َ  دَ عْ ب َ  يضٍ بِ  فَ ائِ فَ لَ  ثَلَاثِ  فِي لٍ جُ رَ  ينُ فِ كْ تَ  نَّ وَسُ 
 هِ ق ِ شَ  ىلَ عَ  رِ سَ يْ الأَ  الْجَانِبِ  نْ مِ  ايَ لْ عُ الْ  فُ رَ طَ  دُّ رَ ي ُ  مَّ ثُ  هِ دِ سُجُوْ  عِ اضِ وَ مَ وَ  هِ هِ وَجْ  ذِ افِ نَ مَ  ىلَ عَ  وَالََْاقِي هِ يْ ي َ لْ إِ 

ذَلِكَ  وَالثَّالثِةَِ  الثَّانيَِةِ  ثمَّ  رِ سَ يْ الأَ  ىلَ عَ  نِ مَ يْ الأَ  ثمَّ  نِ يمَ الأَ   41هِ سِ أْ رَ  عِنْدَ  الْفَاضِلُ  رُ ث َ َْ أَ  جْعَلُ وَيُ  ََ
Artinya: 

“Disunahkan mengkafani mayat laki-laki dengan tiga lapis kain putih 
dengan memberikan bukhur (wewangian dari asap) pada kain tersebut. Dan 
diberikan pewangi di antara lapisan. Kemudian diberikan pewangi pada 
mayat, di bagian bawah punggung, di antara dua pinggul, dan yang lainnya 
pada bagian sisi-sisi wajah dan anggota sujudnya. Kemudian kain ditutup 

                                                 
39 Al-Lajnah Al-Da>imah, Fata>wa Al-Lajnah Al-Da>imah (Al-Majmu>’ah Al-U<la) (Riya>d}: 

Ria>sah Ida>rah al-Buh}u>s\ al-’Ilmiyyah wa al-Ifta>, t.th.), vol. 8, h. 363. 
40 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 13. 
41 Ibn Jibri>n, Syarh} Akhs}ar Al-Mukhtas}ara>t, vol. 11, h. 2. 



 

77 

 

 

 

dari sisi sebelah kiri ke sisi kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ditutup 
ke sisi kiri. Demikian selanjutnya pada lapisan kedua dan ketiga. Kelebihan 
kain dijadikan di bagian atas kepalanya”. 

Jika disimpulkan, tata cara mengkafani mayat adalah sebagai berikut: 

a. Bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang 

ditentukan syariat, perkaranya longgar; 

b. Bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut, beri bukhur 

pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukhur maka dengan minyak 

wangi atau semisalnya; 

c. Bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama; 

d. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua; 

e. Bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua; 

f. Beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga; 

g. Letakkan mayat di tengah kain; 

h. Tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi 

kanan ke kiri; 

i. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi 

kanan ke kiri; dan 

j. Tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari 

sisi kanan ke kiri kemudian ikat dengan tali yang ada. 

3. Salat Jenazah 

Salat jenazah hukumnya fardu kifayah berdasarkan keumuman perintah 

Rasulullah untuk menyalati jenazah seorang muslim. Imam Muslim meriwayatkan 

dari Abu Hurairah, ia berkata: 

َُ  أنَّ   نْ مِ  هِ دَينِ لِ  كَ رَ ت َ  لْ هَ  ُُ أَ سْ يَ ف َ . ينُ لدَ ا هِ يْ لَ عَ  تِ المي ِ  لِ جُ الرَّ بِ  ىتَ يُ ؤْ  انَ ََ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى اللهِ  رسو
َُ قَ  لَّۤ إِ وَ . يهِ لَ عَ  لَّىصَ  اءً فَ وَ  كَ رَ ت َ  هُ نَّ أَ  ثَ دَّ حَ  نْ إِ فَ  ؟ اءٍ ضَ قَ   42مَِكُ احِ صَ  ىلَ عَ  لُّواْ صَ  ا

                                                 
42 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 3, h. 1237. 
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Artinya: 
“Rasulullah pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang lelaki. 
Lelaki tersebut masih memiliki hutang. Maka beliau bertanya: “Apakah ia 
memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya?”. Jika ada yang 
menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk 
melunasi hutangnya, maka Nabi pun menyalatkannya. Jika tidak ada, maka 
beliau bersabda: “Salatkanlah saudara kalian.”43َ 

Bahkan dianjurkan sebanyak mungkin kaum Muslimin mensalatkan orang yang 

meninggal, agar ia mendapatkan syafaat. Imam Muslim meriwayatkan dari 

‘A<isyah bahwa Rasulullah bersabda, 

لُغُونَ  الْمُسْلِمِينَ  مِنْ  أمَُّة   عَلَيْهِ  تُصَلِ ي مَيِ تٍ  مِنْ  مَا  44فِيهِ  شُفِ عُوا إِلَّۤ  لَهُ  فَعُونَ يَشْ  َُلُّهُمْ  مِائةًَ  يَ َ ْ
Artinya: 

“Mayat yang dishalatkan oleh kaum muslimin dengan jumlah melebihi 
seratus orang, dan semuanya mendo'akannya, maka do'a mereka untuknya 
akan dikabulkan.”45َ 

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah juga 

bersabda: 

 اللهُ  شَفَّعَهُمُ  إِلۤ شَيْئاً  اللهبِ  يُشْرَُِونَ  لۤ رَجُلا، أرْبَ عُونَ  جَنَازَتهِِ  عَلَى فَ يَ قُومُ  يمَُوتُ  مُسْلِمٍ  رَجُلٍ  مِنْ  مَا
 46فِيهِ 

Artinya: 
“Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, dan dishalatkan oleh lebih dari 
empat puluh orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah, niscaya 
Allah akan mengabulkan do'a mereka untuknya.”47َ 

Salat jenazah lebih utama dilakukan di luar masjid sebagaimana yang umum 

dilakukan di zaman Nabi. Imam al-Bukha>ri meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia 

berkata, 

                                                 
43 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

3040. 
44 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 654. 
45 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1576. 
46 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 655. 
47 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1577. 
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َُ  أَنَّ   فَصَفَّ  الْمُصَلَّى إِلَى خَرجََ  فِيهِ  مَاتَ  يالَّذِ  الْيَ وْمِ  فِي النَّجَاشِيَّ  نَ عَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُو
َ َّرَ  بِهِمْ   48أرَْبَ عًا وَََ

Artinya: 
“Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam mengumumkan kematian An-
Najasyi pada hari kematiannya kemudian Beliau keluar menuju tempat 
shalat lalu Beliau membariskan shaf kemudian takbir empat kali.”49َ 

Namun boleh juga dikerjakan di dalam masjid. Imam Muslim meriwayatkan dari 

‘A<isyah, ia berkata, 

ُُ  صَلَّى مَا  50الْمَسْجِدِ  فِي لَّۤ إِ  الََْ يْضَاءِ  ابْنِ  سُهَيْلِ  عَلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهِ  رَسُو
Artinya: 

“Demi, Allah! Tidaklah Nabi menyalatkan jenazah Suhail bin Baid}a>’ dan 
saudaranya (Sahl), kecuali di masjid.”51َ 

4. Mengubur Mayat 

Adab terhadap jenazah antara ia disalatkan dan dikuburkan adalah 

mengiringinya menuju pemakaman. Hukum mengiringi jenazah adalah fardu 

kifayah karena termasuk hak seorang muslim. Imam al-Bukha>ri meriwayatkan dari 

Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, 

عْوَةِ، وَإِجَابةَُ  جَنَائَِِّ،ال وَات ََِاعُ  المَريِضِ، وَعِيَادَةُ  السَّلَامِ، رَدُّ : خَمْس   المُسْلِمِ  عَلَى المُسْلِمِ  حَقُّ   الدَّ
 52العَاطِسِ  وَتَشْمِيتُ 

Artinya: 
“Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, 
menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan 
mendoakan orang yang bersin.”53َ 

                                                 
48 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 2, h. 72. 
49 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1168. 
50 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 668. 
51 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1616. 
52 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 2, h. 71. 
53 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri,َdalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1164 
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Mengiringi jenazah memiliki keutamaan yang besar. Imam Muslim 

meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, 

هَا يُصَلَّى حَتَّى الْجَنَازةََ  شَهِدَ  مَنْ   انِ الْقِيراَطَ  وَمَا قِيلَ  قِيراَطاَنِ  فَ لَهُ  دْفَنَ تُ  حَتَّى شَهِدَهَا وَمَنْ  قِيراَط   فَ لَهُ  عَلَي ْ
 َُ  54الْعَظِيمَيْنِ  الْجَََ لَيْنِ  مِثْلُ  قاَ

Artinya: 
“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga disalatkan, maka dia 
memperoleh satu qi>ra>t. Dan barangsiapa yang menyaksikannya hingga 
dikuburkan, maka dia memperoleh dua qirath,” kemudian beliau ditanya: 
“Apa yang dimaksud dengan dua qi>ra>t|?” Beliau menjawab,”Seperti dua 
gunung yang besar.”55َ 

Mengangkat dan mengubur mayat –setelah tiba di pemakaman– merupakan 

suatu penghormatan kepadanya, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Allah 

berfirman dalam Q.S. al-Mursalat/77: 25-26, 

 وَأمَْوَاتاً أَحْيَآءً  َِفَاتاً اْلَأرْضَ  نَجْعَلِ  ألََمْ 
Terjemahnya: 

“Bukankah telah Kami jadikan tanah sebagai pelindung bagi kalian. Dalam 
keadaan hidup dan mati.”56 

Allah juga berfirman dalam Q.S. ‘Abasa/80: 21, 

 ۥفأَقَْ ََ رهَُ  أمََاتَهُ  ثمَُّ 
Terjemahnya: 

“Kemudian Allah mematikan dan menguburkannya.”57 

Yang menguburkan mayat adalah kaum lelaki, meskipun mayat tersebut 

wanita. Hal ini karena beberapa hal: 

a. Bahwasanya hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah 

hingga pada zaman sekarang. 

b. Karena kaum lelaki lebih kuat untuk mengerjakannya. 

