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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa 

tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji 

bagi Allah swt. Salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, yang diutus sebagai rahmat bagi 

alam semesta; kepada keluarga beliau, sahabat, dan pengikutnya hingga hari kiamat.  

Proses penulisan tesis ini telah melewati banyak cerita, bukan saja karena pandemi Covid-

19 ikut memercikkan ide tentang keunikan relasi dokter-pasien; atau pengesahan Undang-Undang 

Kesehatan tahun 2023 (yang merupakan anak kandung omnibus law) yang terjadi di tengah-tengah 

peroses penelitian; namun juga karena bertepatan dengan hiruk pikuk pergantian kepemimpinan 

nasional. Dan dunia kesehatan nasional sedang mengalami banyak perubahan.  

Studi pascasarjana telah membuka banyak cakrawala baru bagi peneliti. Berbekal 

‘curiosity’ dan misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Makassar; peneliti ‘menerobos’ area antara ilmu kesehatan dan dirasah Islamiyah, khususnya 

hukum kesehatan Islam; yang seiring perubahan demografi populasi Muslim dunia; butuh semakin 

banyak studi.  

Sebagian dari cakrawala baru itu tentang politik hukum Islam1 di tengah masyarakat global 

yang semakin majemuk, liberal, dan independen; tentang dunia etika dan hukum yang semakin 

menantang2; juga aspek hubungan dokter-pasien yang semakin rumit dengan semakin banyak 

variabel baru3. Semua itu membutuhkan tesis dan disertasi berikutnya.  

Penulisan tesis ini melibatkan banyak pihak. Penghargaan dan terima kasih peneliti 

haturkan kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta segenap jajarannya; 

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta segenap 

jajarannya;  

 
1Apa yang selama ini telah kurang pas dilakukan? Bagaimana langkah berikutnya terkait semakin 

terkoneksinya masyarakat global?   
Sebab itu pula, peneliti tidak mencoba mengangkat topik fikih kedokteran; yang menurut peneliti bukan langkah 
strategis dari segi politik hukum.   

2ilmuan etika memperkenalkan istilah ‘applied ethics’; untuk sesuatu yang sepertinya dianggap makin 
ambigu. Jazakumullah khairan kepada para ulama dan cendekiawan; atas khasanah ilmiah dan pemikiran yang luar 
biasa. Lihat diskusi menggairahkan antara lain Padela, A.I. Islamic bioethics: between sacred law, lived experiences, 
and state authority. Theor Med Bioeth 34, 65–80 (2013). https://doi.org/10.1007/s11017-013-9249-1  

3Kini telah hadir telehealth di samping telemedicine, rekam medik digital, serta edit genetika. Akan muncul 
“hacker” dan bisnis di tengah-tengah mereka. Bagaimana etika dan hukum memandang dan mengatur itu? 
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3. Ketua Program Studi Magister Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, beserta segenap jajarannya; 

4. Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I. selaku Promotor; dan Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., 

Sp.A. selaku Kopromotor; 

5. Prof. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. selaku Penguji Utama I; dan Dr. Indo Santalia, M.Ag. selaku 

Penguji Utama II; 

6. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta seluruh Civitas 

Akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 

7. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta segenap jajaran dan civitas akademika 

Universitas Muhammadiyah Makassar; 

8. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, 

beserta segenap jajaran dan keluarga besar FKIK Unismuh Makassar 

9. Segenap keluarga besar, para sahabat, serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan 

satu persatu;  

Jazakumullah khairan, semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan pahala 

berlipat ganda di sisi Allah swt. Kepada Allah juga peneliti pasrahkan segalanya. Tidaklah Dia 

menciptakan semua ini dengan sia-sia. Kami memohon ampunan-Nya, karena kami baru dapat 

mengambil sedikit pesan moral dari balik semua ilmu yang telah Dia bukakan; dan sangat sedikit 

beramal, dari banyaknya ilmu yang telah Dia anugerahkan. Semoga tesis ini dapat memberi 

inspirasi, membuka wawasan, dan diskusi selanjutnya mengenai etika dan hukum kedokteran.  
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TRANSLITERASI  DAN  SINGKATAN 

1. Konsonan 

 k = ك s = س  b = ب

 l = ل sy = ش  T = ت

 m = م {s = ص  \s = ث

 n = ن {d = ض  J = ج

 w = و {t = ط  {h = ح

ـھ {z = ظ  kh = خ  = h 

 y = ي a‘ = ع  d = د

    g = غ  \z = ذ

    f = ف  R = ر

    q = ق  z = ز

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika 

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

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah 
 

a a َا 
kasrah 
 

i i ِا 
 

d}ammah 
 

u u ُا 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

فَـیْـكَ    : kaifa 

لَ وْـھَ    : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

تَ اَـم  : ma>ta 

 

Contoh: 

ىـمَرَ   : rama 

لَـیْـِق    : qila 

تُ وُْـمَـی   : yamutu 

4. Ta marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat 

harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati 

atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya 

 

ai a dan i ىَْـ  

 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 
 

وَْـ  

 

Nama 
 

Harkat dan 
Huruf 

 
fath}ah  
dan alif 
atau ya 

ىَ  ... | اَ  ...  
 

kasrah dan 
ya 
 

ى ِ◌  
 

d}ammah 
dan wau 
 

و ُ◌  
 

Huruf dan  
Tanda 

 
a> 

i> 

u> 

Nama 
 

a dan garis di 
atas 
 
i dan garis di 
atas 
 
u dan garis di 
atas 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h). 

Contoh: 

ِلاَفْط لأا ُ ةـضَوْرَ  : raudah al-atfal 

ُ ةلَــضِاـَفـلْاَ ُ ةـنَـيْدِـمَـلْاَ  : al-madinah al-fadilah 

ُ ةــمَـكْـحِـْلاَ   : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 

tasydid ( ◌ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) 

yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َانَـّـبرَ   : rabbana 

َانــیَْـجَّـن   : najjaina 

ُ قّـحَــْلاَ   : al-haqq 

ُ جّـحَــْلاَ   : al-}ajj 

مَِـّـعُن   : nu’ima 

ٌّوُدـعَ   : ‘aduwwun 
 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ىِّـــــ ), maka 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

ٌّىـلِـعَ   : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ُّىِــبرَـعَ   : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا  (alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

سُـمْـَّ◌شّلاَ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ُ ةــَلزَــْلَّزلاَ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ ةفَـسلْـفَــْلاَ   : al-falsafah 

ُدَلاِـــبْــلَا   : al-bila>du 

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. 

Contohnya: 

نَوْرُـمُأَـت    : ta’muruna 

ءُوَّْـنْــلَا   : al-nau’ 

ءٌيْـشَ   : syai’un 

تُ رْـمُِ◌ُ◌ أ   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi 

bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an  (dari al-

qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 
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Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ِالله نُْـیدِ      dinullah ِالله اِِب      billah   

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi 

dengan huruf [t]. Contoh: 

ِالله ةِمَْـــحرَ يِْف مْـھُ     hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-

, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 
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Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) 

sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama 

akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya: 

 

 

 

 

1. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

r.a. =  radiyallahu 'anhu/'anhum 

H = Hijrah 

SH =  Sebelum Hijrah 

M =  Masehi 

SM =  Sebelum Masehi 

w.  =  Wafat tahun 

l. =  Lahir tahun 

QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 

 

 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

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

Nama Penyusun: Ihsan Jaya R. 
NIM : 80100219121 
Judul Tesis  : Etika Profesi Dokter Perspektif Hukum Islam 
 

Tesis ini merupkan kajian terhadap etika profesi dokter perspektif hukum Islam. Etika 
profesi dokter merupakan norma luhur dasar bagi para profesional kedokteran. Latar belakang 
masalah yang diangkat adalah terjadinya malpraktik kedokteran yang merupakan bentuk dari 
pelanggaran terhadap etika profesi dokter. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana 
tinjauan terhadap etika profesi dokter, serta etika profesi dokter perspektif hukum Islam.  

Tesis etika profesi dokter perspektif hukum Islam merupakan studi pustaka dengan 
pendekatan yuridis-interdisipliner. Bahan hukum primer adalah kode etik kedokteran Indonesia. 
Teknik analisis konsep dan perbandingan hukum diterapkan terhadap kode etik kedokteran 
Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui asas etika dalam kode etik kedokteran Indonesia, 
serta perspektif hukum Islam terhadap etika profesi dokter.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi dokter di Indonesia merupakan hasil 
adaptasi dan pengembangan etika profesi dokter klasik, dengan menjunjung tinggi nilai luhur 
profesi, yaitu: belas kasih, niat yang murni, berbudi luhur, rendah hati, bersungguh-sungguh, 
menjaga integritas, kesejawatan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Etika 
profesi dokter, yaitu kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, 
serta kewajiban dokter terhadap diri sendiri, dapat diuraikan dan dianalisis, baik secara mendasar 
maupun praktis-operasional dengan menggunakan teori hukum Islam al-Qawaid al-Fiqhiyah 
(kaidah hukum Islam), yaitu: kaidah niat, kaidah keyakinan dan kepastian, kaidah kesulitan 
(masyaqqah), kaidah darar, serta kaidah tradisi dan konsensus (urf); dan teori Maqasid al-syariah 
perlindungan terhadap jiwa manusia (hifz al-nafs) sebagai landasan etis-filosofis. Kesimpulan 
penelitian adalah etika profesi dokter dapat dikembangkan dan diuraikan secara operasional 
menggunakan teori hukum Islam al-Qawaid al-Fiqhiyah dan Maqasid al-Syariah sebagai landasan 
moral filosofis.  

Implikasi penelitian adalah perlunya teori-teori hukum Islam diaplikasikan dalam 
mengembangkan dan menguraikan etika profesi dokter, untuk menghasilkan profesional 
kedokteran yang bermoral-etika luhur.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi sehat bagi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan dasar 

untuk  menjalani kehidupan yang layak dan produktif. Manusia melakukan aktivitas 

individu dan sosial dengan berbekal kesehatan. Orang bekerja, beribadah, beramal 

salih, mengaktualisasikan diri, beristirahat, menikmati rekreasi, menikah dan 

membangun keluarga dan karir; semuanya membutuhkan kondisi kesehatan yang 

optimal. Kondisi kesehatan yang baik menjamin optimalnya persepsi nikmat secara 

fisik (atas rangsangan saraf pada tubuh manusia); maupun psikis. Rasa lezat pada 

makanan, keindahan yang tampak melalui pandangan mata, kesegaran yang terasa 

pada tubuh, serta kesejukan udara di lingkungan sekitar; semuanya membutuhkan 

kondisi kesehatan yang baik.1   

Sebaliknya dengan kondisi terganggunya kesehatan. Keadaan sakit akan 

menghambat aktifitas seseorang, sekaligus mengurangi rasa puasnya terhadap 

pencapaian hidup; baik mental, material, maupun spiritual. Orang yang sakit akan 

kurang menikmati tidur dan istirahat. Makanan yang lezat akan menjadi terasa tidak 

enak. Tempat tinggal yang lapang dan pakaian yang indah akan terasa kurang 

berarti. Karir yang gemilang akan terasa tidak utuh jika disertai dengan kondisi 

sakit. Beribadah pun tidak dapat optimal. Kesehatan dan pelayanan kesehatan 

dengan demikian merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi setiap 

 
1Eryati Darwin, Etika Profesi Kesehatan, edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. v.  
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orang; bahkan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh 

konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab 

XA, pasal 28H berbunyi, 

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan.2  

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bab 

II, pasal 4, ayat 1 disebutkan,  

Setiap orang berhak: (a) hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; […] (c) 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar 
dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; (d) 
mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan 
kesehatan; (e) mendapatkan alses atas sumber saya kesehatan.3     

Kesehatan yang optimal membutuhkan pengetahuan kedokteran4; ilmu 

tentang faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan, perilaku sehat, tindakan dan 

nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap sehat, atau untuk meningkatkan kesehatan, 

berikut ilmu mengenai penyakit, penyebab penyakit,  faktor risiko sakit, 

pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, rehabilitasi setelah sakit, dst.  

Meski demikian, tidak semua orang berkesempatan untuk mempelajari 

semua pengetahuan tersebut secara komprehensif dan terstruktur, apalagi jika 

hendak sampai ke tingkat profesional. Seseorang membutuhkan waktu dan tenaga 

yang tidak sedikit untuk belajar, kompeten dan mendapat pengakuan profesional 

 
2Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bab 

XA,  pasal 28H.  
3Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bab II, 

pasal 4 ayat 1. 
4Kedokteran berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan dokter atau pengobatan 

penyakit; lihat “kedokteran” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedokteran  (20 Oktober 2022). 
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dalam bidang kedokteran. Sebelumnya, calon mahasiswa kedokteran telah diseleksi 

dengan sangat kompetitif untuk dapat mengikuti proses pendidikan di fakultas 

kedokteran. 

Keberadaan profesional kedokteran dengan demikian sangat esensial dalam 

kehidupan masyarakat. Keutuhan dan keberlangsungan sebuah komunitas, setelah 

terpenuhinya kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan; adalah jaminan 

kesehatan. Keberadaan dokter dalam rangka eksistensi sebuah komunitas 

masyarakat merupakan bentuk kewajiban komunal agama (fardu kifayah)5, 

sebagaimana diingatkan oleh Imam al-Syafi’i, 

 6كندب رمأ نع كئبني بيبط لاو ،كنيد نع كيتفي لماع هيف نوكي لا ادلب ننكست لا
Maksudnya: 

 
Janganlah Kamu tinggal di suatu daerah yang tidak memiliki ulama yang 
dapat memberikan fatwa kepadamu dalam masalah agama; dan tidak 
memiliki dokter yang dapat merawat kesehatanmu.   

 
 Ungkapan Imam Syafi’i di atas menegaskan peran penting dua kalangan 

profesi dalam masyarakat: ulama dan dokter. Jika keberadaan ulama menjamin 

pelaksanaan dan pemecahan masalah ibadah dan sosial-keagamaan;  keberadaan 

dokter menjamin penanggulangan problem kesehatan bagi anggota masyarakat.  

 
5Ashadi L. Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan 

Kedokteran), edisi I (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, Desember 2017), h. 212.  
6Abdurrahman ibn abi Hatim al-Razi, Adab  Al-Syafi’i wa Manaqibuhu (Cet. 1; Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H), h. 244 [Maktabah Syamilah], dalam Raehanul Bahraen, “Perhatian 
ulama terhadap ilmu kedokteran (Semangatlah Belajar Ilmu Kedokteran)”, Official Website of 
Raehanul Bahraen. https://muslimafiyah.com/perhatian-ulama-terhadap-ilmu-kedokteran-
semangatlah-belajar-ilmu-kedokteran.html (20 Oktober 2022). 
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Profesional kedokteran memiliki kompetensi keilmuan, tugas, dan tanggung 

jawab profesi untuk mengupayakan secara maksimal7 penyelamatan jiwa manusia, 

menolong penderitaan orang sakit, serta meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Karena keluhuran, kemuliaan, dan peran penting tersebut; profesi 

kedokteran dianggap merupakan “the noblest profession”. Kedudukan istimewa 

profesi dokter berangkat dari objek profesi mereka, yaitu manusia, yang merupakan 

makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia.  