                                                 
54 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, vol. 2, h. 652. 
55 Al-Naisa>bu>ri, S}ah}i>h} Muslim, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1570. 
56 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 581. 
57  Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 585. 
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c. Jika hal ini dikerjakan oleh kaum wanita, maka akan menyebabkan terbukanya 

aurat wanita di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. 

Dalam masalah ini, wali dari mayat merupakan orang yang paling berhak 

menguburkannya, berdasarkan keumuman firman Allah dalam Q.S. al-Anfa>l/8: 75, 

 اللهِ  َِتَابِ  فِي بََِ عْضٍ  لَىأوَْ  بَ عْضُهُمْ  اْلَأرْحَامِ  وَأوُْلُوا
Terjemahnya: 

“Dan orang yang memiliki hubungan kerabat sebagian diantara mereka 
lebih berhak daripada yang lain.”58 

Disunahkan untuk mengubur mayat di kuburan karena Rasulullah dahulu 

mengubur para sahabatnya di kuburan Baqi>’ dan tidak pernah dinukil dari seorang 

pun dari salaf bahwa beliau mengubur seseorang di selain kuburan, kecuali sesuatu 

yang telah mutawatir bahwa Nabi dikubur di kamarnya. Hal ini merupakan 

kekhususan beliau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmiz\i 

dari ‘A<isyah, beliau berkata: 

ُُ  قَُِضَ  لَمَّا َُ ف َ  دَفْنِهِ  فِي اخْتَ لَفُوا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُو ُِ  مِنْ  سَمِعْتُ  بَكْرٍ  أبَوُ قَا  اللَّهِ  رَسُو
ئًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى َُ  نَسِيتُهُ  مَا شَي ْ  هِ فِي يدُْفَنَ  أَنْ  يَجِبُ  الَّذِي الْمَوْضِعِ  فِي لَّۤ إِ  نََِيًّا اللَّهُ  قَ ََضَ  مَا قاَ
 59فِراَشِهِ  مَوْضِعِ  فِي فَدَفَ نُ وْهُ 

Artinya: 
“Tatkala Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam meninggal, para sahabat 
berselisih pendapat di mana akan mengubur beliau. Abu Bakar berkata: 
Aku telah mendengar dari Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam sesuatu yang 
tidak aku lupakan, yaitu beliau bersabda: Allah tidak mewafatkan seorang 
Nabi kecuali di tempat yang mana dia suka untuk dikubur pada tempat itu. 
Kuburkanlah beliau di tempat tidurnya.”60َ 

Orang yang mati syahid dikubur di tempat dia meninggal dunia. Karena 

Nabi memerintahkan untuk mengembalikan syuhada Uhud supaya dikubur di 

                                                 
58 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 186. 
59 Al-Tirmiz\i, Sunan Al-Tirmiz\i, vol. 3, h. 329. 
60 Al-Tirmiz\i, Sunan Al-Tirmiz\i, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

939. 



 

82 

 

 

 

tempat mereka terbunuh. Padahal sebagian syuhada sudah dibawa pulang ke 

Madinah. 

Disunahkan pula untuk memperluas dan mendalamkan kuburan. Imam al-

Tirmiz\i meriwayatkan dari Hisyam bin ‘Amir bahwa diadukan kepada Rasulullah 

tentang orang yang mati terluka pada perang Uhud, kemudian Beliau bersabda, 

 61… وَأَحْسِنُوا وَأوَْسِعُوا احْفِرُوا
Artinya: 

“Buatlah lubang, luaskan, perbaguslah…”62َ 

Yang demikian lebih tertutup bagi mayat dan lebih terjaga dari binatang buas, dan 

baunya tidak akan mengganggu orang yang hidup. 

Diperbolehkan duduk di dekat kuburan ketika mayat sedang dikubur, untuk 

mengingatkan orang yang hadir terhadap kematian. Diperbolehkan untuk 

mengubur mayat di setiap waktu, dan makruh hukumnya mengubur mayat pada 

tiga waktu yang dilarang, kecuali jika karena adanya darurat. Diperbolehkan 

mengubur mayat pada malam hari. Mayat diletakkan di atas kuburnya di atas 

bagian tubuhnya yang kanan, sedangkan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Hal 

ini yang dikerjakan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga sekarang, dan 

yang dilakukan di seluruh kuburan.63 

Disunahkan bagi orang yang ada di kuburan untuk melempar tanah tiga kali 

dengan kedua tangannya setelah selesai menutup lahad. Imam Ibn Ma>jah 

meriwayatkan dari Karena hadis Abu Hurairah: 

                                                 
61 Al-Tirmiz\i, Sunan Al-Tirmiz\i, vol. 4, h. 213. 
62 Al-Tirmiz\i, Sunan Al-Tirmiz\i, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

1635. 
63 Abu ’Abd al-Rah}ma>n Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n bin al-H}a>j Nu>h} Al-Alba>ni, Ah}ka>m Al-

Jana>iz (Cet. IV; al-Maktab al-Isla>mi, 1986), h. 151. 
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َُ  أنََّ  رَ ق َ  أتََى ثمَُّ  جِنَازةٍَ  عَلَى صَلَّى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  ىصَلَّ  اللَّهِ  رَسُو  هِ رأَْسِ  قََِلِ  مِنْ  عَلَيْهِ  فَحَثَى الْمَيِ تِ  َ ْ
 64ثَلَاثاً

Artinya: 
“Sesungguhnya Rasulullah dahulu menyalatkan mayat, kemudian beliau 
melemparkan tanah dari arah kepalanya tiga kali.”65َ 

Setelah mengubur mayat, disunahkan beberapa hal: 

a. Meninggikan kuburan sedikit dari tanah sekedar satu jengkal, dan tidak 

diratakan dengan tanah supaya berbeda dengan yang lain, sehingga bisa 

terjaga dan tidak dihinakan. 

b. Hendaknya kuburan dijadikan membulat bagian permukaannya (seperi punuk 

unta). 

c. Agar diberi suatu tanda dengan batu atau yang lainnya, supaya dikuburkan di 

dekatnya orang yang mati dari keluarganya. 

Setelah penguburan, hendaknya orang-orang berdiri di dekat kubur 

kemudian berdoa memintakan ampunan bagi mayat. Imam Abu Da>wu>d 

meriwayatkan hadis dari Us\ma>n bin Affan bahwa, 

انَ  َُ  لَيْهِ عَ  وَقَفَ  الْمَيِ تِ  دَفْنِ  مِنْ  فَ رغََ  إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النََِّيُّ  ََ  هُ لَ  وَسَلُوا لِأَخِيكُمْ  اسْتَ غْفِرُوا فَ قَا
ُُ  الْآنَ  فإَِنَّهُ  باِلت َّثَِْيتِ   66يُسْأَ

Artinya: 
“Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam apabila telah selesai dari menguburkan 
mayit beliau berkata: "Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, dan 
mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia 
sedang ditanya.”67َ 

Dibenci berjalan di atas kuburan dengan mengenakan alas kaki tanpa ada 

uzur. Namun apabila ada uzur, seperti tempatnya sangat panas atau terdapat 

                                                 
64 Ibn Ma>jah Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d Al-Qazwi>ni, Sunan Ibn Ma>jah, vol. 1 

(t.t.: Da>r Ih}ya> al-Kutub al-’Arabiyyah, t.th.), h. 499. 
65 Ibn Ma>jah Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin Yazi>d Al-Qazwi>ni, Sunan Ibn Ma>jah. Dalam 

HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 1554. 
66 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, vol. 3, h. 215. 
67 Al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, dalam HaditsSoft ver. 4 [APLIKASI], 2019, hadis no. 

2804. 
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banyak duri, maka tidak mengapa berjalan dengan mengenakan sandal. 

Diharamkan mengubur satu mayat di atas kuburan orang lain, kecuali diperkirakan 

kuburan yang pertama sudah menjadi tanah. Dalilnya ialah apa yang dikerjakan 

kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang, bahwa seseorang di 

kuburnya sendirian. 

Diperbolehkan untuk mengeluarkan (membongkar kembali) mayat dari 

dalam kuburnya untuk tujuan yang benar. Dalam Safinah al-Naja>h disebutkan, 

ََشُ  ٍُ  لَأرْبَعِ  الْمَيِ تُ  يُ ن ْ لَةِ  إِلَى لتَِ وْجِيْهِهِ  .يَ تَ غَي َّرْ  لَمْ  إذَا للِْغُسْلِ  :خِصَا ُِ  .الْقَِ ْ  إذَا للِْمَرْأةِ  .مَعَهُ  دُفِنَ  إذَا للِْمَا
نُ هَا دُفِنَ   .68حَيَاتهُُ  وَأمْكَنَتْ  مَعَهَا، جَنِي ْ

Artinya: 
“Kubur mayat dibongkar jika memiliki empat sebab, yaitu (1) untuk 
dimandikan apabila mayat belum berubah, (2) untuk dihadapkan ke arah 
kiblat, (3) untuk mengambil harta jika terkubur bersamanya, dan (4) untuk 
wanita jika janinnya terkubur bersamanya selagi ada kemungkinan janin 
masih hidup.” 

Sebab lainnya yang disebutkan dalam syarah Safi>>nah An-Naja>h jika:69 

a. Dikubur di tanah curian, lalu orang yang punya menuntut; 

b. Dikafani dengan kain kafan curian, lalu orang yang punya menuntut; 

c. Orang kafir dikubur di tanah haram; 

d. Khawatir digali oleh orang lain; 

e. Khawatir terjadi banjir; 

f. Bila telah hancur menjadi debu. 

Kuburan wajib digali kembali jika untuk dimandikan mayatnya, karena 

ketika dikuburkan, mayat dalam keadaan belum dimandikan. Hal itu harus 

dilakukan jika mayat belum berubah. Termasuk pula dalam hal ini adalah untuk 

ditayamumkan bila memang seharusnya mayat ditayamumkan. 