Manusia merupakan subjek, sekaligus objek dari profesi kedokteran. Dan 

karena manusia merupakan objek dari profesi dokter, maka tuntutan terhadap 

kualitas proses maupun hasil pelayanan kedokteran selalu tinggi, termasuk tuntutan 

terhadap standar perilaku profesional, moral & etika.8   

Terkait peran dan tanggungjawab profesinya tersebut, para dokter telah 

melewati seleksi yang kompetitif sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi, 

untuk kemudian dididik dan dilatih secara terstruktur, dalam rangka penguasaan 

kompetensi pengobatan secara komprehensif, pada tingkat profesionalisme 

tertinggi.9 Mereka harus menempuh pendidikan formal akademik dan keterampilan 

tersupervisi selama bertahun-tahun, menjalani banyak simulasi keahlian, mengikuti 

ragam praktikum boimedik maupun humaniora, uji kompetensi berjenjang, hingga 

 
7Menurut Fred Ameln, kontrak terapeutik dalam hukum perdata termasuk ke dalam 

perikatan jenis inspanningsverbintenis; yakni perjanjian upaya; dalam arti, kedua belah pihak yang 
berjanji, berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Lihat H. Salim 
H.S., Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2006), h. 45 dalam Evy Savitri Gani, Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak dalam 
Perjanjian Terapeutik, Tahkim 14, no. 2 (Desember 2018): h.161. 

8Eryati Darwin, Hardisman, Etika Profesi Kesehatan, h. 11-12 dan 17. 
9Zaenal Abidin, “RUU “Omnibus Law” Kesehatan Versus Uniknya Profesi Dokter”, Situs 

Resmi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 5 Jan 2023. https://www.idionline.org/article/ruu-omnibus-
law-kesehatan-versus-uniknya-profesi-dokter (1 Agustus 2023). 
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proses pendidikan magang sebagai dokter muda di rumah sakit-rumah sakit 

pendidikan. Tingginya kompleksitas dan tingkat kesulitan dalam proses 

pendidikan, di samping banyaknya permintaan calon mahasiswa untuk masuk ke 

fakultas kedokteran, menjadikan seleksi untuk mendapatkan kesempatan mengikuti 

pendidikan kedokteran menjadi sangat kompetitif –sekaligus mahal-- di setiap 

universitas pengelola fakultas kedokteran; di seluruh belahan dunia. 

Hubungan dokter pasien dengan demikian menjadi tidak sederhana. Dokter 

pasien setidaknya terikat dengan tiga jenis hubungan: hubungan medik, hubungan 

moral, dan hubungan hukum.10 Kesenjangan pengetahuan dan kompetensi antara 

dokter dan pasien hanya merupakan salah satu aspek. Dokter berada dalam posisi 

memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai kondisi tubuh dan 

kebutuhan fisik pasien, sekaligus memiliki wewenang hukum untuk memberikan 

tindakan dan atau obat yang dapat mempengaruhi secara efektif fungsi tubuh 

pasien. Sebaliknya dengan pasien, di samping pengetahuan yang terbatas mengenai 

tubuh dan gangguan kesehatan yang sedang mereka derita; pasien juga sedang 

merasakan ketidaknyaman secara fisik dan mental, menderita sakit dan 

membutuhkan pertolongan, mengalami gangguan fungsi tubuh, serta berada pada 

posisi sebagai pihak yang membutuhkan bantuan.  

Seorang dokter, dalam kondisi demikian itu, berada pada posisi superior 

terhadap pasien, atau dengan kata lain pola hubungan paternalistik. Situasi asimetris 

tersebut berisiko untuk diabaikan secara sengaja atau tanpa sadar, oleh oknum 

 
10Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 27-

29; dalam Evy Savitri Gani, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 
Terapeutik”, h. 165. 
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dokter dalam melaksanakan wewenang profesionalnya. Mereka yang tidak 

bertanggungjawab antara lain dapat dengan sengaja melakukan tindakan 

penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sesaat, melakukan pelanggaran 

etika profesi, disiplin kedokteran, atau hukum kesehatan.11 Dan meski telah dilatih 

secara profesional, oknum dokter adalah manusia, dengan dinamika manusiawi, 

kompleksitas situasional individu, dengan kelebihan dan kekurangan humanis yang 

melingkupinya.12  

Risiko penyalahgunaan wewenang, atau wanprestasi, atau yang lebih 

dikenal dengan istilah malpraktik13, secara sengaja (delik dolus) terhadap pasien 

seperti disebut sebelumnya, dapat berupa: pemberian tindakan medis atau 

pengobatan yang tidak perlu, yang akan memberikan efek fisik pada tubuh pasien, 

sekaligus menambah beban pembiayaan jasa layanan kesehatan kepada pasien; 

tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya secara 

ilmiah, atau bahkan berisiko terhadap kondisi kesehatan pasien dalam jangka 

panjang; sikap lalai (delik culpa) yang menyebabkan kesalahan prosedur tindakan, 

atau tindakan yang justru merugikan kesehatan pasien; dan lain-lain.  

 
11Pelanggaran etika kedokteran adalah kelakuan yang tidak sesuai dengan mutu profesional 

yang tinggi, kebiasaan, cara, atau kebijakan yang lazim; diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik 
Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia. Sanksinya berupa nasihat, peringatan, pembinaan, 
hingga pemberhentian keanggotaan.  
Pelanggaran disiplin kedokteran adalah pelaksanaan praktik kedokteran (kaidah penatalaksanaan 
klinis) yang tidak kompeten; diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 
(MKDKI) Konsil Kedokteran Indonesia. Sanksinya berupa teguran, reedukasi, hingga pencabutan 
Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik. 

12Lihat antara lain teori maksim (maxime) oleh Kant, mengenai prinsip tindakan manusia 
yang pada dasarnya subjektif dan diliputi oleh ketidaksempurnaan; dalam “Dasar-dasar Pengertian 
Moral” t.d. h. 6. 

13“Ketua MKDKI: Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek”, Situs Resmi Jaringan 
Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI). https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-
berita/berita/167-ketua-mkdki-kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek.   
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Bentuk wanprestasi menurut hukum, sebagaimana disebutkan oleh Handri 

Raharjo14, dan dikaitkan dengan kontrak terapeutik antara dokter dan pasien adalah:  

1. Tidak berprestasi sama sekali, atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi, atau 

tidak dapat diperbaiki; misalnya seorang dokter yang sama sekali tidak mampu 

memberikan bantuan medis kepada pasien;  

2. Terlambat memenuhi prestasi; seorang dokter terlambat memberikan bantuan 

yang diperlukan pada waktunya;  

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya; atau  

4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan; yakni 

seorang dokter melakukan tindakan di luar alasan medis.  

Rentannya profesi dokter terhadap kemungkinan malpraktik menyebabkan 

profesi ini menjadi yang pertama di dunia memiliki etika profesi; sebelum profesi 

lainnya, bahkan dibandingkan profesi hukum sendiri.15 Etika profesi disusun untuk 

menjaga harkat dan marwah profesi kedokteran dari godaan kepentingan pribadi 

sesaat; melindunginya dari pandangan negatif masyarakat akibat tindakan oknum 

sejawat yang tidak bertanggungjawab; sekaligus menjamin mutu pelayanan 

kesehatan, dengan melindungi masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan 

keluhuran profesi.16  

 
14Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 79-

81 dalam Evy Savitri Gani, Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 
Terapeutik, h.161. 

15Jimly Asshiddiqie, Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik, t.d. h.1-7. 
16Etika kedokteran secara generik menunjukkan pola self regulation dan self control, yakni 

norma perilaku yang lahir dari kalangan internal profesi, sehingga  lebih genune dan dijiwai oleh 
nilai-nilai yang hidup di kalangan internal profesi. Lihaåt Fazrur Rahman, “Etika Profesi Hakim 
dalam Perspektif Hukum Islam”, Tesis (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011), h.5; serta Yulia 
Purnama dan Indo Santalia, “Pemikiran Etika Imam al-Ghazali dan Relevansinya untuk Penyucian 
Jiwa”, Living Islam: Journal of Islamic Discourses 5, no. 2 (November 2022), h. 237.  
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Terdapat empat prinsip dasar bioetika yang telah diterima secara universal 

oleh kalangan kedokteran, yaitu:17  

1. Beneficence (berbuat baik), merupakan dasar dari seluruh tindakan kedokteran 

dan kemanusiaan, untuk menolong orang sakit dan menangani penderitaan. 

Dengan demikian upah jasa dokter tidak dianggap sebagai harga terhadap 

produk jasa pengobatan, namun lebih merupakan pembalasan jasa;  

2. Non maleficence (tidak merugikan orang lain), yakni prinsip untuk senantiasa 

mempertimbangkan rasio antara manfaat dan risiko kerusakan dari setiap 

tindakan kedokteran. Tindakan kedokteran yang dianggap lebih berisiko 

menambah penderitaan atau penyakit, tidak boleh dilakukan;  

3. Justice (berlaku adil), dengan menerapkan prinsip persamaan dan keadilan 

senantiasa memandu semua tindakan kedokteran. Pemberian bantuan 

kedokteran kepada semua orang yang membutuhkan secara adil, tanpa 

dipengaruhi oleh pertimbangan suku, agama, ras, agama, gender, politik, status 

sosial dan ekonomi; dan  

4. Autonomy (menghormati otonomi pasien secara individual), karena sejatinya, 

pasienlah yang berhak dan bertanggungjawab atas diri dan tubuh mereka 

sendiri, termasuk terhadap pilihan pengobatan, jenis tindakan, atau dengan 

siapa mereka ingin dirawat saat sakit.  

Hanya saja, keempat prinsip di atas dianggap semata memberikan opsi 

pilihan terhadap situasi dilematis atas suatu tindakan; karena hanya merupakan 

norma superfisial tanpa pondasi moral. Ketiadaan pondasi moral tersebut, membuat 

 
17Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 2.  
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keempat prinsip tersebut kehilangan esensi yang menyatukan mereka secara 

koheren dan harmonis18. Akibatnya, seringkali aplikasi empat prinsip universal 

tersebut dianggap terlalu mengawang-awang, atau justru kontradiktif dan 

menimbulkan dilema; sehingga dianggap jauh dari efektif.    

Dengan demikian, apakah tuntunan norma etika telah atau akan cukup 

efektif ditegakkan oleh  para profesional kedokteran? Atau, apakah etika profesi 

dokter telah dianggap cukup efektif dalam memenuhi hak dan kewajiban, baik 

dokter maupun pasien? Salah satu contoh kasus yang cukup menarik perhatian 

adalah penerapan teknologi Brainwash yang bertentangan dengan kode etik 

kedokteran Indonesia, melanggar disiplin profesi jika digunakan sebagai modalitas 

terapi, dan melanggar UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KUHP, 

serta hukum perdata.19  

Mengutip artikel dari situs pemberitaan Merdeka.com dengan judul “Ini 

Kasus Dokter Dipidana karena Malpraktik”20; contoh kasus malpraktik dokter yang 

terbukti di pengadilan, antara lain: dr. T. dihukum karena kain kasa ketinggalan di 

perut pasien (2010); dr. W.P. tak awasi suntikan yang bikin kejang bayi di bawah 

tiga tahun (2010); serta dr. A. dkk. dihukum karena malpraktik saat operasi 

persalinan (2012). Situs pemberitaan yang sama juga menulis kasus-kasus 

 
18Bertens, “Diskusi tentang Principles”, t.d. h.16-19.  
19Lihat Silwanus A. Soemoele, dkk., “Implikasi Hukum Teknologi Brainwash (Studi Kasus 

Dr. dr. TAP, SpRad(K))”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 9, Nomor 1, 
(Februari 2020): h.116-137. 

20“Ini Kasus Dokter Dipidana karena Malpraktik”, Media online merdeka.com. t.th. 
https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kasus-dokter-dipidana-karena-malpraktik.html (5 Agustus 
2023). 
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malpraktik di dunia internasional; antara lain21: salah mencangkok jantung dan 

paru-paru, sehingga meninggal (Amerika Serikat); operasi testis yang salah 

(Amerika Serikat); pasca operasi logam tertinggal di dalam (Amerika Serikat, 

2000); bangun ketika dioperasi (Amerika Serikat); dan bedah jantung yang salah 

(Amerika Serikat).  

Kasus malpraktik di Indonesia mendapat perhatian yang lebih serius dari 

ahli hukum kesehatan berawal dari kasus meninggalnya seorang pasien setelah 

mendapat suntikan antibiotik oleh dr. S. pada tahun 1984.22 Menurut Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, terdapat 200 aduan kasus dugaan malpraktik 

antara tahun 2003-2012. 182 kasus di antaranya terjadi pada rentang tahun 2006-

2012. Dari jumlah laporan kasus tersebut, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter 

umum, 49 kasus dilakukan dokter spesialis bedah, 33 kasus dilakukan dokter 

spesialis kandungan, 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak, dan sisanya 24 kasus 

merupakan pengaduan beragam.23 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia (MKDKI) dalam laporan kinerjanya menyebutkan, terdapat 313 aduan 

kasus malpraktik pada rentang 15 Juli 2016 hingga 2 Maret 2022. Kasus yang 

terselesaikan sebesar 97%. Tiga kasus berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

 
21“5 Kasus Malpraktik dalam Dunia Kedokteran”, Media online merdeka.com. t.th. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-malpraktik-dalam-dunia-kedokteran.html (5 Agustus 
2023). 

22Fitriana Dwi Agustin, dkk., “Analisis Bioetik Dugaan Kasus Malpraktek Dokter 
Terhadap Pasien di RSUD Pandan” (Prosiding pada Seminar Nasional BioUIN di Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), h.312. 

23M. Andry Suryanata, “Malpraktik Medis di Indonesia”, Blog M. Andry Suryanata. 
https://aplikasiergonomi.wordpress.com/2014/05/22/malpraktek-medis-di-indonesia/ (10 Agustus 
2023). 
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(PTUN) dan 1 kasus hingga ke Mahkamah Agung (MA), dengan hasil keputusan 

yang sama dengan keputusan MKDKI.24  

Pelanggaran etika profesi dokter, di sisi lain tidak mudah untuk dibuktikan. 