                                                 
68 Sa>lim bin Sami>r Al-H}ad}rami, Matn Safi>nah Al-Naja>h Fi Ma Yajib ’ala Al-’Abd Li 

Maulah (Cet. I; Jeddah: Da>r al-Minha>j, 2009), h. 53. 
69 al-Sayyid Ah}mad bin ’Umar Al-Sya>t}iri, Nail Al-Raja> Bi Syarh} Safi>nah Al-Naja>’, (Cet. 

IV; al-Qa>hirah: Mat}ba’ah al-Madani, 1972), h. 137. 
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Kuburan wajib digali pula bila untuk dihadapkan mayatnya ke kiblat, 

karena mayat telah dikuburkan tanpa menghadap kiblat. Hal itu harus dilakukan 

jika mayat belum berubah pula. 

Wajib pula digali suatu kuburan bila ada harta yang terkubur bersama 

mayat, walaupun sedikit, baik dari harta warisnya atau milik orang lain, walaupun 

orang tersebut tidak menuntutnya selama belum dimaafkan olehnya. Permasalahan 

ini adalah bila harta tidak tertelan oleh mayat. Bila sudah tertelan oleh mayat, 

maka tidak boleh digali jika harta itu milik sendiri atau milik orang lain dan tidak 

dituntut. Apabila orang tersebut menuntutnya, maka wajib digali dan dibelah 

tubuhnya untuk diambil dan diserahkan hartanya. 

Wajib digali kembali suatu kuburan bila seorang wanita dikuburkan, 

sedangkan di dalam perutnya masih ada janin yang masih hidup. Syaratnya adalah 

jika dimungkinkan janin tersebut masih bisa hidup setelah dibelah perut ibunya, 

dan janin itu telah berumur enam bulan atau lebih. Bila keadaan semacam itu, 

maka wajib dibelah perut ibunya dan diselamatkan janinnya. Namun, bila tidak 

memungkinkan untuk menyelamatkan janin, maka ibu tersebut dibiarkan tanpa 

dikuburkan hingga janin itu mati dan dikuburkan bersama ibunya. 

B. Praktek Penggunaan Mayat sebagai Pupuk 

Berdasarkan uraian pada bab kedua subbab faktor dan cara penggunaan 

mayat sebagai pupuk, tujuan penggunaan mayat manusia sebagai pupuk secara 

garis besar ada tiga: 

1. Efisiensi penggunaan harta untuk pengurusan mayat; 

2. Efisensi penggunaan lahan untuk penguburan mayat; dan 

3. Menjaga kesuburan tanah untuk kelestarian lingkungan. 

Adapun cara yang digunakan untuk mengubah mayat manusia menjadi 

pupuk relatif sama. Jenis pupuk yang menjadi tujuan pembuatannya adalah pupuk 
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kompos, seperti di Amerika Serikat, sehingga prinsip dasar dalam proses yang 

ditempuh adalah meletakkan mayat di tempat khusus, menutupnya dengan tanah 

hingga mayat terurai bersama bercampur dengan tanah tersebut dalam jangka 

waktu tertentu. Tempat tersebut juga diberikan materi lain seperti air, jerami, dan 

zat-zat lainnya yang dapat mempercepat dan memaksimalkan proses pembusukan 

mayat dalam waktu yang telah ditentukan. 

Adapun di negara selain Amerika Serikat, seperti Korea Utara dan India, 

pupuk yang menjadi tujuan mereka berbeda sehingga proses yang mekansime yang 

ditempuh juga berbeda. Di Korea utara, tidak ada tindakan khusus terhadap mayat 

selain membiarkan mereka tergeletak di lahan yang diinginkan atau ditanam 

dengan dangkal di tanah. Adapun di India, sudah sejak dahulu masyarakat 

membakar mayat keluarga mereka sendiri. Hanya saja abu mayat yang dihasilkan 

dari pembakaran tersebut dialihkan untuk digunakan sebagai pupuk lantaran 

tempat penyimanannya sudah penuh disebabkan banyaknya korban covid-19. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan untuk mengubah 

mayat menjadi pupuk adalah: 

1. Melalui proses pengkomposan dengan teknik tertentu, seperti yang umumnya 

dilakukan di Amerika Serikat; 

2. Melalukan pembiaran terhadap mayat di lahan yang hendak disuburkan, 

seperti yang dilakukan di Korea Utara; dan 

3. Membakar mayat dan menggunakan abu sisa pembakaran sebagai pupuk, 

seperti yang dilakukan di India. 

Proses yang jamak dilakukan oleh masyarakat adalah sebagaimana yang dilakukan 

di Amerika Serikat, yakni menjadikan mayat sebagai pupuk kompos melalui proses 

pembusukan. Karena itu, yang menjadi kefokusan pembahasan di dalam penelitian 

ini adalah praktek mengubah mayat menjadi pupuk dengan proses tersebut, sebab: 
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1. Pelaku umumnya adalah anggota keluarga sendiri, bahkan sebagiannya 

merupakan wasiat dari mayat itu sendiri. Oleh karena itu, pada prakteknya 

tetap saja terdapat unsur “penghormatan” dan “kasih sayang” dari keluarga 

kepada mayat seperti menyimpannya di tempat yang tertutup dan aman. 

Berbeda halnya dengan pihak yang menjadikan mayat tahanan politik sebagai 

pupuk. Tentu di dalamnya tidak ada lagi unsur penghormatan dan kasih 

sayang sama sekali. Jika yang pertama boleh menurut maqa>s}id al-syari>‘ah, 

maka yang kedua pun dapat ditinjau lebih lanjut. Namun, jika yang pertama 

pun tidak boleh, maka yang kedua lebih tidak mungkin dibolehkan. 

2. Proses yang dilakukan adalah pengkomposan, yakni membiarkan mayat 

membusuk. Pada dasarnya, mayat yang dikuburkan pun dengan adab-adab 

Islami akan membusuk di dalam tanah. Hanya saja pihak-pihak yang dimaksud 

dalam uraian di atas, mereka membiarkan mayat membusuk bukan di dalam 

lubang kubur melainkan di tempat tertentu untuk digunakan kembali. Berbeda 

halnya dengan pihak yang membakar mayat sejak awal prakteknya 

bertentangan dengan syariat Islam. Jika tindakan pertama dinilai layak 

menurut maqa>s}id al-syari>‘ah, maka yang kedua dapat ditinjau lebih lanjut. 

Jika yang pertama tidak layak, maka yang kedua lebih tidak mungkin lagi. 

C. Kelayakan dan Urgensi Penggunaan Mayat sebagai Pupuk Menurut Maqa>s}id 

al-Syari>‘ah 

Praktek penggunaan mayat sebagai pupuk pada dasarnya mengandung dua 

buah tindakan yang perlu diteliti kesesuaiannya dengan maqa>s}id al-syari>‘ah, yaitu: 

1. Pertama, cara yang ditempuh untuk mengubah jasad manusia yang telah 

meninggal dunia menjadi pupuk. 

2. Kedua, tujuan dari pemanfaatan mayat manusia tersebut. 
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Jika keduanya sejalan baik keduanya sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah atau 

keduanya bertentangan dengan maqa>s}id al-syari>‘ah, maka dapat dinilai dengan 

satu penilain sekaligus. Akan tetapi, apabila terjadi kontradiksi antara keduanya, 

maka perlu ditarjih. 

Untuk memandang persoalan ini menggunakan perspektif maqa>s}id al-

syari>‘ah maka perlu menetapkan hal-hal berikut: 

1. Menentukan apakah tindakan mengkomposkan mayat manusia sesuai dengan 

maqa>s}id al-syari>‘ah atau tidak. 

2. Menentukan apakah upaya untuk mencapai efisiensi penggunaan harta untuk 

pengurusan mayat, efisiensi penggunaan lahan untuk menguburkan mayat, 

dan mewujudkan kesuburan demi kelestarian lingkungan sesuai dengan 

maqa>s}id al-syari>‘ah atau tidak. 

3. Jika kedua hal di atas, cara dan tujuan dalam penggunaan mayat sebagai 

pupuk, sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah, maka perlu ditentukan apakah 

keduanya dapat berjalan beriringan atau salah satunya menganulir yang lain 

sehingga perlu di-tarji>h}. 

Pertama, tindakan mengomposkan mayat tidak sesuai dengan maqa>s}id al-

syari>‘ah. Di antara lima d}aru>ri>ya>t, tindakan menjadikan mayat sebagai pupuk 

melanggar d}aru>ri>ya>t h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-’ard}. Tindakan tersebut melanggar 

daruriyah h}ifz} al-nafs sebagaimana yang diinginkan oleh nas-nas berikut: 

a. Imam al-Bukha>ri meriwayatkan dari Abi Bakrah bahwa saat Haji Wada 

Rasulullah bersabda, 

َُمْ  فإَِنَّ  َُ -وَأمَْوَالَكُمْ  دِمَاءَ َُ  وَأَحْسَُِهُ  مُحَمَّد   قاَ حُرْمَةِ  راَم ،حَ  عَلَيْكُمْ  وَأعَْراَضَكُمْ،-قاَ  فِي هَذَا، يَ وْمِكُمْ  ََ
 70الغَائِبَ  مِنْكُمُ  الشَّاهِدُ  ليُِ ََ لِ غِ  أَلَۤ  هَذَا، شَهْرَُِمْ 

                                                 
70 Al-Bukha>ri, S}ah}i>h} Al-Bukha>ri, vol. 1, h. 33. 
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Artinya: 
“Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram 
atas kalian seperti terlarangnya di hari ini (Hari Arafah), bulan ini 
(Zulhijah) dan negeri ini (Mekkah). Hendaknya yang hadir menyampaikan 
kepada yang tidak hadir!” 

b. Imam Abu Da>wu>d meriwayatkan dari ‘A<isyah bahwa Rasulullah pernah 

bersabda, 

سْرُ  كَسْرهِِ  الْمَيِ تِ  عَظْمِ  ََ  71حَيًّا ََ
Artinya: 

“Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya 
ketika ia masih hidup.” 

Nas-nas di atas berbicara tentang penjagaan jiwa manusia, dan nas-nas 

semacam ini sangat banyak di dalam syariat Islam, baik dalam al-Quran maupun 

sunah. Secara khusus hadis Abu Da>wu>d dari ‘A<isyah menekankan bahwa meskipun 

manusia telah meninggal dunia yang secara teknis tidak lagi memiliki nafs (nyawa) 

akan tetapi berlaku padanya sebagain hal yang berlaku pada manusia yang masih 

hidup. 

Syaraf al-H}aq al-Az{i>ma>ba>di mengutip pendapat beberapa ulama ketika 

mensyarah hadis di atas dalam ‘Aun al-Ma’bu>d, antara lain, 

 َُ مَا مَيِ تًا يُ هَانُ  لَۤ  أنََّهُ  إِلَى إِشَارةَ   َِيُّ الطِ ي قاَ َُ قَ  حَيًّا يُ هَانُ  لَۤ  ََ َُ قَ  مُ لَّ أَ تَ ي َ  تَ ي ِ المَ  نَّ أَ  ىلَ إِ وَ  كِ لِ المَ  نُ بْ ا ا  ا
 72يُّ الحَ  هِ بِ  يَسْتَلِذُّ  بِمَا يَسْتَلِذُّ  أنََّهُ  لَۤزمِِهِ  وَمِنْ  حَجَرٍ  نُ بْ ا

Artinya: 
“Al-T}i>bi berkata, ‘Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya orang yang 
meninggal dunia tidak boleh dihinakan sebagaimana ketika masih hidup.’ 
Ibn Malik berkata, ‘Dan bahwasanya orang yang meninggal dunia merasa 
tersakiti.’ Ibn Hajar berkata, ‘Kelazimannya menunjukkan bahwa ia 
merasakan kelezatan sebagaimana orang yang masih hidup.’” 

Ibn Abi Syaibah juga meriwayatkan as\ar dari Ibn Mas’ud bahwa beliau berkata, 

                                                 
71 Abu Da>wu>d Sulaima>n bin al-Asy’as\ al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawu>d, vol. 1, (Bairu>t: al-

Maktabah al-’Ashriyyah, t.th.), h. 516. 
72 Muh}ammad Asyraf bin Ami>r Abu ’Abd al-Rah}ma>n Syaraf al-H{aq Al-Az}i>ma>ba>di, ’Aun 

Al-Ma’bu>d Syarh} Sunan Abi Da>wu>d Wa Ma’ah H}a>syihah Ibn Al-Qayyim, vol. 9, (Cet. II; Bairu>t: 

Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1995), h. 18. 
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أَذَاهُ  هِ مَوْتِ  فِي الْمُؤْمِن أذََى  73هِ حَيَاتِ  فِي ََ
Artinya: 

“Menyakiti seorang mukmin ketika telah meninggal dunia seperti 
menyakitinya ketika di masa hidupnya.” 

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas dapat dipahami bahwa 

kehormatan orang yang sudah meninggal sama dengan kehormatan orang yang 

masih hidup sehingga diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. 

Sebaliknya segala perbuatan yang menghinakannya adalah hal yang terlarang. 

Oleh karena itu, memperlakukan orang yang sudah meninggal dunia juga tetap 

perlu dengan penuh kehati-hatian. Manusia memiliki kemuliaan yang harus dijaga, 

tidak terlepas ketika ia sudah meninggal karena Allah telah memuliakannya. Hal 

ini sebagaimana dinyatakan oleh Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni, 

مَا باَقِيَة   مَوْتهِِ  بَ عْدَ  الْمُؤْمِنِ  حُرْمَةَ  أَنَّ  مِنْهُ  وَيُسْتَ فَادُ  انَتْ  ََ  74تهِِ حَيَا فِي ََ
Artinya: 

“Dipahami darinya bahwa kehormatan seorang mukmin setelah 
kematiannya tetap sebagaimana ketika dia masih hidup.” 

Dalam proses pengkomposan mayat, ada banyak tindakan yang merusak 

diri seorang manusia yang bertentangan kuat dengan tujuan diturunkannya syariat 

untuk menjaga manusia, seperti mencampakkan jasadnya dan membiarkannya 

membusuk, bahkan dengan mencampurnya dengan bahan-bahan lain, dan 

semisalnya. 

Adapun kaitannya dengna h}ifz} al-’ard}, nas-nas dalam syariat menyatakan: 

a. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra>’/17: 70, 

رَّمْنَا وَلَقَدْ  ثِيرٍ   عَلَىٰ  وَفَضَّلْنَٰ هُمْ  يِ ََٰ تِ لطَّ ٱ مِ نَ  وَرَزَقْ نَٰ هُم لََْحْرِ ٱوَ  لََْ ر ِ ٱ فِى وَحَمَلْنَٰ هُمْ  ءَادَمَ  بنَِى   ََ  لَقْنَاخَ  مِ مَّنْ  ََ
 تَ فْضِيلاً  

                                                 
73 Abu Bakr bin Abi Syaibah ’Abdulla>h bin Muh}ammad bin Ibrahim Al-’Absi, Al-Kita>b 

Al-Mus}annaf Fi Al-Ah}a>di>s\ Wa Al-A<s\a>r, vol. 3, (Cet. I; Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 1989), h. 46. 
74 Abu al-Fad}l Ah}mad bin ’Ali bin H}ajar Al-’Asqala>ni, Fath} Al-Ba>ri> Syarh} S}ah}i>h} Al-

Bukha>ri>, vol. 9 (Bairu>t: Da>r al-Ma’rifah, 1960), h. 113. 
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Terjemahnya: 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”75 

b. Allah juga berfirman dalam Q.S. ‘Abasa/80 ayat 18-21: 

فَةٍ  مِن ۥخَلَقَهُ  ءٍ ی  شَ  ی ِ أَ  مِن   ََ رهَُ  ۥأمََاتهَُ  مَّ ثُ  ۥسَّرهَُ يَ  لَ يلسََِّ ٱ ثمَُّ  ۥفَ قَدَّرهَُ  ۥخَلَقَهُ  نُّط   ۥفأَقَ  
Terjemahnya: 

“Dari apakah Allah menciptakannya? dari setetes mani, Allah 
menciptakannya lalu menentukannya. kemudian Dia memudahkan 
jalannya. kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam 
kubur.” 

c. Rasulullah bersabda, 

هَا وَالصَّلَاةُ  مَوْتاَهَا غَسْلُ  أمَُّتِي عَلَى فرُِضَ   76وَدَفْ نُ هَا عَلَي ْ
Artinya: 

“Wajib atas umatku memandikan mayat di antara mereka, menyalatinya, 
dan menguburkannya.” 

Nas-nas ini menyebutkan hak-hak seorang mayat atau dengan kata lain 

kewajiban orang yang masih hidup kepada yang telah meninggal dunia. Nas-nas 

yang seperti ini juga sangat banyak jumlahnya sebagaimana dalam buku-buku fikih 

yang membahas tentang pengurusan mayat dan sebagaimana yang telah diuraikan 

pula pada subbab penyelenggaraan jenazah dalam Islam. 

Tujuan dari nas-nas ini sebagaimana tampak dengan jelas adalah untuk 

menjaga kehormatan seorang manusia setelah ia meninggal dunia sebagaimana 

wajib menjaga kehormatannya ketika dia masih hidup. Tidak diragukan lagi bahwa 

tindakkan menjadikan mayat manusia sebagai pupuk mengandung unsur 

penghinaan kepada manusia bagaimana proses pembuatan pupuk tersebut, baik 

sekedar dicampakkan di tanah atau ditanam pada lubang yang dangkal, terlebih 

lagi ketika mayat manusia dibiarkan membusuk dan dicampur dengan bahan-bahan 

                                                 
75 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran dan Terjemah, h. 289. 
76 Abu al-H}asan Al-Ma>wa>rdi, Al-H}a>wi Al-Kabi>r, vol. 3 (Bairu>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 6. 
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lain, dan seterusnya. Tindakan autopsi yang memanfaatkan mayat dengan 

memotong-motongnya secara “rapi” dengan prosedur yang ketat tetap saja dinilai 

menghinakan manusia, terlebih lagi dengan mengomposkan mayat. Syekh Ibn Baz 

berkata, 

 لَۤ  هُ نَّ إِ فَ  ،ةً أَ رَ امَ  وْ أَ  لًا جُ رَ  نَ اََ  اء  وَ سَ وَ  ا،رً افِ ََ  وٍ أَ  امً لِ سْ مُ  انَ ََ  اء  وَ سَ  هِ اتِ يَ حَ  يفِ  اومً صُ عْ مَ  تُ ي ِ المَ  انَ ََ  اذَ إِ 
 د ِ تَ رْ المُ ََ  ومٍ صُ عْ مَ  رَ ي ْ غَ  انَ ََ  اذَ إِ  امَّ أَ  ...هِ تِ مَ رْ حُ  اكِ هَ تِ انْ وَ  هِ ليْ إِ  ةِ اءَ سَ الإِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  يفِ  امَ لِ  ،هُ حُ يْ رِ شْ تَ  وزُ جُ يَ 
 77ةِ يَّ َ ِ الط ِ  ةِ حَ لَ صْ مَ لْ لِ  هِ يحِ رِ شْ تَ  يفِ  اجً رَ حَ  مُ لَ عْ أَ  لَا فَ  يبِ رْ الحَ وَ 

Artinya: 
“Apabila mayat tersebut ma’s}u>m dalam kehidupannya baik ia muslim 
maupun kafir, dan baik ia laki-laki atau perempuan, maka tidak boleh 
membedahnya karena di dalam tindakan tersebut terkandung sikap buruk 
dan merendahkan kehormatannya… Adapun jika ia tidak ma’s}u>m, seperti 
orang murtad dan kafir harbi, maka saya tidak mengetahui ada halangan 
untuk melakukan pembedahan demi kepentingan medis.” 

Imam al-Sya>fi’i menegaskan bahwa penyelenggaraan jenazah menurut 

adab-adab Islam adalah fardu kifayah. 