Selain karena sistem peradilan yang didasarkan pada delik aduan yang 

mengharuskan keberadaan tuntutan yang berasal dari korban, yakni pasien, yang 

justru relatif awam terhadap ilmu dan tindakan kedokteran25; pembuktian kontra 

sejawat juga sulit untuk diperoleh, karena praktik kedokteran dianggap sebagai 

bentuk seni dalam pengobatan, yang lebih bersifat subjektif dan otonom. Alasan 

lainnya, kohesi dan solidaritas profesi, serta perasaan senasib dan sepenanggungan, 

nampaknya secara sepihak membuat kalangan dokter berupaya untuk menjauhi 

tindakan yang dapat dianggap menjerumuskan teman sejawat sendiri.26  

Pelanggaran etika profesi dokter, layaknya fenomena gunung es, dapat saja 

banyak terjadi tanpa diketahui dan atau tanpa penyelesaian; baik karena kurangnya 

pengetahuan masyarakat, hubungan dokter pasien yang meskipun telah mengalami 

banyak pergeseran, masih didominansi oleh kultur paternalistik, budaya masyarakat 

yang cenderung mengalah,27 kurangnya tuntutan terhadapnya, serta minimnya 

perhatian dan tekanan publik terhadap kasus-kasus yang ada. 

 
24Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), “Kinerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran 

Indonesia (MKDKI)”, Situs Resmi Konsil Kedokteran Indonesia.       
https://kki.go.id/uploads/media/1683707668_5d529f5df8b739f5af13.pdf (10 Agustus 2023) 

25Dwi Resti Prabandari, dkk., “Tinjauan Yuridis  Wanprestasi dalam Penyelesaian 
Sengketa Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 2863K/PDT/2011)”, Diponegoro Law 
Journal 8, No.2 (2019): h. 1014. 

26Ma’adul Yaqien Makkarateng, “Pengaruh Kode Etik Profesi terhadap Kinerja Aparat 
Penegak Hukum di Indonesia”, Ar-Risalah 2, no. 2 (2022): h. 37. 

27Ashadi L. Diab, “Dinamika Hukum dan Etika dalam Profesi Kedokteran”, t.d. h. 3. 
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Setelah keberadaan sumpah dokter dan kode etik profesi dokter, 

masyarakat; melalui para ahli hukum kesehatan, masih merasakan keperluan 

terhadap adanya disiplin kedokteran, bahkan hukum kesehatan.28 Menurut Ashadi 

L. Diab, Kemungkinan terjadinya peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap 

layanan dokter, rumah sakit, atau tenaga kesehatan lainnya, dapat terjadi sebagai 

akibat dari:  

1. semakin tingginya tingkat pendidikan membuat masyarakat semakin tahu dan 

sadar terhadap haknya;  

2. semakin tingginya harapan masyarakat kepada layanan kedokteran sebagai 

hasil dari luasnya arus informasi;  

3. komersialisasi dan tingginya biaya layanan kedokteran dan Kesehatan, 

membuat masyarakat semakin tidak toleran terhadap layanan yang tidak 

sempurna; serta  

4. provokasi oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri.29 

Keberadaan hukum kesehatan bahkan lebih jauh dikembangkan hingga ke 

ranah administrasi, perdata, maupun pidana.30 Keberadaan hukum kesehatan 

ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif 

bagi penyelenggara maupun penerima layanan kesehatan.31 Hal itu tentu saja karena 

 
28Eryati Darwin, Hardisman, Etika Profesi Kesehatan, h. 17.  
29Ashadi L. Diab, Maqashid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fikih Dan 

Kedokteran), h. 251.  
30Ashadi L. Diab, “Dinamika Hukum dan Etika dalam Profesi Kedokteran”, h. 13-16. 
31Elan Jaelani, ed. Etika Profesi dan Aspek Hukum bidang Kesehatan, (Cet.1, Bandung: 

Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 39. 
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etika profesi dokter semata, belum dianggap cukup memadai dalam mengakomodir 

kepentingan para pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran.  

Peningkatan kesadaran sekaligus tantangan terhadap perkembangan hukum 

dan hak asasi manusia, globalisasi, internat of thing, revolusi industri 4.0 dan sosial 

5.0; khususnya di bidang teknologi kedokteran; semisal aplikasi artificial 

intelligent dalam layanan kedokteran, human editing genom, telemedicine, medical 

tourism, transplantasi antar species, teknologi stem cell, operasi transeksual, 

precition medicine, penggunaan manusia maupun hewan dalam percobaan maupun 

praktik kedokteran, dll.32; terhadap masa depan manusia dan kemanusiaan; telah 

mendorong tumbuhnya perhatian, diskusi, dan tuntutan yang semakin besar 

terhadap pengembangan lanjut etika kedokteran; termasuk terhadap sumber 

derivasinya, berupa norma moral, agama, hukum, dan budaya.  

Sumpah dokter Hindu telah tercatat 1.500 tahun sebelum Masehi.33 Etika 

profesi dokter kemudian dirumuskan sejak Hipokrates (460-370 SM), filosof 

Yunani yang dikenal sebagai bapak kedokteran, melalui rumusan sumpah dokter34 

yang selanjutnya diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai fakultas kedokteran saat 

pengambilan sumpah para lulusan pendidikan profesi dokter. Bagaimana etika 

profesi dokter di Indonesia, sebagai bentuk lanjut dari etika kedokteran klasik, serta 

mempertimbangkan International Code of Medical Ethics; yang diadaptasi dan 

 
32Lihat antara lain dalam: https://www.hughes.cam.ac.uk/wp-

content/uploads/2023/05/Hatton-WYNG.pdf 
33Eryati Darwin, Hardisman, Etika Profesi Kesehatan, h. 12 
34Rachel Hajar, “The Physician’s Oath: Historical Perspectives”. Heart Views, 18, 2017, h. 

154-9. Hajar menulis, tidak terdapat bukti valid bahwa Hipokrates menulis naskah sumpah tersebut. 
Bahkan sementara peneliti, menurut Hajar, menyebutkan durasi waktu 100 tahun setelah kematian 
Hipokrates barulah naskah tersebut ditulis. Penulis sebenarnya, masih merupakan anonym. 
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disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, dengan landasan 

ideologi Pancasila dan landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945; menurut 

perspektif hukum Islam; akan dianalisis dalam tesis berikut. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas 

adalah bagaimana etika profesi dokter menurut perspektif hukum Islam; yang 

selanjutnya dijabarkan ke dalam submasalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan mengenai etika profesi dokter? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap etika profesi dokter?  

 

C. Pengertian Judul 

Tesis mengenai etika profesi dokter perspektif hukum Islam berfokus pada 

beberapa definisi yang diuraikan sebagai berikut:  
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1. Etika Profesi Dokter 

Etika profesi dokter dalam tesis ini adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia 

(Kodeki) tahun 2012. Kode etik kedokteran Indonesia adalah aturan internal 

profesi yang disusun dalam bentuk buku oleh Majelis Kehormatan Etik 

Kedokteran (MKEK) berupa pasal-pasal beserta penjelasannya dan disahkan 

oleh Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 

2. Hukum Islam 

hukum Islam atau hukum syarak adalah peraturan dan ketentuan yang 

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis; yaitu segala 

ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambaNya, baik 

menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. 

 
 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dengan fokus penelitian etika profesi dokter dan hukum 

Islam, sekaligus merupakan bahan hukum sekunder dalam tesis peneliti, dapat 

diklasifikasikan ke dalam tujuh topik utama, yaitu: (1) etika; (2) etika kedokteran 

perspektif hukum positif; (3) etika profesi dokter perspektif hukum positif; (4) etika 

kedokteran Islam, disebut dengan istilah Islamic Medical Ethics, Islamic 

Biomedical Ethics, Islamic Bioethics, dst.; (5) etika profesi dokter perspektif hukum 

Islam; (6) etika profesi perspektif hukum Islam; dan (7) filsafat hukum Islam, 

akhlak dan etika Islam. 

Penelitian terdahulu dengan fokus penelitian studi analisis terhadap Kode 

Etik Kedokteran Indonesia 2012 perspektif hukum Islam, sejauh penelusuran 
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peneliti, belum pernah dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya; baik berupa 

artikel jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi; tidak menggunakan Kode Etik 

Kedokteran Indonesia 2012 sebagai bahan hukum primer.  

Pembahasan singkat mengenai penelitian terdahulu, yang merupakan bahan 

hukum sekunder dalam studi analisis terhadap etika profesi dokter perspektif 

hukum Islam, dengan topik seperti tersebut sebelumnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Disertasi Endy Muhammad Astiwara berjudul “Fikih Kedokteran 

Kontemporer (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma’ al-Fiqh al-Islami 

1985-2010 dalam Bidang Kedokteran)”, pada Sekolah Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1436 H/2014 M.35 Endy 

menyimpulkan dalam disertasinya dalil sadd al-zari’ah (mencegah mafsadat) 

digunakan dalam semua topik kedokteran kontemporer yang didiskusikan 

dalam pertemuan-pertemuan tahunan Majma’ al-Fiqh al-Islami. Topik-topik 

yang dibahas adalah: bank sperma, rahim titipan (surrogate mother), 

inseminasi buatan, bayi tabung, bank air susu ibu (ASI), alat bantu hidup, 

penentuan kematian, dan transplantasi organ. Disertasi Endy Astiwara 

membahas kasus-kasus etika kedokteran perspektif hukum Islam; di samping 

bahan hukum primer yang berbeda dengan tesis peneliti, yakni etika profesi 

dokter.  

2. Tesis Syulham Saomole berjudul “Implikasi Hukum Praktik Kedokteran 

terhadap Pelayanan Kesehatan Berbasis Online” pada Program Studi Magister 

 
35Endy Muhammad Astiwara, “Fikih Kedokteran Kontemporer (Analisis Produk 

Pemikiran Hukum Majma’ al-Fiqh al-Islami 1985-2010 dalam Bidang Kedokteran)”, Disertasi. 
Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1436 H/2014 M;  
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Ilmu Hukum/Hukum Kesehatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas 

Hasanuddin, Makassar, tahun 2022.36 Syulham menyimpulkan, belum ada 

dasar hukum yang mengatur pelayanan praktik kedokteran berbasis online, dan 

berimplikasi pada ketidakpastian hukum praktik kedokteran berbasis online. 

Karya ini memiliki perbedaan fokus penelitian dengan tesis peneliti berupa 

etika profesi dokter.     

3. Artikel jurnal berdasarkan tesis dari Silwanus A. Soemoele, Slamet Sampurna, 

dan Sabir Alwi, dengan judul “Implikasi Hukum Teknologi Brainwash (Studi 

Kasus Dr. dr. TAP, SpRad(K))”, di Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Riau, vol. 9, no. 1, Feb 2020.37 Tesis Silwanus A. Soemoele 

dipertahankan pada Program Magister Pascasarjana Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanuddin, Makassar. Penelitian tersebut menyimpulkan 

penerapan teknologi brainwash bertentangan dengan kode etik kedokteran 

Indonesia, melanggar disiplin profesi dokter jika digunakan sebagai modalitas 

terapi, dan melanggar Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran, KUHP, serta hukum perdata. Bahan hukum primer dalam tesis 

tersebut berbeda dengan bahan hukum primer dalam penelitian peneliti, yakni 

kode etik kedokteran Indonesia 2012. 

4. Tesis Ricky berjudul “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang 

Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, pada Program Magister 

 
36Syulham Saomole, “Implikasi Hukum Praktik Kedokteran terhadap Pelayanan Kesehatan 

Berbasis Online”, Tesis (Makassar: PPs Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2022).  
37Silwanus A. Soemoele, Slamet Sampurna, dan Sabir Alwi, “Implikasi Hukum Teknologi 

Brainwash (Studi Kasus Dr. dr. TAP, SpRad(K))”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Riau 9, no.1 (Februari 2020). 
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Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020 di 

Yogyakarta.38 Tesis Ricky menyimpulkan keharusan dokter untuk berpedoman 

kepada standar profesi dan standar prosedur operasional dalam 

menyelenggarakan praktik kedokteran. Kode etik kedokteran Indonesia 2012 

dan hukum Islam bukan merupakan bahan hukum dalam penelitian tersebut.  

5. Tesis Muhammad Amir Rahim berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanganan Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran” pada Pascasarjana 

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.39 Tesis Muhammad 

Amir menyimpulkan aturan hukum yang saat ini digunakan, maupun yang akan 

datang, dalam kasus malpraktik kedokteran; serta mekanisme penyelesaian 

kasus malpraktik kedokteran. Bahan hukum yang merupakan fokus penelitian 

tesis tersebut berbeda dengan fokus penelitian peneliti, yakni etika profesi 

dokter. 

6. Tesis Fazrur Rahman, berjudul “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi Analisis terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)”, pada 

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 

pada tahun 2011.40 Tesis ini menyimpulkan bahwa etika profesi hakim sejalan 

dengan sistem etika dalam hukum Islam, berdasarkan empat nilai dasarnya, 

yaitu: kebenaran, keadilan, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Objek 

 
38Ricky, “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan 

Kompetensi Profesinya”, Tesis (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020). 
39Muhammad Amir Rahim berjudul “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanganan Tindak 

Pidana Malapraktik Kedokteran” pada PPs Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 
2013.  

40Fazrur Rahman, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis 
terhadap Kode Etik Profesi Hakim Indonesia)”, Tesis (Cirebon: PPs IAIN Syekh Nurjati, 2011). 
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penelitian primer dalam tesis ini adalah etika profesi hakim. Meskipun hukum 

Islam digunakan sebagai bahan hukum sekunder terhadap etika profesi, namun 

bahan hukum primer tesis Fazlur Rahman adalah etika profesi hakim.  

7. Artikel jurnal oleh Dwi Resti Prabandari, Achmad Busro, Ery Agus Priyono; 

dengan judul  “Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Penyelesaian Sengketa 

Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 2863K/PDT/2011)” dalam 

Diponegoro Law Journal, vol. 8, no. 2, tahun 2019.41 Artikel ini mengulas 

aspek wanprestasi dalam sengketa medik, serta bentuk perlindungan hukum 

bagi para pihak yang bersengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan perjanjian antara para pihak didasarkan pada persetujuan tindakan 

medik. Hakim menjatuhkan putusan wanprestasi kepada para pihak 

berdasarkan pada perjanjian yang telah mereka lakukan. Studi Dwi Resti 

Prabandari, dkk., terbatas pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 2863 

K/PDT/20100; yang berbeda dengan bahan hukum dalam tesis peneliti, yaitu 

kode etik kedokteran Indonesia 2012. 