هُ، مْ عَامَّتَ هُ  يَسَعُ  لَۤ  وَدَفْ نُهُ  عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةُ  الْمَيِ تِ، غُسْلُ  النَّاسِ  عَلَى حَق   هُمْ  بِذَلِكَ  قاَمَ  وَإِذَا تَ رَُْ  مَنْ  مِن ْ
الْجِهَادِ  وَهُوَ  تَ عَالَى اللَّهُ  شَاءَ  إنْ  أَجََّْأَ  لَهُ  َِفَايةَ   فِيهِ  هُمْ  ابْ تَدَرَ  وَإِذَا يَدَعُوهُ، لَۤ  أَنْ  حَق   عَلَيْهِمْ  ََ  مَنْ  مِن ْ
هُمْ  أَجََّْأَ  الْجِهَادُ  بِهَا يَكُونُ  الَّتِي النَّاحِيَةَ  ييَكْفِ   78عَن ْ

Artinya: 
“Ada pun hak seorang mayat pada manusia lain; memandikan si mayat, 
menyediakan kain kafan, mensalatinya, dan menguburkannya, sejatinya 
kewajiban ini tidak berlaku bagi semua orang. Apabila sebagian orang 
melakukannya, maka hal itu sudah memadai bagi yang lain, dan 
menggugurkan kewajiban bagi manusia lain. Demikian itu seperti 
melaksanakan jihad bagi mereka yang melaksanakannya.” 

Oleh karena itu, jika ada mayat yang tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya, 

namun justru dikomposkan maka kesalahan tersebut tidak hanya disematkan 

kepada pelaku pengomposan mayat tersebut, tetapi kepada seluruh anggota 

                                                 
77 ’Abd al-’Azi>z bin ’Abdulla>h bin Ba>z, Majmu>’ Fata>wa Al-Alla>mah ’Abd Al-’Aziz Bin 

Ba>z, vol. 22, h. 349–350. 
78 Abu ’Abdilla>h Muh}ammad bin Idri>s bin al-’Abba>s al-Mut}t}alibi al-Qurasyi Al-Sya>fi’i, 

Al-Um, vol. 1 (Bairu>t: Da>r al-Ma’rifah, 1990), h. 312. 
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masyarakat setempat karena menjaga kehormatan mayat tersebut adalah 

tanggungjawab mereka semua meskipun si mayat dan keluarganya sendiri rida 

untuk melakukan tindakan “penghinaan” tersebut. 

Dalam praktek pengkomposan mayat, salah satu langkah yang tidak 

mungkin dihindari adalah membongkar kembali mayat yang telah disimpan setelah 

membusuk. Kaitanya dengan ini, para fukaha menyebutkan ketentuan dalam 

membongkar kuburan. Dalam Safinah al-Naja>h disebutkan, 

ََشُ  ٍُ  لَأرْبَعِ  الْمَيِ تُ  يُ ن ْ لَةِ  إِلَى لتَِ وْجِيْهِهِ  .يَ تَ غَي َّرْ  لَمْ  إذَا للِْغُسْلِ  :خِصَا ُِ  .الْقَِ ْ  إذَا للِْمَرْأةِ  .هُ مَعَ  دُفِنَ  إذَا للِْمَا
نُ هَا دُفِنَ   .79حَيَاتهُُ  وَأمْكَنَتْ  مَعَهَا، جَنِي ْ

Artinya: 
“Kubur mayat dibongkar jika memiliki empat sebab, yaitu (1) untuk 
dimandikan apabila mayat belum berubah, (2) untuk dihadapkan ke arah 
kiblat, (3) untuk mengambil harta jika terkubur bersamanya, dan (4) untuk 
wanita jika janinnya terkubur bersamanya selagi ada kemungkinan janin 
masih hidup.” 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Kuburan wajib digali kembali jika untuk dimandikan mayatnya, karena ketika 

dikuburkan, mayat dalam keadaan belum dimandikan. Hal itu harus dilakukan 

jika mayat belum berubah. Termasuk pula dalam hal ini adalah untuk 

ditayamumkan bila memang seharusnya mayat ditayamumkan. 

2. Kuburan wajib digali pula bila untuk dihadapkan mayatnya ke kiblat, karena 

mayat telah dikuburkan tanpa menghadap kiblat. Hal itu harus dilakukan jika 

mayat belum berubah pula. 

3. Wajib pula digali suatu kuburan bila ada harta yang terkubur bersama mayat, 

walaupun sedikit, baik dari harta warisnya atau milik orang lain, walaupun 

orang tersebut tidak menuntutnya selama belum dimaafkan olehnya. 

Permasalahan ini adalah bila harta tidak tertelan oleh mayat. Bila sudah 

                                                 
79 Sa>lim bin Sami>r Al-H}ad}rami, Matn Safi>nah Al-Naja>h Fi Ma Yajib ’ala Al-’Abd Li 

Maulah, (Cet. I; Jeddah: Da>r al-Minha>j, 2009), h. 53. 
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tertelan oleh mayat, maka tidak boleh digali jika harta itu milik sendiri atau 

milik orang lain dan tidak dituntut. Apabila orang tersebut menuntutnya, 

maka wajib digali dan dibelah tubuhnya untuk diambil dan diserahkan 

hartanya. 

4. Wajib digali kembali suatu kuburan bila seorang wanita dikuburkan, 

sedangkan di dalam perutnya masih ada janin yang masih hidup. Syaratnya 

adalah jika dimungkinkan janin tersebut masih bisa hidup setelah dibelah 

perut ibunya, dan janin itu telah berumur enam bulan atau lebih. Bila keadaan 

semacam itu, maka wajib dibelah perut ibunya dan diselamatkan janinnya. 

Namun, bila tidak memungkinkan untuk menyelamatkan janin, maka ibu 

tersebut dibiarkan tanpa dikuburkan hingga janin itu mati dan dikuburkan 

bersama ibunya. 

Sebab lainnya yang disebutkan dalam syarah Safi>>nah An-Naja>h jika:80 

1. Dikubur di tanah curian, lalu orang yang punya menuntut; 

2. Dikafani dengan kain kafan curian, lalu orang yang punya menuntut; 

3. Orang kafir dikubur di tanah haram; 

4. Khawatir digali oleh orang lain; 

5. Khawatir terjadi banjir; dan 

6. Bila telah hancur menjadi debu. 

Uraian di atas tentang ketentuan bolehnya membongkar mayat sama sekali 

tidak dapat menjadi dalil bolehnya mengkomposkan mayat kemudian 

memanfaatkannya kembali. Justru uraian tersebut menjadi dalil akan terlarangnya 

perbuatan tersebut. Sebab, hukum di atas hanya berlaku dalam hal membongkar 

kuburan untuk tujuan yang darurat yang tidak mungkin dihindari yang mana mayat 

                                                 
80 al-Sayyid Ah}mad bin ’Umar Al-Sya>t}iri, Nail Al-Raja> Bi Syarh} Safi>nah Al-Naja>’, (Cet. 

IV; al-Qa>hirah: Mat}ba’ah al-Madani, 1972), h. 137. 
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segera dikuburkan kembali, sama sekali tidak berbicara tentang membongkar 

kuburan untuk kemudian memanfaatkan mayat dari kubur tersebut. 

Di samping itu, dipersyaratkan bahwa tindakan membongkar kuburan 

meskipun tujuannya dibenarkan hanya boleh dilakukan ketika dipastikan kondisi 

mayat belum berubah. Sebaliknya, dalam proses pembuatan pupuk, mayat 

disimpan di tempat khusus agar membusuk, dan tidak dibongkar kembali kecuali 

setelah dipastikan membusuk dan hasil pembusukannya itulah yang diangkat dan 

dipergunakan di tengah-tengah masyarakat. 

Kedua, menempuh upaya-upaya tertentu dalam rangka mewujudkan 

efisiensi penggunaan harta dalam pengurusan mayat, efisiensi penggunaan lahan 

dalam penguburan mayat, serta mewujudkan kelestarian lingkungan pada dasarnya 

sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah, yakni pada ranah h}ifz} al-ma>l. Akan tetapi 

tujuan-tujuan yang dimaksud berada pada tingkatan al-mas}lah}ah al-tah}si>niyah. 

Sebab, manfaatnya hanya bersifat pelengkap dalam meraih kenyamanan hidup. 

Sesuatu dinilai darurat apabila dapat mengantarkan manusia kepada kebinasaan. 

Demikian pula hal-hal yang bersifat hajat bisa berubah menjadi darurat apabila 

hajat tersebar luas dan membawa kesulitan hidup yang besar jika tidak dipenuhi. 

Hal yang darurat dan hajat ini senantiasa menjadi perhatian dalam syariat 

demi maslahat manusia, bahkan banyak perbuatan yang hukumnya berubah dari 

hukum asal disebabkan dua hal tersebut sehingga akhirnya menjadi bagian dari 

qawa>’id fiqhiyyah. Di antara qawa>’id fiqhiyyah yang dimaksud adalah yang 

diuraikan oleh Jala>l al-Di>n al-S}uyu>t}i dalam kitabnya al-Asyba>h wa al-Naz}a>ir, 

 81الْمَحْظوُراَتِ  تَُِيحُ  الضَّرُوريَِّاتُ 
Artinya: 

“Kedaruratan membolehkan yang terlarang.” 

                                                 
81 ’Abd al-Rah}ma>n bin Abu Bakr Jala>l al-Di>n Al-S}uyu>t}i, Al-Asyba>h Wa Al-Naz}a>ir (Cet. 

I; Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1990), h. 84. 
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Maknanya apabila seseorang dalam kondisi darurat dan tidak ada pilihan lain 

kecuali menerjang hal yang terlarang, maka dia diperbolehkan melakukannya demi 

menjaga keberlangsungan hidupnya dan menjaganya dari kebinasaan. Contohnya, 

orang yang terancam mati kelaparan dan tidak ada yang dapat dia konsumsi 

kecuali bangkai maka dia boleh memakannya sekadar untuk menyelamatkan 

dirinya, atau seseorang yang tersedak dan tidak bisa bernafas, sedangkan di 

dekatnya hanya ada khamar maka dia meminum khamar tersebut agar sesuatu yang 

mengganggu tersebut dapat segera tertelan. 