8. Artikel Sri Ratna Suminara, Yoni Fuadah Syukrianib, U. Sudjanac, Efa Laela 

Fakhriahd, berjudul “The Legal Capacity in Contract for Medical Treatment 

(The Comparative Study between Indonesian Law, Dutch Law, and English 

Law),” dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 5, no. 1, September 2020.42 Studi 

ini membandingkan kriteria kompetensi bagi seorang anak untuk memberikan 

 
41Dwi Resti Prabandari, dkk., “Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Penyelesaian Sengketa 

Medik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 2863K/PDT/2011)”, h. 1013-1025. 
42Sri Ratna Suminara, dkk., “The Legal Capacity in Contract for Medical Treatment (The 

Comparative Study between Indonesian Law, Dutch Law, and English Law),” Jurnal Bina Mulia 
Hukum 5, no. 1 (September 2020): h. 36-52.  
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persetujuan atas sebuah tindakan pengobatan, antara hukum di Indonesia, 

Belanda, dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan 

maupun perbedaan antara ketiga negara, khususnya antara Indonesia dan 

Belanda yang memiliki persinggungan historis. Penelitian tersebut memiliki 

perbedaan bahan hukum dengan tesis peneliti berupa tinjauan menurut hukum 

Islam.  

9. Artikel Anna Rozaliyani, Putri Dianita Ika Meilia, Nurfanida Librianty, 

berjudul “Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran”, dalam 

Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI), vol. 2, no. 1, Maret 2018.43 Artikel 

ini menguraikan mekanisme pemberian sanksi terhadap profesional kedokteran 

yang melanggar etika profesi, yaitu kode etik kedokteran Indonesia. 

Mekanisme tersebut di atur dalam Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja 

(ORTALA) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI). Artikel ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai bahan 

hukum dalam penelitiannya, sebagaimana yang peneliti lakukan dalam 

penyusunan tesis. 

10. Artikel Prijo Sidipratomo, Pukovisa Prawiroharjo, Broto Wasisto, “Mengubah 

Norma dan Tradisi Etik Kedokteran Luhur Indonesia ke Norma Hukum, 

Apakah Layak Dilakukan?” Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI), vol. 3, 

no. 1, Februari 2019.44 Artikel ini mengajukan beberapa pemikiran terkait 

 
43Anna Rozaliyani, dkk., “Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran”, 

Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI) 2, No. 1 (Mar 2018): h.19-22.  
44Prijo Sidipratomo, dkk., “Mengubah Norma dan Tradisi Etik Kedokteran Luhur 

Indonesia ke Norma Hukum, Apakah Layak Dilakukan?”, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia 
(JEKI) 3, No. 1 (Februari 2019): h. 29–32.  
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implikasi menkonversi etika kedokteran menjadi norma hukum, termasuk 

prakondisi yang seharusnya terpenuhi untuk tercapainya ukuran layanan 

profesional tertinggi. Artikel ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai bahan 

hukum, sebagaimana tesis peneliti.  

11.  Artikel Julius Pelafu, berjudul “Pelaksanaan Penegakan Kode Etik 

Kedokteran,” dalam jurnal Lex Crimen, vol. 4, no. 3, Mei 2015.45 Artikel ini 

menguraikan regulasi tentang etika profesi dan disiplin kedokteran di 

Indonesia, selain menemukan bahwa pelanggaran disiplin kedokteran 

disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan pemahaman etika profesi. Artikel 

ini juga tidak menjadikan hukum Islam sebagai bahan hukum sebagaimana 

tesis peneliti. 

12. Artikel M. Kasim, Farida Aprianti, Sa’adal Jannah, dan Nurayu Rezki, dengan 

judul “Percobaan Kedokteran terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum 

Islam”, dalam Jurnal Bustanul Fuqaha, vol. 2, no. 2, tahun 2021;46 Penelitian 

ini menguraikan dua pendapat ulama: membolehkan penggunaan hewan coba 

untuk penelitian; dan tidak membolehkan penggunaannya tanpa aplikasi etika 

penelitian, disertai keberadaan kebutuhan yang mendesak. Objek penelitian 

terbatas pada etika penelitian kesehatan, bukan pada etika profesi dokter 

sebagai bahan hukum.  

 
45Julius Pelafu, “Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran,” Lex Crimen 4, no. 3 (Mei 

2015): h. 43-49. 
46M. Kasim, dkk., “Percobaan Kedokteran terhadap Hewan Hidup dalam Perspektif Hukum 

Islam”, Bustanul Fuqaha 2, no. 2 (2021): h.  336-347. 
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13. Artikel Alyasa' Abubakar dan Ali Abubakar, berjudul “Hukum Vaksin MR: 

Teori Istihalah dan Istihlak versus Fatwa MUI”, dalam Jurnal Media Syari’ah, 

vol. 23, no. 1, tahun 2021.47 Penelitian tersebut mengkaji metode penetapan 

hukum yang digunakan oleh MUI untuk kasus babi, khamar, serta benda haram 

dan najis lainnya; termasuk penggunaan teori istihalah dan istihlak, khususnya 

terkait vaksin MR. Bahan hukum yang merupakan fokus penelitian adalah etika 

kedokteran perspektif hukum Islam, dan bukan etika profesi dokter. 

 

E. Kerangka Teoretis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Teoretis Etika Profesi Dokter Perspektif Hukum Islam 

 
 
 
 
 

 
47Alyasa' Abubakar dan Ali Abubakar, “Hukum Vaksin MR: Teori Istihalah dan Istihlak 

versus Fatwa MUI,” Media Syari’ah 23, no. 1 (2021): h.1-15.  
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F. Metodologi Penelitian 

Tesis mengenai etika profesi dokter perspektif hukum Islam merupakan 

penelitian hukum; yang sesuai dengan karakter dasarnya yang normatif-praktis-

preskriptif, bersifat sui generis (Latin: khas, unik; satu untuk jenisnya sendiri); dan 

berbeda dengan metode penelitian selain hukum. Penelitian hukum karena itu, 

sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, berangkat dari masalah 

hukum, menggunakan bahan hukum, berdasarkan argumentasi hukum, dan harus 

menghasilkan pendapat hukum (legal opinion) berupa kesimpulan yang preskriptif. 

Penelitian hukum dengan demikian didasarkan pada doktrin hukum; dan 

dalam pelaksanaannya tidak menggunakan istilah data penelitian, atau istilah 

penelitian kualitatif; dan hanya menggunakan logika sebagai teknik analisis utama 

dalam kajiannya.48 

Uraian mengenai metodologi penelitian dalam tesis ini, dengan merujuk 

pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Alauddin 

Makassar 2013, adalah sbb.: 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai etika profesi dokter perspektif hukum Islam merupakan 

jenis penelitian pustaka (dengan menggunakana data sekunder dalam istilah selain 

penelitian hukum), atau penelitian hukum doktriner, dan hanya menggunakan 

 
48Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Cet. 13; Jakarta: Kencana, 2017), h. 60; lihat 

juga Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, 
edisi I (Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, Ed. 1, 2021), h. 3, 5, 352-353. 
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bahan hukum sebagai objek kajian, baik bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, maupun bahan hukum tersier.49 Bahan hukum yang diteliti adalah:  

a. Bahan hukum primer, yang bersifat otoritatif dan bersifat mengikat. Bahan 

hukum primer adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia 

adalah bahan hukum primer, karena merupakan amanat Undang-Undang 

Kesehatan No. 17 Tahun 2023.  

b. Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dan sebagai bahan 

pembanding bagi hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 

adalah buku teks maupun jurnal mengenai hukum Islam, baik mengenai filsafat 

hukum Islam, maupun teori-teori hukum Islam; dan tidak mencakup Kompilasi 

Hukum Islam.  

Bahan hukum mengenai hukum Islam dalam tesis ini dengan demikian 

berkedudukan sebagai bahan hukum pembanding, yang tidak otoritatif dan 

tidak mengikat secara hukum; dan  

c. Bahan hukum tersier, berupa penjelasan yang lebih melengkapi terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, berupa ensiklopedi dan kamus. 

2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai etika profesi 

dokter perspektif hukum Islam adalah yuridis-interdisipliner. Pendekatan yuridis, 

 
49Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum, (Cet. 1; Tangerang Selatan: Unpam Press, 

2018), h. 122, 141; I Imade Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 
Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), h. 142-148; Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu 
Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif, h. 340. 
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sesuai dengan objek kajiannya, yaitu hukum, bersifat sui generis. Sifat sui generis 

penelitian hukum didasarkan pada karakter hukum yang merupakan fenomena 

budaya, yang tidak sekadar merupakan realitas sosial; namun juga dikaitkan dengan 

nilai dan norma. Karena itulah hukum disebut sui generis, yakni normatif-praktis-

preskriptif.50  

Pendekatan interdisipliner merupakan pola studi pascasarjana; yang juga 

sejalan dengan prinsip studi pembentukan hukum (rechtvorming) dalam penulisan 

tesis maupun disertasi dalam bidang hukum.51 Pendekatan interdisipliner tesis 

hukum ini dilakukan dengan:  

a. Penggunaan teknik analisis konsep atau asas hukum terhadap bahan hukum 

primer;  

b. Deskripsi dan analisis terhadap sejarah perkembangan etika profesi dokter;  

c. Penggunaan beragam model interpretasi hukum terhadap pasal-pasal kode etik 

profesi dalam bahan hukum primer; dilanjutkan dengan  

d. Penggunaan teknik analisis perbandingan hukum antara bahan hukum primer 

(etika profesi dokter) dan bahan hukum sekunder (hukum Islam).  

Uraian mengenai dua tipe analisis yuridis, yaitu tipe analisis asas dan tipe 

analisis perbandingan; serta model-model interpretasi dalam tesis ini akan 

disebutkan pada bagian teknik analisis dan interpretasi bahan hukum dalam metode 

penelitian. 

 

 
50Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 144.  
51Lihat Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif, h. 89-90    
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3. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yang mengkaji data 

sekunder bahan hukum tertulis, berupa dokumen dan bahan pustaka. Sumber bahan 

hukum dalam penelitian ini berupa dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

perhimpunan profesi dokter; maupun buku teks dan artikel jurnal terkait objek 

penelitian; yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet.  

Validasi data penelitian dalam tesis ini, sesuai pendapat Creswell dan Miller 

(2000), dilakukan dengan  prosedur disconforming evidence, yaitu dengan evaluasi 

berkelanjutan terhadap kontradiksi dan inkonsistensi narasi dari isi bahan hukum, 

serta researcher reflexivity terhadap bahan hukum.52  

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Setelah identifikasi fakta dan masalah hukum, metode pengumpulan data 

penelitian berupa bahan hukum tertulis mengenai etika profesi dokter perspektif 

hukum Islam dalam tesis ini, adalah:  

a. Identifikasi bahan hukum yang relevan, mengenai etika profesi dokter sebagai 

bahan hukum primer, dan hukum Islam sebagai bahan hukum sekunder;  

b. Inventarisasi bahan hukum, baik berupa makalah dari buku teks maupun artikel 

dari jurnal, terkait etika profesi dokter dan hukum Islam; serta  

c. Pengutipan bahan hukum yang relevan.   

 
52Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”, Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Juli 2017, h. 14. 
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Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara simultan dengan penerapan 

metode validasi data penelitian melalui prosedur disconforming evidence dan 

researcher reflexivity; sebagaimana telah disebutkan.  

Metode pengumpulan bahan hukum seperti telah disebutkan di atas, 

mengacu kepada langkah-langkah penelitian hukum yang diuraikan oleh Peter 

Mahmud Marzuki dan Abdulkadir Muhammad, yaitu:53  

a.   Identifikasi fakta hukum, dengan memilah fakta dari pendapat, opini, atau 

fenomena sosial;  

b.  Identifikasi bahan hukum yang relevan dengan fakta hukum yang ditemukan;  

c.  Inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder;  

d.  Pengutipan dan penulisan bahan hukum dari inventarisasi yang telah 

dilakukan;  

e.  Telaah dan analisis atas isi hukum dari kutipan yang telah diambil;  

f.  Konstruksi kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum, sebagai hasil atas 

interpretasi dan analisis sebelumnya; dan  

g.  Pemberian preskripsi atas kesimpulan yang diperoleh, berupa legal opinion 

mengenai fakta hukum dan bahan hukum yang telah ditelaah. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penyusunan tesis jenis library research 

mengenai etika profesi dokter perspektif hukum Islam ini adalah human instrument. 

 
53Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 213; Abdulkadir Muhammad, Hukum dan 

Penelitian Hukum (2004) dalam Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum, h. 140. 
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Peneliti berlaku sebagai instrumen utama penelitian, sekaligus bertindak sebagai 

penguji validitas data penelitian. Human instrument dalam penelitian pustaka 

didasarkan pada beberapa karakter kualitatif, yaitu: peka dan dapat menangkap 

fenomena secara holistik, interaktif-adaptif, proaktif dan dapat berinisiatif.54 Dalam 

rentang waktu penyusunan tesis ini, telah terjadi penetapan Undang-Undang 

Kesehatan No. 17 Tahun 2023; yang telah mencabut ketetapan undang-undang 

kesehatan sebelumnya. 

Instrumen pengumpulan bahan hukum, sesuai pendapat Mirshad (2014), 

berbentuk verbal simbolik, berupa naskah tertulis bahan hukum; yang 

diinventarisir, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan skema penulisan, serta 

format catatan penelitian.55 

6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data Penelitian 

Tesis mengenai etika profesi dokter perspektif hukum Islam disusun dengan 

menggunakan pendekatan yuridis dengan dua bahan hukum sebagai data penelitian. 

Bahan hukum primer dalam tesis ini adalah etika profesi dokter, sementara bahan 

hukum sekunder adalah hukum Islam.  

Pendekatan yuridis dalam penelitian hukum, menurut Peter Mahmud 

Marzuki,  memiliki beberapa teknik analisis, yaitu:56  

 
54Lihat Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2008) dalam Husnu 

Abadi, ed., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 
119-120. 

55Dalam Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam 
Penelitian Pendidikan IPA”, Natural Science 6, no. 1 (2020): h. 45.  

56Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h.133-134. 
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a.   Teknik analisis undang-undang (statute approach), yaitu dengan melakukan 

analisis terhadap suatu norma hukum atau undang-undang;  

b. Teknik analisis kasus hukum (case approach), dengan meneliti sebuah kasus 

hukum, atau satu keputusan hukum;  

c.  Teknik analisis sejarah hukum (historical approach), dengan meneliti ratio 

legis atau sejarah timbulnya sebuah aturan hukum atau lembaga hukum;  

d.  Teknik analisis perbandingan hukum (comparative approach); antara lain 

dengan melakukan analisis perbandingan antara norma hukum dua negara, atau 

dua sistem hukum; untuk satu kasus yang sama; serta  

e.  Teknik analisis konsep hukum (conceptual approach), dengan menganalisis 

landasan filsafat, asas, atau dasar ontologis sebuah norma hukum.  

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-interdisipliner dengan 

menggunakan dua teknik analisis hukum, yaitu analisis konsep atau asas terhadap 

bahan hukum primer; serta analisis perbandingan antara bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Uraian mengenai penggunaan dua teknik analisis tersebut 

adalah sbb.:  

a.  Analisis konsep atau asas hukum 

Menurut J.H.P. Bellefroid, asas hukum adalah aturan pokok tertinggi, 

sehingga tidak perlu diuji lagi, bahkan ia merupakan bahan ujian terhadap peraturan 

hukum yang berlaku.57 Analisis konsep atau asas hukum dilaksanakan dalam 

rangka identifikasi kandungan kaidah, konsep, asas, atau doktrin dari sebuah bahan 

 
57J.H.P. Bellefroid, Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland (Nijmegen: Dekker & 

Van de Vegt, 1953), h. 14; dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 117-118; 177-180.  
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hukum. Dengan meneliti konsep dan asas hukum, peneliti akan menemukan ide-ide 

dasar yang melatarbelakangi sebuah bahan hukum, atau asas sebuah norma hukum. 

Pengetahuan tersebut merupakan bahan untuk membangun argumen hukum, dalam 

rangka memecahkan problem hukum.58  

Ciri-ciri asas hukum, menurut Roeslan Saleh,  adalah:59 1) asas hukum 

merupakan konsep-konsep dasar dari sebuah sistem hukum; 2) asas hukum 

merupakan dasar; dan berfungsi konstitutif bagi norma atau keputusan hukum, 

sehingga asas hukum bersifat lebih umum dan global; 3) beberapa asas hukum, 

karena hirarkinya yang lebih universal sekaligus abstrak, dapat berada di luar sistem 

hukum, namun tetap mempengaruhi sistem hukum.  

Dalam tesis ini, penelitian terhadap konsep dan asas hukum dilakukan 

terhadap bahan hukum primer yaitu etika profesi dokter. Penelitian terhadap asas 

hukum dilakukan dengan mengkaji dan mengekstraksi konsep hukum dan etika 

yang terdapat di dalam pasal-pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012. 

Analisis konsep merupakan tahap pendahuluan dalam rangka menghasilkan bahan 

baku bagi tahap berikutnya, yaitu analisis perbandingan hukum antara bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

Analisis konsep atau asas terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan 

teknik penalaran induktif60. Penalaran induktif dilakukan dengan interpretasi atau 

 
58Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif h. 366-367. 
59Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif, h. 368-370.  
60Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif, h. 372.  
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penafsiran hukum; dalam rangka menemukan dan mengkonstruksi asas, ratio legis, 

atau dasar ontologis; di balik pasal-pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 

2012. Menurut Peter Mahmud Marzuki, interpretasi atau penafsiran hukum 

memiliki beberapa model, yaitu:61  

1)  Model interpretasi terhadap kata dalam sebuah bahan hukum, yaitu dengan 

memberikan interpretasi terhadap sebuah istilah, atau terminologi dalam 

sebuah bahan hukum;  

2)  Model interpretasi otentik terhadap sebuah bahan hukum, yakni terhadap 

kehendak pembentuk hukum, antara lain dengan menganalisis penjelasan 

undang-undang; 

3)  Model interpretasi sistematis atau gramatikal, yakni dengan menafsirkan 

suatu istilah dalam satu bahan hukum, dengan istilah yang sama dari bahan 

hukum yang sama, atau berbeda;  

4)  Model interpretasi historis, dengan mengacu pada naskah akademik atau 

latar belakang sebuah lembaga hukum;  

5)  Model interpretasi teleologis, dengan mencari tujuan dari sebuah 

pembentukan hukum;  

6)  Model interpretasi antisipatoris, dengan menganalsis sebuah rancangan 

undang-undang yang belum berlaku; dan  

7)  Model interpretasi modern, yakni penafsiran sebuah kata dalam sebuah 

bahan hukum berdasarkan konteks penggunaannya.  

 
61Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 147-158.  
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Model-model interpretasi tersebut dikemukakan karena akan digunakan 

secara simultan, dalam rangka menggali kandungan asas dan norma moral yang ada 

di balik pasal-pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012. Makna dari 

norma moral yang ditemukan dalam pasal-pasal kode etik kedokteran Indonesia 

kemudian dikonstruksi, untuk selanjutnya dibandingkan dan dianalisis menurut 

tinjauan filsafat dan teori-teori hukum Islam.  

b.  Analisis perbandingan hukum 

Analisis perbandingan hukum dilaksanakan dengan metode deskriptif 

asosiatif suatu konsep hukum dari satu atau lebih bahan hukum yang berbeda, 

dengan menggunakan penalaran silogisme-deduktif62. Penelitian perbandingan 

hukum bertujuan untuk menganalisis relasi, baik persamaan maupun perbedaan dari 

dua sistem hukum. Hubungan persamaan atau perbedaan di antara dua sistem 

hukum dapat terjadi akibat persamaan atau perbedaan pola dan sejarah politik, pola 

budaya, pertukaran budaya, integrasi budaya, sinkretisme, atau penyusupan unsur 

sistem hukum lain, dan lain-lain.  

Dalam tesis ini, bahan hukum yang diperbandingkan adalah etika profesi 

dokter sebagai bahan hukum primer, serta hukum Islam sebagai bahan hukum 

sekunder. Jenis perbandingan hukum yang dilakukan adalah perbandingan hukum 

horizontal, berupa perbandingan bahan hukum dari dua sistem hukum yang 

berbeda, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia dan hukum Islam; dengan objek 

perbandingan khusus63, yakni etika profesi dokter. Uraian mengenai tujuan dari 

 
62Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum, h. 85-86, 129 
63Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum 

Normatif, h. 105, 381-382; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 172-177 
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analisis perbandingan hukum dalam konteks tesis ini, dengan merujuk kepada 

pandangan Satjipto Rahardjo, adalah:64  

1) Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara norma etika 

profesi dokter dan norma hukum Islam;  

2) Menjelaskan penyebab terjadinya persamaan atau perbedaan tersebut, dan 

apa saja variabel penyebabnya;  

3) Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem norma;  

4) Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai 

kelanjutan dari hasil studi perbandingan yang telah dilakukan;  

5) Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada 

perkembangan etika profesi dokter menurut hukum Islam, termasuk di 

dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan 

etika profesi dokter tersebut; dan  

6) Melacak kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat 

sebagai hasil dari perbandingan tersebut.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini secara 

ringkas disajikan dalam matriks penelitian pada tabel 1. 

 

 

 

 

 
64Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum, h. 74-75 
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Tabel 1. Matriks Metodologi Penelitian65 
 

Judul penelitian Etika Profesi Dokter Perspektif Hukum Islam 

Rumusan masalah 1. Apa kandungan konsep dalam Kode Etik Kedokteran 

Indonesia Tahun 2012?  

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap etika profesi 

dokter? 

Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui asas etika dalam Kode Etik Kedokteran 

Indonesia Tahun 2012 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap etika 

profesi dokter 

Jenis Penelitian Pustaka 

Pendekatan 
Penelitian 

Yuridis-interdisipliner 

Sumber data 
penelitian 

• Bahan hukum primer: Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Tahun 2012 

• Bahan hukum sekunder: buku teks dan jurnal tentang teori-

teori hukum Islam  

Metode 
pengumpulan data 
penelitian 

1. Identifikasi bahan hukum yang relevan, mengenai etika 

profesi dokter sebagai bahan hukum primer, dan hukum 

Islam sebagai bahan hukum sekunder;  

2. Inventarisasi bahan hukum, berupa makalah dari buku teks 

maupun artikel dari jurnal, terkait etika profesi dokter dan 

hukum Islam; serta  

3. Pengutipan bahan hukum yang relevan.   

Instrumen penelitian Human Instrument 

Teknik analisis dan 
interpretasi data 
penelitian 

• Teknik analisis: (1) analisis asas dan konsep hukum; serta  

(2) analsis perbandingan hukum 

• Model interpretasi hukum: interpretasi kata, interpretasi 

sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis, 

interpretasi modern, interpretasi otentik, dan interpretasi 

antisipatoris.  

 
65Bachtiar, Metodologi Penelitian Hukum, h. 131  
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya, yakni: 

a. Bagaimana tinjauan mengenai etika profesi dokter? 

b. Bagaimana etika profesi dokter perspektif hukum Islam? 

2.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian secara akademik adalah menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang etika profesi dokter dan hukum Islam. Sedangkan secara 

praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengembangan dan penegakan etika 

profesi dokter, serta pengembangan hukum Islam.  

Dalam konteks politik hukum Islam di Indonesia, studi perbandingan 

dengan objek kajian hukum Islam antara lain ditujukan untuk lebih 

mengembangkan eksistensi hukum Islam, sebagai bagian dari sistem hukum di 

Indonesia.  

Suatu norma hukum tidak akan memiliki arti jika berada di luar sistem tata 

hukum, atau tidak berhubungan dengan norma hukum lain yang eksis.66 Oleh 

karena itu, agar hukum Islam tidak sekadar menjadi bahan kajian di kalangan 

sarjana hukum Islam; atau sekadar norma moral yang utopis di tengah-tengah 

 
66Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Edisi Revisi (Yogyakarta: 

Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 58; Dalam Asmak Ul Hosnah, dkk., Karakteristik Ilmu Hukum dan 
Metode Penelitian Hukum Normatif, h. 374. 
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masyarakat, kajian perbandingan menjadi penting bagi pengembangan hukum 

Islam di Indonesia.   

Sebaliknya, jika hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, maka 

kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.67 Maksudnya, peraturan yang tidak 

berasal dari nilai-nilai moral yang dianut dan diyakini oleh subjek hukum, pada 

hakikatnya merupakan bentuk penjajahan hukum terhadap masyarakat tersebut.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67Dikutip dari Mochtar Kusumaatmaja  dalam Nur Solikin, Pengantar Sosiologi 

Hukum Islam (Cet. I; Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), h. 197-198.  
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BAB II 

       ETIKA PROFESI DOKTER 

 

A. Pengertian dan Hakikat Etika Profesi 

1.  Pengertian Etika dan Moral 

Etika (Yunani: ethos, ethike)68 secara leksikal berarti custom, yakni 

kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku, atau karakter; atau 

keseluruhan cetusan perilaku manusia dalam berbuat sesuatu.69 Arti lain dari etika 

adalah tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, akhlak, 

watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir70, watak kesusilaan, atau adat71.  

Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan tentang 

baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan, tujuan  yang seharusnya dari 

perbuatan, serta jalan yang seharusnya ditempuh untuk sebuah tujuan. Menurut M. 

Amin Abdullah, etika adalah teori baik dan buruk, yang praktiknya dilakukan dalam 

disiplin filsafat. Mohammad Maiwan menyimpulkan, etika merupakan kajian 

ilmiah tentang perilaku manusia dalam masyarakat, yakni bidang yang 

 
68Theories and principles of values, and the basic perceptions and justifications of values. 

Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, Jewish Medical Ethics, t.t: t.p., t.th., h. 3. 
69Agustinus W. Dewantara. Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia 

(Cet. 5; Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h.3.  
70Endang Purwaningsih, Sri Wahyu Dwi Astuti. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan (Cet. 

1, Pusdik SDM Kes. Badan Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kes, Kemenkes RI, 2017) h.14. 
71Wilujeng, Filsafat, Etika dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks 

Keindonesiaan (Makalah, Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, tth) h. 81.  
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mendefenisikan perilaku manusia sebagai benar dan salah, baik atau buruk, patut 

atau tidak patut.72 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan etika sebagai ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral 

(akhlak).73 K. Bertens mendefinisikan etika sebagai ilmu tentang apa yang biasa 

dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lebih lanjut, Bertens menyusun hirarki 

logis dari makna etika menurut KBBI, dari teoretis ke praktis, sebagai: (1) ilmu 

tentang yang baik atau buruk (filsafat moral); (2) kumpulan asas atau nilai moral 

(kode etik); (3) nilai dan norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau 

suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya (norma moral).74 

“An action that is one’s own”; demikian pengertian etika menurut 

Agustinus W. Dewantara.75 Etika dalam pengertian tersebut dimaksudkan sebagai 

tindakan yang berasal dari upaya manusia sebagai subjek dengan otonomi 

sepenuhnya (pilihan otonom, ikhtiyari; dan upaya mandiri, kasb); sehingga dengan 

demikian merupakan “milik” dan atas “kuasa penuh” dari pelaku.  

 
72Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan”, 

Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ, Jakarta: 
Universitas Negeri Jakarta, t.th., h. 195. 

73“Etika”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika Sementara Etik adalah (1) kumpulan asas atau nilai yang 
berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 
masyarakat. “etik” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik  (20 Juli 2021) 

74Satria H. Lubis, Bahan Ajar Etika Profesi Pegawai Negeri Sipil (Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara, 2011), h. 67-68. 

75Agustinus W. Dewantara. Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, 
h. 3. Lebih jauh, moral (Latin: mores) menurut Agustinus adalah sinonim dari etika. Etika adalah 
filsafat moral; simpulnya.  
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Perilaku etis (beretika) disebut merupakan milik dan kuasa penuh dari 

pelaku, karena merupakan hasil dari upaya utuh sang subjek. Dikatakan sebagai 

upaya penuh; karena sebuah perbuatan baru dapat dikatakan etis (beretika), dalam 

pengertian tersebut, hanya jika dilakukan oleh subjek yang spesifik; yakni dengan 

kriteria: (1) sepenuhnya sadar akan perilaku tertentu; (2) sepenuhnya memiliki 

pengetahuan mengenai nilai baik-buruk perbuatan yang dilakukan; (3) sepenuhnya 

memiliki kemauan yang otonom atas perbuatan dimaksud; (4) dilakukannya 

berdasarkan pilihan bebasnya secara penuh; (5) yang berasal dari sepenuh akal 

budinya sendiri.76 

Lima syarat etika tersebut di atas, sekaligus membatasi lingkup etika, dan 

mengeksklusi variabel di luarnya. Perbuatan dari subjek yang tidak atau kurang 

berakal sehat, bukanlah objek penilaian etika. Perilaku dari seseorang yang sedang 

mabuk, dipaksa, dibawah kendali atau kuasa lain, anak-anak yang masih 

bergantung kepada otoritas orang dewasa, atau dari orang yang sedang ditakut-

takuti dan diancam dengan sanksi; juga bukan merupakan objek kajian etika. 

Penurunan kesadaran membatasi upaya penuh seseorang dari sebuah tindakan etis. 

Demikian halnya ketidaktahuan –misalnya ketiadaan pelatihan profesional— 

dengan demikian dapat menjadi alasan bagi sebuah tindakan untuk terhindar dari 

asesmen etika.  

Syarat tersebut juga menunjukkan karakter filosofis etika yang sepenuhnya 

rasional, liberal, dan ateis; dalam pengertian, perbuatan etis pada dasarnya dianggap 

 
76Endang Purwaningsih, Sri Wahyu Dwi Astuti. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, h. 