Kaidah lain yang dimaksud adalah, 

 82ةِ رَ وْ رُ الضَّ  ةَ لَ َِّ نْ مَ  ُُ ََّّ ن َ ت ُ  ةاجَ الحَ 
Artinya: 

“Hajat dapat didudukan sebagai darurat.” 

Maksudnya, jika hajat tersebut sudah meluas di tengah masyarakat dan mereka 

mendapati kesempitan hidup yang teramat sangat apabila hajat tersebut tidak 

terpenuhi, maka dapat hal-hal tersebut dihukumi sebagai perkara yang darurat 

yang hukumnya dapat berubah. Ini semua dalam rangka mewujudkan maqa>s}id al-

syari>‘ah. Akan tetapi mengkomposkan mayat dengan tujuan yang disebutkan di 

atas hanya bersifat tah}si>n dan tidak bersifat hajat apalagi darurat. Alasannya: 

1. Biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan mayat diambil dari harta 

mayat itu sendiri 

Harta yang dibagi kepada ahli waris adalah tidak termasuk proporsi yang 

digunakan untuk mengurusi mayat. Rasulullah bersabda, 

فِ نُ وْهُ   ...ثَ وْبَ يْهِ  فِي وَََ
Artinya: 

“Kafanilah dia dengan dua bajunya!...” 

                                                 
82 ’Abd al-Rah}ma>n bin Abu Bakr Jala>l al-Di>n Al-S}uyu>t}i, Al-Asyba>h Wa Al-Naz}a>ir, h. 88. 
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Dengan kata lain, ahli waris tidak berhak terhadap harta tersebut sebelum 

kewajiban mengurusi mayat terpenuhi. Jika pun tidak cukup, maka yang 

berkewajiban adalah karib kerabat, dan jika karib kerabat tidak mampu, maka 

pemerintah setempat. Oleh karena itu, tidak tepat menjadikan tujuan menghemat 

harta sebagai alasan untuk tidak menyelenggarakan mayat sebagaimana mestinya. 

Sebab, telah ada harta yang dialokasikan khusus untuk itu yang tidak boleh 

diganggu gugat. 

2. Masih banyak lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pemakaman 

Sangat banyak lahan yang dapat digunakan namun justru ditempati untuk 

membangun tempat-tempat yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Tanpa 

terjadinya kekurangan lahan pemakaman, tempat-tempat tersebut sejak awal tidak 

seharusnya ada, dan seharusnya dimanfaatkan untuk maslahat untuk manusia yang 

bersifat umum dan menyeluruh. Jika pun sekiranya suatu hari seluruh lahan 

pemakaman di bumi ini benar-benar penuh, maka langkah berikutnya yang sudah 

semestinya ditempuh -jika tempat-tempat maksiat tersebut memang masih ada- 

adalah menutup tempat tersebut dan menjadikan lahannya sebagai pemakaman, 

bukan malah memusnahkan mayat yang seharusnya dihormati, baik dengan 

dijadikan pupuk maupun dimusnahkan dengan cara lain. 

3. Memungkinkannya penggunaan lahan pemakaman lebih dari satu kali 

Apabila sebuah kuburan telah berusia sangat lama yang mana telah diyakini 

bahwa jasad yang terkubur di dalamnya sudah lenyap melebur dengan tanah, maka 

orang yang meninggal dunia di kemudian hari dapat dimakamkan di lubang yang 

sama, yaitu umumnya dari kalangan keluarga mayat yang pertama. Hal ini juga 

lebih menghemat biaya sebab ahli waris tidak perlu membeli lahan baru melainkan 

hanya perlu menggali kembali lubang dari kuburan sebelumnya. Ini dapat 

ditempuh jika keluarga mayat memang mengalami kesulitan yang sangat dalam 
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menyiapkan lahan baru untuk keluarganya yang meninggal dunia. Ini juga menjadi 

argumen akan tidak diperlukannya mengubah mayat menjadi pupuk dalam rangka 

menghemat lahan. 

4. Pupuk organik sudah ditemukan sejak dahulu hingga saat ini 

Pupuk organik sudah ditemukan sejak dahulu hingga saat ini dengan 

berbagai jenisnya seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk kompos 

sebagaimana telah diuraikan pada subbab pupuk dan pemanfaatannya. Bahan 

utama pupuk organik adalah sisa tumbuhan dan kotoran hewan. Kedua bahan ini 

masih ada sampai hari ini dalam jumlah yang sangat memadai di semua tempat. 

Oleh karena itu, tidak ada desakan genting (darurat), bahkan tidak ada desakan 

sama sekali, untuk mencari bahan lain seperti jasad manusia. 

5. Tujuan menjaga kesuburan tanah demi kelestarian lingkungan juga dapat 

dicapai dengan cara lain yang sangat banyak. 

Tujuan menjaga kesuburan tanah demi kelestarian lingkungan juga dapat 

dicapai dengan cara lain yang sangat banyak. Sebaliknya, hal-hal yang merusak 

lingkungan masih sangat banyak dilakukan oleh manusia yang seharusnya 

dihentikan. Dengan kata lain, jika pun di dalam tubuh manusia terdapat zat yang 

sangat bermanfaat untuk tanah, maka tetap saja menjadikannya sebagai kompos 

bukan hal pertama yang perlu dilakukan, melainkan menghentikan tindakan 

pencemaran lingkungan terlebih dahulu, kemudian disusul tindakan pelestarian 

yang bersifat aktif. Dengan demikian, rusaknya lingkungan saat ini dengan 

kebutuhan untuk mengubah mayat manusia menjadi pupuk terdapat amat banyak 

hal pemisah yang lebih layak untuk ditempuh terlebih dahulu. Di samping itu, 

belum ada penelitian secara ilmiah yang memadai yang membuktikan bahwa 

mayat manusia dapat menjadi kompos yang baik dan punya pengaruh signifikan 

terhadap perbaikan lingkungan. 
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Ketiga, pada uraian di atas tampak bahwa ada kontradiksi antara dua 

praktek tersebut. Yang pertama mengkomposkan mayat bertentangan dengan 

maqa>s}id al-syari>‘ah, sedangkan menghemat harta, lahan, dan menjaga kesuburan 

tanah sejalan dengan maqa>s}id al-syari>‘ah. Oleh karena itu, perlu melakukan tarjih 

antara kedua maqa>sid ini. Langkah-langkah untuk melakukan tarjih -sebagaimana 

telah disebutkan sebelumnya- beserta penerapannya dalam pembahasan 

penggunaan mayat sebagai pupuk adalah sebagai berikut: 

Pertama: menentukan kategori maslahat pada setiap maqa>s}id, apakah pada 

kategori maslahat agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta. Tindakan pertama, 

mengkomposkan mayat bertentangan dengan maqa>s}id al-syari>‘ah pada aspek h}ifz} 

al-nafs dan h}ifz} al-’ard}} sedangkan tindakan kedua, yaitu efisiensi harta, lahan, dan 

kelestarian lingkungan, sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah pada aspek h}ifz} al-ma>l. 

Kedua: menentukan kualitas dari kedua maqa>s}id tersebut berdasarkan teori 

yang telah dijelaskan, apakah pada kualifikasi d}aru>ri>, h}a>ji>, atau tah}si>ni>. Tindakan 

pertama, mengkomposkan mayat bertentangan dengan maqa>s}id al-syari>‘ah pada 

aspek h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-’ard}} pada tingkatan d}aru>ri>, sedangkan tindakan 

kedua, yaitu efisiensi harta, lahan, dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan 

maqa>s}id al-syari>‘ah pada aspek h}ifz} al-ma>l pada tingkatan tah}si>ni>. 

Ketiga: Jika keduanya berada pada tingkatan maslahat yang sama maka 

maslahat agama didahulukan dari maslahat selainnya, kemudian jiwa, akal, 

kehormatan, atau harta (secara hirarki). Jika berada pada tingkatan yang berbeda, 

maka yang didahulukan adalah maqa>s}id yang lebih tinggi derajatnya, sehingga bisa 

jadi kemaslahatan jiwa didahulukan jika berada dalam kategori d}aru>ri> dan 

kemaslahatan agama berada pada kategori h}a>ji>, begitu juga cara mengaplikasikan 

maqa>s}id yang lainnya. 
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Berdasarkan poin pertama dan kedua, dua tindakan dalam penggunaan 

mayat sebagai pupuk ini harus ditarjih. Yang ra>jih} adalah tindakan pertama yaitu 

pelanggaran terhadap maqa>s}id al-syari>‘ah pada aspek h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-’ard}} 

pada tingkatan d}aru>ri>, dan yang marju>h} adalah tindakan kedua, yaitu efisiensi 

harta, lahan, dan kelestarian lingkungan, yang sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah 

pada aspek h}ifz} al-ma>l pada tingkatan tah}si>ni>. 

Penjelasannya adalah bahwa upaya mewujudkan tindakan yang sesuai 

dengan maqa>s}id al-syari>‘ah harus berurutan dari maslahat agama, jiwa, akal, 

kehormatan, kemudian harta, serta dari tingkatan d}aru>ri>ya>t, hajiyat, kemudian 

tah}si>niyya>t, dan tidak dapat dilakukan secara berkebalikan. Hal ini sebagaimana 

perkataan Imam al-Sya>t}ibi ketika beliau menyebutkan kaidah dan penerapan 

dalam maqa>s}id al-syari>‘ah, 

لْقِ، فِي مَقَاصِدِهَا حِفْظِ  إلَِى تَ رْجِعُ  الشَّريِعَةِ  تَكَاليِفُ  ََ  :أَحَدُهَا :أقَْسَامٍ  ثَلَاثةََ  تَ عْدُو لَۤ  دُ الْمَقَاصِ  وَهَذِهِ  الْ

 .83تَحْسِينِيَّةً  تَكُونَ  أَنْ  :وَالثَّالِثُ  .حَاجِيَّةً  تَكُونَ  أَنْ  :وَالثَّانِي .ضَرُوريَِّةً  تَكُونَ  أَنْ 
Artinya: 

“Segala taka>li>f (beban) syariat berorientasi untuk menjaga maqa>s}id-nya 
terhadap manusia yaitu kemaslahatan yang bersifat d}aru>ri, h}a>ji>, dan 
tah}si>ni>.” 