11. 
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bebas dari otoritas, instruksi dan ajaran legal atau dogma tertentu. Ia bukanlah 

norma hukum, atau ajaran agama, dan atau budaya spesifik. Etika, dalam pengertian 

tersebut, dianggap murni merupakan hasil olah akal budi (rasional) pelaku. Ia 

dianggap murni merupakan tindakan manusia, sebagai “animal rationale”.77    

Tindakan etis dapat dinilai dari empat sudut pandang, yaitu: (1) maksud, 

niat, atau motivasi suatu tindakan; (2) prinsip etika, teori atau nilai; (3) metode; dan 

(4) konsekwensi dari sebuah tindakan.78    Pengertian di atas juga membatasi objek 

material etika hanya mengenai tingkah laku moral manusia (human action).79 

Dalam pengertian ini, jika moral merupakan ajaran mengenai sistem nilai, atau 

merupakan perbuatan yang merupakan objek penilaian; maka etika melangkah 

dengan abstraksi lebih jauh dan lebih konkrit, merupakan pengkajian mendalam, 

kritis, dan rasional terhadap sistem nilai (moral).80  

Dengan penjelasan lain, moral meningkat menjadi etika jika pelbagai 

kemungkinan etis dari sebuah sistem moral telah menjalani proses refleksi dalam 

suatu penelitian yang sistematis dan metodis (baca: ilmiah). Dalam pengertian 

inilah, etika dapat disebut sebagai filsafat moral (moral yang filosofis).81 

 
77Agustinus W. Dewantara. Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, 

h. 2. Menanggapi ide tentang animal rationale, Bertrand Russell mengatakan "Manusia adalah 
hewan yang rasional - setidaknya saya telah diberi tahu. Sepanjang hidup, saya telah mencari dengan 
gigih bukti yang mendukung pernyataan itu; tetapi sejauh ini, saya belum beruntung 
menemukannya." Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Rational_animal 

78Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 6-7. 
79Agustinus W. Dewantara. Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, 

h. 2.  
80Sri Rahayu Wilujeng. Filsafat, Etika dan Ilmu, Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam 

Konteks Keindonesiaan. Fak. Ilmu Budaya, Univ. Diponegoro, h.81. 
81Muhamad Rakhmat. Etika Profesi, Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam 

Perspektif Hukum Positif (Bandung: tp., 2013), h. 6. 



 

 
 

56 

56 

Wilayah etika adalah moral “praxis” yang berbeda dengan –dan bukan 

sekadar-- “theoria” atau spekulasi metafisika. Ia sepenuhnya merupakan artikulasi 

konkret, berkaitan dengan aktifitas kreatif, transformatif dan produktif manusia.82 

Meski “praxis”; cakupan etika meluas hingga ke segala hal yang bersangkut paut 

dengan sebuah tindakan. Motif di balik sebuah perbuatan, juga merupakan 

pembahasan ilmu etika.  

Sebagai ilmu pengetahuan, etika berkaitan langsung dengan norma83, nilai 

dan prinsip moral, serta gagasan etis kemanusiaan. Etika dalam konteks ini bersifat 

deskriptif. Etika secara normatif, merasuk ke dalam pelbagai bidang ilmu 

humaniora, seperti psikologi, ekonomi, sosiologi, dan hukum.84 Agustinus 

meringkas karakter etika sebagai normatif, praktis, dan rasional.85 

Apakah dengan demikian terdapat prinsip etika yang bersifat objektif dan 

universal? Plato, kaum Stoics, dan Immanuel Kant membenarkan hal tersebut. 

Menurut mereka, validitas norma etika diukur secara faktual dan empirik; dengan 

parameter logika, intuisi atau agama-metafisik. Norma dan perilaku tertentu dapat 

dianggap etis dan tidak oleh semua bangsa di setiap masa. Teori ini disebut 

 
82Agustinus W. Dewantara. Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, 

h. 4. 
83KBBI mengartikan norma sebagai: aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 

dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan 
berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau 
memperbandingkan sesuatu. Lihat “Norma”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima 
Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norma  (20 Juli 2023)   

84Endang Purwaningsih, Sri Wahyu Dwi Astuti. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan,          
h. 11. 

85Agustinus W. Dewantara. Filsafat Moral, Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia, 
h. 7. 
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deontologi (Yunani: deos berarti kewajiban). Siapa yang memiliki otoritas atas 

kebenaran absolut? Atau bagaimana hal itu diimplementasikan? Bagaimana jika 

terdapat dua atau lebih norma absolut? Demikian beberapa kritik yang diajukan 

terhadap teori ini.86 

Kaum Sophist dan skeptik, David Hume, Spinoza, dan Stermack 

menyangkal pandangan itu. Menurut penganut pendapat ini, prinsip etika 

sepenuhnya relatif dan kontekstual. Parameternya menurut mereka adalah dampak 

atau konsekwensi emosi dan kesenangan yang ditimbulkan, serta kebiasaan sosial. 

Teori ini dikenal sebagai utilitarianisme. Bagaimana mengukur unit kesenangan? 

Manfaat dan kesenangan emosional apa yang seharusnya dominan? Apakah itu 

konsisten dan universal? Siapa yang memutuskan? Apakah tujuan (konsekwensi) 

dengan demikian menghalalkan cara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan 

kritik terhadap teori ini87  

Meskipun merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, etika berbeda dengan 

ilmu pasti. Jika etika berbicara mengenai baik-buruk, atau pantas dan tidak pantas 

suatu perbuatan; ilmu pengetahuan menggunakan istilah benar dan salah terhadap 

suatu kesimpulan. Jika akhir dari suatu penelitian ilmiah adalah kesimpulan, etika 

hanya memberikan keputusan dan rekomendasi. Jika ditemukan kesalahan dalam 

sains, ilmuwan hanya diminta untuk memberikan penjelasan atas perbedaan fakta 

 
86Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 8-12. 
87Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 8-11. Pembagian teoritis lainnya adalah: 

moralitas sosial, personal virtue, teleologi (utilitariannisme dan egoisme), serta deontologi 
(deontologi tindakan dan peraturan). Lihat Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-teori Etika: 
Cakrawala dan Pandangan,” h. 193-215.   
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yang ditemukan; sementara penilaan etika menuntut perubahan perilaku terhadap 

subjek88 

Fungsi etika antara lain: (1) sebagai parameter untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu perbuatan, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat; (2) menjadi 

alat kontrol perilaku, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat; (3) 

menjadi prospek terhadap problem moral yang dihadapi; (4) menjadi prinsip dalam 

menjalani aktifitas sebagai anggota komunitas tertentu; dan (5) menjadi penuntun 

agar dapat bersikap sopan, santun, serta menjadi baik.89 

Uraian di atas sekaligus menjelaskan makna moral. Norma perilaku, 

sebelum mendapatkan abstraksi rasional disebut moral (Latin: mos, Inggris: habit, 

custom90). KBBI mengartikan moral dengan: (1) (ajaran tentang) baik buruk yang 

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; 

budi pekerti; susila; (2) kondisi mental yang membuat orang tetap berani, 

bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan 

sebagaimana terungkap dalam perbuatan; dan (3) ajaran kesusilaan yang dapat 

ditarik dari suatu cerita.91  

Dengan demikian, semua ajaran generik dan defenitif mengenai baik buruk, 

sopan santun, aturan absolut, atau perilaku dan perbuatan yang seharusnya; baik 

berdasarkan agama, budaya, tradisi, maupun adat kebiasaan; termasuk ke dalam 

 
88Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 7-8. 
89Satria H. Lubis, Bahan Ajar Etika Profesi Pegawai Negeri Sipil, h. 68. 
90Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 3.  
91“moral”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moral  (10 Januari 2024).   
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lingkup pengertian moral. Perbuatan seseorang, jika didasarkan pada motivasi 

intrinsik, dapat dikatakan semata berangkat dari norma moral yang ia anut. 

2.  Perbandingan antara Etika dan Akhlak 

Akhlak menurut bahasa berarti perangai, tingkah laku, dan tabiat.92 Kamus 

bahasa Arab Almaany menguraikan defenisi akhlak sebagai,  

 93حْبُقلا وأ نْسُلحاب فصوت يتلا ناسنلإا لامعأو ةيسفن تافص ةعومجم

Maksudnya: 

Akhlak adalah sekumpulan karakter jiwa dan perbuatan seseorang, baik 
maupun buruk. 

 
Menurut Fairuz Abadi (1329–1414 M.) dalam al-Qamus al-Muhit, dan Ibn Manzur 

(1232-1311 M.) dalam Lisan al-Arab, akhlak adalah,  

 اَهْيِناَعَمَو اَهفاَصْوَأو هسْفَنَ يِهَو ةَنِطاَبلا ِناَسْنلإاَ ةَرْوُص َّنَأُ هُتَقْيِقَحَو ،ُةَءْوُرُلماَو ُةَّيِجَّسلاَو ُعْبَّطلاَو ُنْيِّدلا [...]

 .اَهيِناَعَمَو اَهِفاَصْوَأَوِ ةَرِهاَّظلاِ هِتَرْوُصِل ِقْلَلخاِ ةَلِزْنَبم اَهِب ةَّصَتْخُلما

Maksudnya: 

. . .tabiat, pembawaan, dan adab. Merupakan kondisi, sifat dan makna batiniah 
manusia; sebagaimana fisik (khalk) merupakan gambaran kondisi, sifat dan 
makna lahirianya. 

 
Selanjutnya, al-Raghib al-Asfahani (w. 1108 M.) dalam Mufradat Alfaz Al-Qur’an 

al-Karim menjelaskan, 

 قْلُلخا َّصُخَو ،رَصَبلاِب ةَكَرْدُلماِ رَوُّصلاَو ِلاَكْشَلأاَوِ تاَئْيَهلاِب قْلَلخا َّصُخ نِكَل ,ٌدِحاَو ِلْصَلأا يِفُ قْلُلخاوُ قْلَلخاو

 94ِةَرْيِصَبلاِبُ ةَكَرْدُلما اَياَجَّسلاَو ىَوُقلاب

 
92Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia, Ed. 1, 

Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, h. 8 
93“akhlak” https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ قلاخأ / (20 Nov. 2023) 
94“akhlak”https://dorar.net/alakhlaq/2/ احلاطصاو - ةغل - قلاخلأا - ىنعم    (20 Juli 2021) 
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Maksudnya: 

Khalk (fisik) dan khuluk (akhlak) memiliki akar kata yang sama, namun 
selanjutnya khalk (fisik) digunakan untuk menunjukkan keadaan, bentuk, 
serta gambaran yang terlihat oleh pandangan mata, sementara khuluk (akhlak) 
digunakan bagi kekuatan dan tabiat yang terlihat oleh basirah (tilikan nalar). 
 

Al-Jurjani (w. 1001 M.) dalam al-Takrifat, menambahkan unsur kemudahan subjek 

dalam berbuat, mengambil suatu tindakan atau berperilaku, dan tanpa pikir panjang. 

 ةٍَّيوِرَوَ رٍكْفِ ىلَإِ ةٍجَاحَ رِيْغَ نْمِ رٍسْيُوَ ةٍلَوْهُسُبِ لاعَفْلَأا اهَنْعَ ردصْت ةخَسِارَ سِفَّْنللِ ةٍئَيْهَ نْعَ ةٌرَابَعِ

 
Maksudnya: 

Ungkapan mengenai kondisi jiwa yang mantap, menghasilkan suatu 
perbuatan dengan mudah, dan tanpa pikir Panjang.  
 

Pengertian al-Jurjani identik dengan ungkapan Imam al-Ghazali (1058-

1111 M.)  dalam Ihya Ulum al-Din yang mendefinisikan akhlak dengan sifat yang 

tertanam dalam jiwa, melahirkan perbuatan dengan mudah, dengan tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.95  

Ibn Maskawaih (923-1030 M.) dalam Tahzib al-Akhlak mengajukan 

klasifikasi lanjut, menurutnya akhlak adalah, 

 :يِنمَسْقِ ىَلإ مُسِقَنْتَ لالَحا هذهَوَ ،ةَّيورَ لَاوَ ركْف ريْغَ نْم اهَلاعَفأَ ىلَإ اهَلَ ةيَعادَ ،سفْنَلل لاحَ
 ،بضَغَ وحنَ ءٍيشَ ىنَدْأَ هُكُُرِحي يذَِّلا نِاسَنلإاكَ ،جازَلما لِصأَ نْمِ ايًّعيبِطَ نوكيَ امَ اهَنمِ (1)
 تٍوصَ  ىنَدأَ نمِ عزَفيَ يذِلاكَ وأَ ،ءٍيشَ رسَيْأَ نمِ بنجيُ يذَِّلا نِاسَنْلإاكَوَ ،بٍبسَ ِّلقَأَ نمِ جيهيَوَ
 ءٍيْشَ   ىنَدأَ نْمِ اطًرِفْمُ اكًحضَ كُحَضْيَ يذَِّلاكَوَ ،هُعُمَسْيَ رٍبَخَ نْمِ عُاتريَ وأَ ،هُعُمْسَ قُرُطيَ
 .هُلُانَيَ ءٍيْشَ رِسَيْأَ نْمِ نُزِحْيُو ُّمتغيَ يذَِّلاكَوَ ،هُبُجِعْيُ

 
95Fatchiah Ariyani, Konsep Al-Quran tentang Pendidikan Akhlaq. (Skripsi, Salatiga: 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2001), h.5 
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 لًاَّوأَ  ُّرمِتَسْيَ َّمثُ ،رِكْفِلاوَ ةَّيوَِّرلاب هُؤُدَبمَ نَاكَ ابَمروَ ،بردََّتلاوَ ةدَاعَلاب ادًافَتَسْمُ نُوْكُيَ امَ اهَنْمِوَ (2)
 96اقًلُخُوَ ةكَلْمُ رُيْصِيَ ىَّتحَ ،لاَّوأَفَ

Maksudnya: 

kondisi jiwa yang menggerakkan pemiliknya untuk bertindak spontan tanpa 
berpikir panjang. Kondisi jiwa tersebut terbagi menjadi dua jenis: (1) kondisi 
jiwa yang bersifat alamiah, seperti seseorang yang mudah terpancing oleh hal 
kecil hingga menjadi marah, atau mudah menjadi gelisah karena alasan 
sederhana; atau seperti seseorang yang mudah takut terhadap hal yang sangat 
remeh, mudah kaget terhadap suara yang mengganggu, atau mudah cemas 
dengan berita yang didengarnya, atau orang yang gampang tertawa karena 
sesuatu yang sangat remeh yang ia sukai, atau seperti seseorang yang mudah 
menjadi sedih karena hal kecil yang menimpanya; dan (2) keadaan jiwa yang 
diperoleh melalui pembiasaan, upaya dan latihan, yang mungkin diawali oleh 
pemikiran dan refleksi personal, yang kemudian ia bangun secara bertahap, 
hingga menjadi kebiasaan dan perilaku spontan. 

Menurut Ibn Maskawaih, akhlak itu dapat berupa kondisi jiwa yang 

merupakan tabiat dasar atau bawaan lahir personal, sehingga dapat muncul dengan 

sedikit pemicu (triger); atau berupa hasil pembiasaan yang didasarkan pada refleksi 

diri, penghayatan atas pesan moral suatu bentuk ibadah. Akhlak jenis kedua ini 

dimulai dengan pemikiran dan penalaran rasional, yang dilanjutkan dengan upaya 

bertahap, komitmen dan konsisten dalam membangun kebiasaan, bersikap teguh, 

hingga akhirnya menjadi tabiat dan pembawaan pribadi. 

Miqdad Yaljin, seorang peneliti pendidikan Islam kontemporer, dalam buku 

al-Tarbiyah al-Akhlakiyah al-Islamiyah, memberikan unsur tambahan. 

Menurutnya, akhlak harus memiliki sumber norma moral, serta tujuan yang 

merupakn motif perbuatan. Miqdad Yaljin menulis,  

 
96“akhlak” https://dorar.net/alakhlaq/2/ احلاطصاو - ةغل - قلاخلأا - ىنع  (Desember 2023 15)   م
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 ةِايَحَ مِيظِنتَلِ ،يُحوَلا اهَدُِّدحَيُ يتَّلا ،ينِاسَنْلإا كِوْلُُّسللِ ةمََّظنَلُما دعاوَقَلاوَ ئِدِابَلَما ةُعَوْمُجْمَ

 لمَكْأَ ىلَعَ ملَاعَلا اذَهَ يف هِدِوجُوُ نم ةَيَاغَلا قُِّقحَيُ وحنَ ىلَعَ هريغَب هتقَلاعَ دِيْدِتْحوَ ،ناسَنلإا

 97هٍجْوَ

Maksudnya: 
 

Himpunan kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang diatur rambu-
rambunya oleh wahyu, untuk mengatur kehidupan manusia, dan mengatur 
hubungan antar sesama manusia; dalam rangka merealisasikan tujuan 
eksistensinya secara optimal. 
 

Adanya unsur dasar norma moral, yaitu Al-Qur’an dan hadis, serta tujuan dari 

perilaku akhlak, yakni ketertiban sosial dan perwujudan ibadah sebagai tujuan 

eksistensi manusia, menurut Miqdad harus ada. Dua hal yang membedakan akhlak 

Islam dengan norma etika selainnya.  

Abdurrahman, setelah mengutip beberapa defenisi ahli, menyimpulkan 

akhlak secara istilah sebagai tata cara pergaulan atau bagaimana seorang hamba 

berhubungan dengan Allah sebagai penciptanya, dan bagaimana seorang hamba 

bergaul dengan sesama manusia.98 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KBBI mendefinisikan etika 

sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan 

kewajiban moral (akhlak).99 Dengan demikian, etika dapat dianggap merupakan 

sinonim dari akhlak. Sementara etik didefinisikan sebagai kumpulan asas atau nilai 

 
97“Akhlak” https://dorar.net/alakhlaq/2/ احلاطصاو - ةغل - قلاخلأا - ىنعم   
98Muhammad Abdurrahman, Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia, Ed. 1, 

Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, h. 8.  
99“Etika”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika (20 Juli 2021). 
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yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat.100 Akhlak sendiri diartikan dengan budi pekerti; 

kelakuan.101 

Berangkat dari beberapa pengertian yang telah peneliti sebutkan, tampak  

etika dan akhlak memiliki banyak kesamaan unsur; dan dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kedua istilah tersebut identik. Adanya tambahan unsur perilaku yang 

dilakukan tanpa pertimbangan panjang pada akhlak, hanyalah menunjukkan jenis 

perilaku yang telah terinternalisasi sedemikian rupa; sebagaimana perincian yang 

disebutkan oleh Ibn Maskawaih. Namun secara epistimologis, baik akhlak maupun 

etika, keduanya lahir dari rasionalisasi dan refleksi nalar atas norma moral yang 

diyakini dan dianut oleh subjek suatu perbuatan.  

Adanya unsur wahyu dalam definisi Miqdad, menunjukkan salah satu 

variabel landasan norma moral dalam Islam. Unsur rasional secara a priori dalam 

pengertian etika seperti dalam uraian sebelumnya, hanya menunjukkan level 

abstraksi subjek; dan tidak berarti lepas dari variabel-variabel norma moral yang 

merupakan sumber dasar etika; yang antara lain berupa norma moral agama. 

 

 

 

 
100“Etik” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik  (20 Juli 2021). 

101“Akhlak”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akhlak (20 Juli 2021). 
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3.  Perbandingan antara Kode Etik dan Adab 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan adab dengan: 

kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; dan akhlak.102 Sedangkan untuk 

istilah etik (Yunani: ethicos), menurut KBBI berarti: kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat.103  Jika etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa 

yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);104 maka etik adalah 

kumpulan asas moral, atau rumusan formal dari etika.  

Pranata sosial Islam mengenal istilah “adab”. Terminologi adab digunakan 

untuk menunjukkan dan menganjurkan tata krama atau perilaku untuk kalangan 

atau situasi tertentu. Para ulama dan pemikir hukum Islam105 menggunakan istilah 

adab untuk karya-karya mereka yang berisikan aturan akhlak semi formal bagi 

kalangan atau situasi tertentu. Sopan santun para pelajar antara lain menggunakan 

istilah “adab talib al-ilm” (tata krama penuntut ilmu). Demikian juga tata krama 

berjalan menuju masjid (adab masy-i ila al-salat); adab hubungan seksual (adab 

al-zifaf), adab profesi dokter (adab al-tabib), atau adab sehari-hari, siang dan 

malam (adab al-ayaum wa al-lailah), dst. 

 
102“Adab”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adab  (20 Juli 2021). 

103“Etik”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik  (20 Juli 2021). 

104“Etika”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika  (20 Juli 2021). 

105Dikatakan demikian, karena bab-bab adab biasanya ditemukan di dalam karya-karya 
fikih hukum Islam; dan bukannya di dalam karya-karya tasawuf.  
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Istilah “kode” (latin: codex) berarti sesuatu yang tertulis, seperangkat asas 

atau aturan. Oleh karena itu, rumusan etika atau adab yang tertulis disebut kode 

etik. Selanjutnya rumusan etika yang tersusun secara formal di era modern, bagi 

kalangan atau profesi khusus, misal: penegak hukum, notaris, atau dokter; secara 

berturut-turut disebut sebagai: kode etik hakim, kode etik notaris, dan kode etik 

kedokteran.  

Karena sifatnya untuk kalangan atau situasi yang khusus, didasarkan atas 

motif internal iman Islam, dan dikaitkan secara ketat dengan akhlak; istilah adab, 

seperti telah diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan identik dengan pengertian kode 

etik. Adab adalah kumpulan rumusan mengenai aturan akhlak dan etika bagi 

kalangan tertentu, yang tertulis; sebagaimana kode etik. Adab tampak lebih 

informal semata karena alasan sejarah. Pada era pramodern, profesi yang yang ada 

umumnya belum terorganisir secara solid dan seformal profesi di era modern. 

Pranata profesi pada masa tersebut lebih sederhana, dengan sistem pendidikan 

profesi, yang meski telah sedikit terstruktur, belum sekompleks saat ini. Pada masa 

tersebut, belum dikenal adanya pertemuan ilmiah berkala untuk saling bertukar 

pengetahuan dan pengalaman, atau terbitan jurnal ilmiah reguler untuk 

membicarakan isu-isu khusus terkait bidang ilmu dan profesi masing-masing. 

Perbedaan lainnya, karena merupakan produk era modern, kode etik bentuknya 

lebih sistematis, disusun oleh kalangan profesi melalui pertemuan formal, bersifat 

mengikat bagi anggota perhimpunan maupun pelaksana profesi, dan disertai dengan 

mekanisme penegakan sanksi etika.  
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4. Dinamika Pengertian Hukum 

Pengertian hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang: idealis, positivistik 

dan sosiologis. Pandangan idealis memandang keadilan sebagai elemen utama dari 

hukum. Alasan mereka, hukum ada untuk tujuan tersebut; dan tanpa realisasi 

keadilan, hukum bukanlah hukum. Pandangan positivistik melihat bahwa perintah, 

kewajiban, kedaulatan dan sanksilah yang merupakan elemen utama dari hukum. 

Komponen pentingnya adalah otoritas, norma dan aturan, serta punishment; yang 

menurut mereka harus berujung pada kepastian hukum. Fungsi pengendalian situasi 

sosial (social order) dalam arti ketertiban umum, lebih ditekankan dalam sudut 

pandang ini. Sementara secara sosiologis, hukum dipandang sebagai instrumen 

perubahan sosial (social engeneering) berikut kontrol sosial (social control). Dari 

sudut pandang ini, tujuan sosial, terutama rasa keadilan masyarakat adalah tujuan 

utama dari hukum.106 Ketiga pandangan di atas, juga dapat dianggap menunjukkan 

evolusi pengertian mengenai hukum; dan karena hal tersebut, sementara kalangan 

tidak memasukkan ilmu hukum ke dalam tiga pembagian mayor ilmu pengetahuan; 

baik pengetahuan alam, sosial, maupun humaniora. 

Para ahli mengajukan beberapa pengertian mengenai hukum. E.M. Mayers 

dalam De Algemene Begrippen van Het Burgerlijk Recht, mengartikan hukum 

sebagai aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada 

tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi 

penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Bagi S.M. Amin dalam 

 
106Ade Saptomo. Hukum, Teori Hukum & Filsafat Hukum (Jakarta: FHUP, 2015) h. 16-29. 

Lihat juga Zulfadli Barus. “Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif 
dan Penelitian Hukum Sosiologis.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2 (Mei 2013): h. 315. 
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bukunya Bertamasya ke Alam Hukum, hukum dirumuskan sebagai kumpulan 

peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.107  

I Made Pasek Diantha mendefenisikan hukum sebagai norma yang 

dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur 

negara dan masyarakat, ditegakkan dengan sanksi.108 Menurut Salmond, hukum 

adalah prinsip atau kumpulas asas yang diakui dan diterapkan oleh negara 

(sebagaimana tampak di) dalam (administrasi) peradilan.109 

Secara praktis, hukum juga dapat dilihat sebagai sebuah fenomena dengan 

dua sisi.  Pertama adalah norma/kaidah, dan kedua adalah perilaku anggota 

masyarakat. Artinya, hukum merupakan norma yang a priori di satu sisi (sudut 

pandang normatif), sekaligus a posteriori historis-praktis di sisi yang lain (sudut 

pandang empirik). Aspek praktis dimaksud adalah upaya untuk mengubah keadaan 

(social engeneering) dan menyelesaikan problem konkret atau potensial 

kemasyarakatan (social control).  Bukankah hukum hadir untuk memberikan 

jawaban segera terhadap sebuah perilaku dan perbuatan di tengah-tengah 

masyarakat? 

Mereka yang memandang hukum sebagai norma dan kaidah umumnya 

melihat kebenaran hukum sebagai kebenaran koherensi; sementara mereka yang 

melihat hukum sebagai fakta sosial-empirik, umumnya memandang kebenaran 

hukum sebagai kebenaran korespondensi. Dari sudut pandang normatif, hukum 

 
107Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara (Cet.1; Pekan Baru: Marpoyan Tujuh,2016) 

h. 1-4.  
108I Md Pasek Diantha, Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif. (Fak. Hukum Univ. 

Udayana, Denpasar, 2015) h. 1.  
109Ade Saptomo. Hukum, Teori Hukum & Filsafat Hukum, h. 20, 29. 
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dianggap sebagai norma atau kaidah yang otonom dan tidak terkait dengan 

masyarakat, sementara dari pandang empiris atau sosiologis, hukum dianggap 

sebagai kompleksitas gejala sosial.110 

Berangkat dari dua sudut pandang hukum tersebut, sebagai norma dan 

sebagai perilaku empirik, maka dikembangkan dua jenis ilmu hukum, dapat 

dikatakan menunjukkan dua wajah hukum,111 yakni preskriptif (memerintah) dan 

praktis. Dalam wajah normatif-preskiptif, ilmu hukum dikembangkan untuk 

mempelajari dan menjelaskan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sementara dalam wajah 

praktis-aplikatif, ilmu hukum menjelaskan aspek otoritas dan wewenangnya untuk 

menetapkan standar perosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam 

pelaksanaan aturan hukum.  

Karakter preskriptif dan aplikatif dari hukum di atas juga merupakan 

argumen atas karakter sui generis ilmu hukum, khas dalam jenisnya, sehingga sulit 

untuk dimasukkan ke dalam klasifikasi mayor pohon ilmu sebagaimana disebutkan 

sebelumnya; selanjutnya melahirkan pendirian bahwa penelitian hukum normatif 

adalah penelitian sejati dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif diangap 

paling mewakili, karena hukum sendiri diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom, 

yang keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, dan bukan oleh faktor-

faktor di luar hukum.  

 
110Edy Ikhsan Mahmul Siregar. Penelitian Hukum dalam Bahan Ajar Metode Penelitian 

Hukum. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010 (ppt.). 
111Disebut juga karakter hukum. Lihat I Md Pasek Diantha. Konsepsi Teoritis Penelitian 

Hukum Normatif. h. 4-5. 



 

 
 

69 

69 

5. Hubungan antara Moral, Etika, Akhlak, Adab, dan Hukum  

Berdasarkan uraian sebelumnya, analisis mengenai hubungan antara 

pengertian moral, etika, akhlak, etik, adab dan hukum dapat dijelaskan lebih jauh 

sebagai berikut: 

a. Etika (akhlak) merupakan abstraksi rasional subjek atas norma moral (filsafat 

moral), termasuk norma moral budaya maupun norma moral agama, mengenai 

apa yang baik dan buruk. Sementara hukum, merupakan abstraksi rasional atas 

norma etika (filsafat etika). Kode etik (adab) merupakan rumusan tertulis dari 

etika, untuk komunitas tertentu.  

b. Baik norma etika maupun norma hukum bersumber pada norma moral.112 

Keduanya merupakan bentuk abstraksi rasional dari norma-norma moral. 

Perbedaanya, abstraksi hukum positif diformalkan menjadi norma hukum 

tertulis, setelah sebelumnya diterima sebagai norma etika. Dengan demikian, 

etika merupakan sumber dari norma hukum. Norma moral dan norma etika 

memiliki bentuk abstraksi yang sama-sama abstrak, meskipun etika, karena 

telah merupakan hasil abstraksi rasional, memiliki level abstraksi yang lebih 

konkrit. Norma hukum merupakan bentuk abstraksi yang paling solid dan 

konkrit dari norma moral. Dengan demikian, semua bentuk pelanggaran etika 

merupakan palanggaran moral; dan semua bentuk pelanggaran hukum, dengan 

 
112Endang Purwaningsih, Sri Wahyu Dwi Astuti. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan,           

h. 13. 
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sendirinya merupakan pelanggaran etika; sekaligus pelanggaran moral; dan 

tidak sebaliknya.113 

c. Norma moral merupakan sumber dan dasar dari norma etika dan norma hukum. 