H}ifz} al-nafs dan al-‘ard yang dilanggar pada pemanfaatan mayat sebagai 

pupuk terjadi pada tingkat d}aru>ri>ya>t, sedangkan menghemat harta, lahan, dan 

kelesetarian lingkungan tidak lebih dari h}ifz} al-ma>l pada tingkatan tah}si>niyya>t 

sehingga yang kedua (menghemat harta, lahan, dan kelestarian lingkungan) tidak 

boleh dicapai dengan menempuh hal pertama (mengomposkan mayat) yaitu 

dengan membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hal yang lebih tinggi. 

Ima>m al-Sya>t}ibi> menegaskan bahwa kemaslahatan duniawi hanyalah 

penopang dari kemaslahatan agama, sebagaimana dalam ucapannya, 

                                                 
83 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 17. 
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نْ يَا الْحَيَاةُ  تُ قَامُ  يْثُ حَ  مِنْ  تُ عْتَ ََ رُ  إِنَّمَا الْمُسْتَدْفَ عَةُ  وَالْمَفَاسِدُ  شَرْعًا الْمُجْتَ لَََةُ  الْمَصَالِحُ   ى،الْأُخْرَ  للِْحَيَاةِ  الدُّ
 84...الن ُّفُوسِ  أهَْوَاءِ  حَيْثُ  مِنْ  لَۤ 

Artinya: 
“Yang diperhitungkan dalam meraih kemaslahatan dan menolak 
kemudaratan dalam kehidupan duniawi menurut syariat, adalah demi 
kepentingan kehidupan akhirat, bukan berdasarkan hawa nafsu.” 

Tidak diragukan lagi bahwa menghemat harta, lahan, dan kelestarian lingkungan 

adalah kemasalahat duniawi, hanya saja hal tersebut diperoleh dengan melanggar 

syariat atau maqa>s}id yang lebih utama. Senada dengan ini, Imam al-Sya>tibi juga 

menyatakan, 

ُِ  الْأَصْلِ  عَلَى ارهَُااعْتََِ  يَ عُودَ  لَۤ  أَنْ : وَهُوَ  شَرْط ، -تَكْمِلَة   هِيَ  حَيْثُ  مِنْ  -فَ لَهَا تَكْمِلَةٍ  َُلُّ  بْطاَ  85باِلْإِ
Artinya: 

“Segala jenis kemaslahatan yang berperan sebagai komplemen (sekunder 
dan tersier), dalam perealisasiannya tidak boleh menyebabkan kerusakan 
pada kemaslahatan pokok (primer).” 

Jika al-maslahat al-daru>riyya>h tidak terjaga atau rusak maka kedua maslahat 

lainnya akan ikut rusak. Akan tetapi jika salah satu atau kedua maslahat pelengkap 

itu yang rusak, maka tidak mesti maslahat al-daru>riyya>h ikut rusak. Sebab, kata 

beliau, 

 86وَالتَّحْسِينِيَّةِ  للِْحَاجِيَّةِ  أَصْل   الشَّريِعَةِ  فِي الضَّرُوريَِّةُ  الْمَقَاصِدُ 
Artinya: 

“Al-maqa>s}id al-daru>riyya>h adalah pokok dari al-maqa>s}id h}a>jiyyah dan al-
maqa>s}id al-tah}si>niyah.” 

Menghemat harta dan lahan serta mewujudkan kesuburan tanah demi kelestarian 

lingkungan berada pada tingkat tah}si>niyya>t sehingga tidak boleh menjadi alasan 

untuk merusak jiwa dan kehormatan manusia yang berada pada tingkatan 

daruriyat. Dengan kata lain, jika tujuan tah}si>n tersebut tecapai dengan sempurna 

                                                 
84 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 63. 
85 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 26. 
86 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 2, h. 31. 
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tetapi dengan mengorbankan daruriyat, maka pada akhirnya pencapaian tah}si>n 

tersebut juga tidak bernilai apa-apa atau tetap saja dianggap rusak. Imam al-

Syatibi juga telah menggariskan, 

ََدُ  رتُْ ََةً  أعلا للجملة جهالمتو  الطَّلَبَ   الْأَوْصَافِ  أوَِ  الت َّفَاصِيلِ  إِلَى هِ الْمُتَ وَج ِ  الطَّلَبِ  مِنَ  الِۤعْتََِارِ  فِي وَآ
 87الْجَُّْئيَِّاتِ  خُصُوصِ  أوَْ 

Artinya: 
“Al-t}alab (perintah maupun larangan) yang ditujukan kepada pokok suatu 
syariat lebih tinggi derajatnya dan lebih tegas dari pada yang ditujukan 
kepada cabang-cabangnya, sifat atau bagian-bagiannya.” 

Ketidaksempurnaan dalam melakukan hal-hal yang berupa pelengkap dalam suatu 

hukum syariat tidak menyebabkan hilangnya kewajiban melakukan inti syariat 

tersebut. Artinya, jika diasumsikan manusia mengalami sedikit kesulitan karena 

keterbatasan harta dan lahan serta tanah tidak terlalu subur dan tidak ada pilihan 

lain kecuali menggunakan mayat manusia sebagai pupuk, maka kesulitan tersebut 

tidak memiliki bobot di hadapan syariat karena tetap saja hal yang inti atau pokok 

adalah menjaga jiwa dan kehormatan manusia. Al-Sya>t}ibi> juga berkata, 

َُوعِ، جَنْبِ  فِي التَّابِعِ  جَانِبُ  يُ لْغَى ذَلِكَ  وَلِأَجْلِ  انَ  إِذَا لتَّابِعُ ا يُ عْتَ ََ رُ  فَلَا  الْمَت ْ  عَلَى يَ عُودُ  اعْتََِارهُُ  ََ
َُوعِ  ُِ  الْمَت ْ خْلَا  88باِلْإِ

Artinya: 
“Dengan demikian bagian yang berupa cabang dapat ditiadakan jika dalam 
pelaksanaannya dapat merusak bagian inti atau pokoknya.” 

Karenanya, aspek yang bersifat pelengkap (ta>bi’) dibatalkan jika dalam 

pelaksanaannya dapat menyebabkan kerusakan pada aspek pokok (matbu>’). Dalam 

kasus penggunaan mayat sebagai pupuk, yang menjadi ta>bi’ adalah penghematan 

harta, lahan, dan kelestarian lingkan, dan pada hal ini terjadi ta’a>rud} (kontradiksi) 

dengan matbu>’, yakni jiwa dan kehormatan manusia. Yang ditarjih adalah matbu>’ 

                                                 
87 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 3, h. 491. 
88 Ibrahi>m bin Mu>sa bin Muh}ammad al-Garna>t}i Al-Sya>t}ibi, Al-Muwafaqa>t, vol. 3, h. 491. 
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yaitu menjaga jiwa dan kehormatan manusia sehingga menjadikan mayat sebagai 

pupuk menjadi marju>h}. 

Juga telah disebutkan dalam pembahasan konsep maqa>s}id al-syari >’ah 

bahwa maqa>s}id al-syari>’ah juga memiliki kaitan erat dengan qawa>‘id fiqhiyyah. 

Sebab, qawa>‘id fiqhiyyah juga merupakan hasil istiqra> para ulama tentang nas-nas 

syariat yang dikumpulkan dalam bentuk kaidah-kaidah. Qawa>‘id fiqhiyyah juga 

secara nyata menampilkan maqa>s}id serta mah}a>sin dari syariat Islam. Oleh karena 

itu, sebagai penguat terhadap uraian sebelumnya tentang tarjih dua maqa>s}id, maka 

perlu pula untuk menimbang hal tersebut dengan qawa>‘id fiqhiyyah. 

1. Mengubah mayat menjadi pupuk adalah tindakan yang memberi mudarat 

Tindakan ini tidak dibenarkan dalam syariat dan melanggar kaidah dasar 

dalam agama Islam, yaitu 

 89ارَ رَ ضِ  لَۤ وَ  رَ رَ ضَ  لَۤ 
Artinya: 

“Tidak boleh menimbulkan mudarat dan memberikan kemudaratan.” 

Ini merupakan salah satu dari lima kaidah utama dan menjadi ruh di seluruh aspek 

syariat Islam. 

2. Memperlakukan mayat di luar dari adab-adab yang telah digariskan oleh 

syariat hanya boleh dilakukan apabila terjadi kondisi darurat 

Dalam konteks di atas, tidak ada kondisi darurat yang mendorong untuk 

itu. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menerapkan kaidah, 

 90الْمَحْظوُراَتِ  تَُِيحُ  الضَّرُوريَِّاتُ 
Artinya: 

“Kedaruratan membolehkan yang terlarang.” 

                                                 
89 ’Abd al-Muh}sin bin ’Abdulla>h bin ’Abd al-Kari>m Al-Za>mil, Syarh Al-Qawa>’id Al-

Sa’diyyah, (Cet. I; Arab Saudi: Da>r At}las al-Khad}ra>’, 2001), h. 145. 
90 ’Abd al-Rah}ma>n bin Abu Bakr Jala>l al-Di>n Al-S}uyu>t}i, Al-Asyba>h Wa Al-Naz}a>ir, h. 84. 
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tujuan tersebut hanya berada pada 

tingkat tah}si>n, tidak mencapai hajat apalagi darurat sehingga tidak ada perubahan 

hukum yang berlaku. 

3. Meninggalkan mafsadat didahulukan daripada meraih manfaat 

Imam al-S}uyu>t}i berkata, 

مَ  وَمَصْلَحَة   مَفْسَدَة   تَ عَارَضَ  فإَِذَا  91غَالًَِا الْمَفْسَدَةِ  دَفْعُ  قُدِ 
Artinya: 

“Apabila terjadi pertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka 
menolak mafsadat didahulukan secara umum.” 

Syarat pemberlakukan kaidah ini sebagaimana dalam kitab-kitab al-qawa>’id al-

fiqhiyyah ada dua, yaitu bahwa mafsadat yang akan timbul dari melakukan atau 

meninggalkan sebuah perbuatan telah dipastikan atau diduga kuat akan terjadi dan 

bahwa kemudaratan yang timbul kadarnya lebih besar atau sama dengan maslahat 

yang dicapai. Dalam wacana mengubah mayat menjadi pupuk, mafsadat yang akan 

terjadi sudah pasti terjadi, sebaliknya maslahatnya amat kecil bahkan belum bisa 

dipastikan. Lebih jauh, tidak boleh mengambil resiko yang nyata dan pasti demi 

sebuah kemaslahatan yang belum jelas. Imam al-S}uyu>t}i berkata, 

 92امُ رَ الحَ  بَ لَ غَ  لَّۤ إِ  امُ رَ الحَ وَ  ُُ لَا الحَ  عَ مَ تَ اجْ  امَ 
Artinya: 

“Tidaklah yang halal dan yang haram bertemu kecuali yang haram unggul.” 

Upaya penghematan serta menjaga kelestarian lingkungan adalah sesuatu yang 

halal dan merusak mayat manusia adalah haram. Ketika dua hal tersebut bertemu, 

maka yang haram didahulukan dalam rangka ih}tiya>t} (sikap lebih berhati-hati).  

                                                 
91 ’Abd al-Rah}ma>n bin Abu Bakr Jala>l al-Di>n Al-S}uyu>t}i, Al-Asyba>h Wa Al-Naz}a>ir, h. 87. 
92 Ta>j al-Di>n Abd al-Wahha>b bin Taqi al-Di>n Al-Subki, Al-Asyba>h Wa Al-Naz}a>ir, vol. 2 

(Cet. I (t.t.: Da>r al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1991), h. 380. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati. Mayat juga sering 

disebut dengan jenazah. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu 

atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan 

berkembangnya tanaman. Pupuk terbagi dua: pupuk organik dan anorganik. 

Jika mayat manusia dijadikan pupuk, maka ia termasuk kategori pupuk 

organik dari jenis kompos. Wacana dan praktek penggunaan mayat untuk 

tujuan tertentu bukanlah hal yang baru di dalam kajian Islam. Oleh karena itu, 

terbuka ruang untuk melakukan diskusi tentang pemanfaatan mayat dengan 

tujuan berikutnya, yaitu sebagai pupuk organik atau pupuk kompos. Yang 

menjadi bahan diskusi adalah sebagaimana mayat telah dimanfaatkan pada 

praktek otopsi dan donor organ demi kemaslahatan manusia yang masih 

hidup, apakah mayat juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tujuan 

yang sama. Kaidah dasar yang berlaku adalah  َتَ ي  َالمَ َةَ مَ رَ حَ َنَ مَ َدَ آكَ َى َ الحَ َة َمَ رَ ح  

(kehormatan orang yang masih hidup lebih ditekankan dibanding kehormatan 

orang yang telah mati), namun demikian yang menjadi pertanyaan apakah 

kaidah ini berlaku secara mutlak sehingga manusia yang masih hidup dapat 

melakukan apapun kepada manusia yang telah mati demi kemaslahatan 

mereka atau tidak. Pembahasan tentang kebolehan atau kelayakan 

pemanfaatan mayat juga tidak hanya berkisar pada tujuan pemanfaatan 

tersebut, melainkan objek pemanfaatan tersebut yakni status mayat, apakah 

ia ma’s}u>m, baik muslim atau non-muslim, atau tidak. Sikap pro dan kontra 

sangat dipengaruhi oleh agama yang diyakini oleh masyarakat di tempat 
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wacana tersebut berkembang. Yang umumnya mendukung wacana ini adalah 

masyarakat non-muslim yang secara materialistis memandang bahwa segala 

sesuatu hendaknya dimanfaatkan demi kemaslahatan hidup manusia, 

termasuk dengan memanfaatkan manusia yang telah mati. Sebaliknya, yang 

bersikap kontra umumnya adalah kaum muslimin, yang menganut agama yang 

memberi perhatian yang besar dan hukum-hukum yang ketat berkenaan 

dengan kehormatan manusia baik selama hidupnya maupun pasca 

kematiannya sebagaimana yang tergambar dalam fatwa-fatwa para ulama. 

Akan tetapi, tidak serta merta pula dikatakan bahwa mayat non-muslim dapat 

diperlakukan sekehendak ahli warisnya sebab jika mayat tersebut berstatus 

zimi di tengah masyarakat muslim maka dia tetap mendapatkan hak-hak 

penghormatan dan perlindungan sebagaimana ketika masih hidup. Demikian 

pula anggota masyarakat yang hidup sebagai seorang muslim dapat 

kehilangan ke-ma’s}u>m-annya (hak penghormatan dan perlindungan) apabila 

dia murtad. 

2. Prinsip utama maqa>s}id al-syari>‘ah berorientasi kepada kemaslahatan manusia 

di dunia dan di akhirat melalui pemeliharaan dan pelestarian al-d}aru>riyya>t al-

khams yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Syariat Islam dalam 

menjaga kelima hal tersebut membagi kemaslahatan dalam tiga kualifikasi, 

yaitu: al-mas}lah}ah al-d}aru>riyyah (kemaslahatan primer), al-mas}ah}ah al-

h}a>jiyyah (kemaslahatan sekunder), dan al-mas}lah>ah al-tah}si>niyah 

(kemaslahatan tersier). Pemeliharaan dan pelestarian dilakukan melalui dua 

aspek: aspek keberadaannya, yaitu dengan tasyri>’ hal-hal yang dapat 

mewujudkan sekaligus melestarikan kemaslahatan itu, dan aspek 

ketiadaannya, yaitu dengan menjauhkan hal-hal yang bisa mengakibatkan 

rusak atau hilangnya kemaslahatan yang telah ada. Dalam proses tasyri>’ 
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(pembentukan syariat) dan istinbat hukum, terdapat dua teori maqa>s}id yang 

menjadi teori dasar, yaitu: al-maqa>s}id al-kulliyyah dan al-maqa>s}id al-

juz’iyyah, kedua teori ini memiliki korelasi yang saling menguatkan dalam 

menghadirkan kemaslahatan manusia sebagai prinsip utama syariat. 

3. Dalam kasus penggunaan mayat sebagai pupuk, tindakan penghematan harta, 

lahan, dan menjaga kelestarian lingkungan adalah tindakan yang sesuai 

dengan maqa>s}id al-syari>‘ah pada aspek h}ifz} al-ma>l. Adapun tindakan 

mengubah mayat menjadi pupuk tidak sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah 

karena melanggar aspek h}ifz} al-nafs dan h}ifz} al-’ard}}. Mengingat antara 

keduanya terjadi ta’a>rud} (kontradiksi), yang ditarjih adalah menjaga jiwa dan 

kehormatan manusia karena tindakan ini berada pada tingkasan al-mas}lah}ah 

al-d}aru>riyyah, sedangkan tindakan penghematan harta, lahan, dan menjaga 

kelestarian lingkungan berada pada tingkatan al-mas}lah}ah al-tah}si>niyah 

menjadi marjuh, sehingga dinilai tidak sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah 

sehingga tidak boleh dilakukan. 

B. Implikasi Penelitian 

Apabila tindakan menjadikan mayat manusia sebagai pupuk dinilai tidak 

sesuai dengan maqa>s}id al-syari>‘ah maka wacana ini hendaknya tidak direalisasikan 

di tengah masyarakat. Adapun pihak-pihak yang telah melaksanakan aktivitas ini, 

terlebih lagi mengesahkannya dalam bentuk peraturan perlu untuk menghentikan 

tindakan tersebut dan meralat aturan-aturan yang membolehkannya. 

Sejauh ini, wacana dan praktek ini baru berkembang di negara-negara Barat 

yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim sehingga belum banyak 

pembahasan terhadap hal ini dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, apabila 

wacana ini juga mulai berkembang di negara-negara yang penduduknya mayoritas 

Islam seperti di Indonesia, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
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dalam mengambil sikap terhadap wacana tersebut. Seyogyanya pemerintah 

menetapkan aturan berupa pelarangan terhadap praktek tersebut, baik dilakukan 

oleh individu maupun oleh kelompok. 

Tindakan menggunakan mayat sebagai pupuk sebagaimana telah 

disimpulkan dinilai melanggar maqa>s}id al-syari>‘ah dan juga bertentangan dengan 

hukum fardu kifayah atas masyarakat untuk menyelenggarakan jenazah secara 

Islami. Oleh karena itu, jika tindakan ini pada akhirnya dipraktekkan oleh sebagian 

anggota keluarga, maka masyarakat berhak untuk melakukan tindakan preventif 

atau bahkan pelarangan sebab kesalahan tersebut tidak hanya disematkan kepada 

si mayit yang mewasiatkan hal tersebut kepada keluarganya, atau hanya kepada 

keluarga yang rida dengan tindakan tersebut, melainkan kepada seluruh anggota 

masyarakat muslim yang bertanggungjawab atas kehormatan salah satu anggota 

mereka yang telah meninggal dunia. 

Munculnya wacana penggunaan mayat sebagai pupuk juga dapat menjadi 

bahan refleksi bagi umat manusia bahwa di dalam kehidupan mereka ada banyak 

maslahat yang perlu dicapai. Meski demikian kemaslahatan tersebut berada pada 

tingkatan yang berbeda-beda sehingga terkadang harus men-tarjih antara satu 

maslahat dengan maslahat yang lain. Di sinilah salah satu peran utama maqa>s}id al-

syari>‘ah dalam menjelaskan kepada manusia tentang kemaslahatan yang harus 

menjadi prioritas dan maslahat yang mana yang menjadi tambahan dan pelengkap.
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