Norma moral juga merupakan norma dengan hirarki nilai tertinggi ---secara 

normatif dalam masyarakat--- dibandingkan dengan norma etika, apalagi 

norma hukum. Tegaknya norma moral; dan berikutnya norma etika, menjamin 

tegaknya norma hukum; sehingga seharusnya dikedepankan dalam pembinaan 

dan pendidikan, untuk mengurangi jumlah pelaku yang terjerat oleh norma 

hukum. Dapat dikatakan bahwa norma moral dan norma etika merupakan 

bentuk dari budaya hukum menurut teori L. Friedman. 

d. Etika berada pada hirarki norma yang lebih tinggi daripada hukum; sebagimana 

norma moral berada pada tingkat hirarki norma yang lebih tinggi, sekaligus 

lebih banyak, daripada etika dan hukum. Dengan demikian, etika memiliki 

tuntutan perilaku yang lebih tinggi, atau dorongan kewajiban yang lebih kuat 

daripada hukum.114 Demikian halnya norma moral terhadap norma etika, 

memiliki dorongan kewajiban yang lebih tinggi. Sebagimana lingkup norma 

moral yang lebih luas dan abstrak daripada etika, cakupan etika juga lebih luas 

daripada hukum. Hukum, karena sifatnya yang formal-otoritatif, ditujukan 

untuk memberi sanksi hanya terhadap pelaku pelanggaran etika yang berat. 

Cakupan norma hukum yang terlalu luas potensial menjatuhkan sanksi kepada 

 
113Pukovisa Prawirohardjo, Rizky R. Afdin, dan Agus Purwadianto, Relasi Etika, Disiplin, 

dan Hukum Kedokteran, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI) 5, no. 1 (Nov 2021): h. 46. 
114Pukovisa Prawirohardjo, Rizky R. Afdin, dan Agus Purwadianto, Relasi Etika, Disiplin, 

dan Hukum Kedokteran, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI), h. 47.  
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mereka yang hanya melakukan pelanggaran etika, atau bahkan lebih jauh 

kepada mereka yang hanya melakukan pelanggaran moral. 

e. Norma etika, seperti norma hukum, memuat larangan-larangan. Namun 

melebihi hukum, norma etika juga memiliki tuntutan/perintah, hal positif yang 

harus dilakukan oleh subjek. Tentu dengan alasan, cakupan norma etika yang 

lebih luas dan nonotoritatif. Dengan alasan yang sama, tuntutan norma moral 

lebih luas daripada tuntutan norma etika. Norma moral mencakup larangan, 

perintah, anjuran, termasuk tradisi etiket115.  

Pola hubungan antara norma moral, norma etika, kode etik dan norma 

hukum, tampak pada gambar 2, yang menunjukkan bahwa: (i) norma moral 

memiliki tingkat otoritas normatif tertinggi; (ii) norma hukum meskipun berada 

pada tingkat otoritas normatif terendah, namun memiliki tingkat abstraksi rasional 

tertinggi; (iii) cakupan perilaku norma moral adalah yang terbanyak; (iv) norma 

moral merupakan akar atau sumber norma dari keseluruhan norma yang lain. 

 

Gambar 2. Hirarki Otoritas Normatif antara Norma Moral, Norma 
Etika,  Kode Etik, dan Norma Hukum 

 
115tata cara (adat sopan santun, dsb.) dalam masyarakat beradab dalam memelihara 

hubungan baik antara sesama manusianya.”etiket” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi 
Kelima Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etiket tradisi atau tata krama 
formal dalam situasi tertentu, misal aturan berpakaian, cara makan,  atau bertemu dalam resepsi 
khusus. (5 Januari 2024). 

Moral

Etika

(Kode Etik)

Hukum
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Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai perbedaan dan kaitan antara 

norma moral, norma etika, dan norma hukum; dapat dikatakan bahwa norma hukum 

disusun untuk menciptakan ketertiban (social engeneering) dan kepatuhan (social 

control) terhadap norma moral dan norma etika. Karena itu pula, norma hukum 

dicipta untuk tidak mudah memberi sanksi, di samping karena sifat sanksinya yang 

bersifat materil, juga menghindarkan potensi pemberian sanksi yang salah kepada 

mereka yang tidak melakukan pelanggaran. Asasnya, melius est non punire 

nocentes quam punire innocents, lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, 

dari pada secara keliru menghukum orang yang tidak bersalah.  

Karena alasan di atas, norma hukum hendaknya dibuat seminimal mungkin; 

berdasarkan hasil abstraksi rasional yang betul-betul serius; serta bersumber dari 

semua norma moral yang ada dan hidup dalam masyarakat. Perbandingan antara 

pengertian moral, etika, akhlak, etik, adab dan hukum disimpulkan dalam tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan antara Moral, Etika, Akhlak, Etik,  

Adab, dan Hukum 

Norma Moral Etika Akhlak Etik Adab Hukum 

KBBI (ajaran 

tentang) 

baik buruk 

yang 

diterima 

umum 

mengenai 

perbuatan, 

Ilmu 

tentang 

apa yang 

baik dan 

apa yang 

buruk dan 

tentang 

hak dan 

Budi 

pekerti; 

kelakuan
118 

Kumpulan 

asas atau 

nilai yang 

berkenaan 

dengan 

akhlak;  

nilai 

mengenai 

Kehalusan 

dan 

kebaikan 

budi 

pekerti; 

Peraturan 

resmi yang 

mengikat, 

yang 

dikukuhkan 

oleh 

penguasa; 

peraturan, 

 
118“akhlak”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akhlak  (10 Januari 2024). 
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sikap, 

kewajiban, 

dsb.; 

akhlak; 

budi 

pekerti; 

susila116 

kewajiban 

moral 

(akhlak)
117 

benar dan 

salah yang 

dianut 

suatu 

golongan 

atau 

masyarakat.
119 

Kode 

etik:120 

norma dan 

asas yang 

diterima 

oleh 

kelompok 

tertentu 

sebagai 

landasan 

tingkah 

laku 

kesopanan; 

akhlak.121 

dsb untuk 

mengatur 

pergaulan 

hidup 

masyarakat;  

keputusan 

hakim; 

vonis.122 

 
116“moral”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moral  (10 Januari 2024). 

117“etika”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika  (10 Januari 2024). 

119“etik”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etik  (10 Januari 2024). 

120“kode”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode  (10 Januari 2024). 

121“adab”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adab  (10 Januari 2024). 

122“hukum”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum  (10 Januari 2024). 
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Bentuk Abstrak Abstrak Tertulis  Tertulis Tertulis Tertulis 

Tingkat 
otoritas 
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+++ 

+++ 

++ 

++ 

+++ 

++ 

++ +++ + 

Cakupan 
norma 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ +++ + 

Jenis 
sanksi 

Hati nurani Sosial Sosial, 

Hati 

nurani 

Teguran, 

pembinaan 

Sosial, Hati 

nurani 

Formal, 

materil 

Muatan Perintah, 

anjuran, 

larangan 

Perintah, 

larangan 

Perintah, 

larangan, 

anjuran 

Perintah, 

larangan 

Perintah, 

larangan, 

anjuran 

Perintah, 

larangan 

 

6. Pengertian Kode Etik Profesi  

Kode etik profesi merupakan rumusan etika tertulis untuk kalangan profesi 

tertentu. Profesi sendiri berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 

keahlian tertentu123. Rumusan tertulis dari norma etika yang terhimpun dalam kode 

etik profesi merupakan norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh dan 

untuk para pengemban profesi. Karena kode etik merupakan kumpulan asas dan 

nilai yang berkenaan dengan moral, maka kode etik bersifat normatif, dan tidak 

 
123“profesi” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi   (5 Januari 2024). 
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empiris seperti halnya behavioral sciences. Sebuah kode etik seharusnya bersifat 

mencakup apa-apa yang dicita-citakan dan tidak merupakan uraian mengenai 

kenyataan hari ini. Karena sifatnya yang normatif, maka perumusan suatu kode etik 

harus memakai istilah-istilah seperti: harus, seharusnya, wajib; dan tidak bersifat 

anjuran atau larangan. Dengan demikian dapat diketahui apa yang dianggap baik 

dan atau buruk, sekaligus parameter untuk menilainya.124 

Kode etik profesi merupakan hasil pemikiran mengenai kontrol diri para 

pengemban profesi. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kode etik sebagai 

norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah 

laku125. Ia merupakan hasil abstraksi rasional dari nilai-nilai moral yang luhur 

dalam profesi, yang disusun dan didokumentasikan bukan berdasarkan intervensi 

dari pihak luar. Sebuah kode etik dengan demikian akan berlaku efektif jika ia 

didasari oleh nilai-nilai moral yang hidup dan eksis dalam profesi itu sendiri. Kode 

etik profesi merupakan pedoman bagi para anggota profesi mengenai apa yang 

harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan126. Kode etik profesi dibuat 

dalam bentuk tertulis, disusun secara sistematis, teratur, rapi, komprehensif, dengan 

bahasa yang baik. Satu kelemahan kode etik karena sanksi yang diberikan berlaku 

semata-mata atas kesadaran profesional anggota profesi.  

 
124Cecep Triwibowo, Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit Sebuah Kajian Hukum 

Kesehatan, (Cet. I; Yogyakarta, Nuha Medika, 2012), h. 148; dalam Ricky, “Batasan Dokter dalam 
Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, h. 69.  

125“kode” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode   (5 Januari 2024).  

126Mohammad Maiwan, “Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan”, h. 196.  
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Setiap profesi pada dasarnya mutlak memiliki kode etik, sehingga tidak 

hanya dimiliki oleh tenaga kesehatan, namun termasuk profesi lain, seperti: guru, 

pengacara, apoteker, hakim, akuntan, insinyur, polisi, konsultan, anggota parlemen, 

birokrat, dll. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus ditaati oleh 

setiap anggota profesi di masyarakat. Kode etik merupakan pernyataan 

komprehensif yang menuntut anggotanya untuk melaksankan praktik profesional 

yang selaras dengan norma moral yang luhur, baik berkaitan dengan klien, teman 

sejawat, maupun diri sendiri. Di Indonesia, lembaga yang membina dan mengawasi 

pelanggaran etika profesional disebut Majelis Kehormatan Etik.127 Dengan 

demikian, jika untuk penegakan norma hukum dikenal adanya tanggungjawab 

hukum, maka untuk penegakan etika dikenal adanya tanggungjawab etik. Kedua 

tanggung jawab ini memiliki beberapa perbedaan, yang ditampilkan pada tabel 3.128 

Dengan mengetahui perbedaan tersebut, dapat dipahami bahwa pengamalan 

etika profesi secara umum sebenarnya tidak mengenal adanya tanggungjawab 

hukum. Seseorang yang sedang menjalankan tugas profesinya, dan kemudian 

dinilai telah melakukan penyimpangan dari suatu norma etika profesi yang telah 

ditetapkan, tentu harus dianggap hanya bertanggungjawab secara etik. Menjadi 

teranglah bahwa kalaupun ingin dicarikan tanggung jawab hukum, yang dimaksud 

hanya pada wilayah hukum administrasi semata. 

 
127Yanuar Amin, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Pusat Pendidikan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan. 
Cet. Pertama, 2017, h. 24; dan Ricky, “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang 
Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, h. 71. 

128Agus Hariadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan. t.d. h. 
32; dalam Ricky, “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan 
Kompetensi Profesinya”, h. 70. 
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Tabel 3. Perbedaan Tanggung Jawab Etika Profesi dengan 
Tanggung Jawab Hukum 

 Tanggung Jawab Etika 
Profesi 

Tanggung Jawab Hukum 

Rujukan Norma etika Norma hukum 

Penetapan Ditetapkan oleh anggota profesi 

melalui lembaga yang disepakati 

Ditetapkan oleh rakyat melalui 

Lembaga pembentuk undang-

undang 

Keberlakuan Untuk anggota profesi Untuk semua warga negara 

Cakupan 
norma 

Hanya aspek tugas profesi Seluruh aspek kehidupan 

bermasyarakat 

Penegakan 
sanksi 

Organisasi profesi Lembaga peradilan 

 

7. Tujuan dan Fungsi Etika Profesi 

 Etika profesi memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pedoman, sarana 

kontrol, serta proteksi. Fungsi-fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut:129  

a. Etika profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai 

profesionalitas luhur yang digariskan. Artinya dengan kode etik, pelaksana 

profesi dapat mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang dilarang 

dalam pelaksanaan profesinya.  

b. Etika profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas suatu 

pelaksanaan profesi. Adanya kode etik profesi memungkinkan anggota 

masyarakat, atau klien dan mitra profesi; untuk mengetahui standar etika dan 

perilaku dari pelaku profesi.  Lebih jauh, masyarakat dapat memahami arti 

 
129Yanuar Amin, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Pusat Pendidikan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan 
(Cet. 1, t.t.: t.p., 2017), h. 25; serta Ricky, “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang 
Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, h. 71-72. 
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penting suatu profesi, sekaligus memungkinkan pengontrolan terhadap para 

pelaksana profesi di lapangan sosial kerjanya.  

c. Etika profesi merupakan pencegah campur tangan pihak luar perhimpunan 

profesi, kaitannya dengan norma etika dalam kesejawatan dan keanggotaan 

profesi. Pelaku profesi pada suatu institusi profesional tidak boleh mencampuri 

pelaksanaan profesi di institusi lain.   

 

B.  Kode Etik Kedokteran Indonesia  

1.  Sejarah dan Perkembangan Etika Profesi Dokter 

Asas etika merupakan kepercayaan, atau sebuah aturan umum mendasar 

yang dikembangkan dari sistem etika. Dari dasar etika tersebut maka disusunlah 

sebuah kode etik profesi. Etika kedokteran dalam pengertian yang paling sederhana 

adalah sekumpulan tuntunan ideal mengenai hubungan dokter dengan sejawat dan 

pasien.130 Walaupun terdapat perbedaan aliran dan pedoman hidup, serta perubahan 

nilai-nilai hidup dalam masyarakat secara global, akan tetapi dasar etika profesi 

kedokteran yang diturunkan sejak zaman Hipokrates, yang menjadikan kepentingan 

terbaik dan keselamatan pasien sebagai asas kewajiban utama (etika deontologis), 

tidak pernah berubah dan masih merupakan norma yang mempererat persatuan 

dokter sedunia.131  

 
130Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 3. 
131Hariadi, Dasar-Dasar Etika Kedokteran, Kajian Bioetik, Surabaya, 2005. h. 6; Ricky, 

“Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi 
Profesinya”, h.75; Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, 
h. 1-2. 
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Kode etik Hammurabi di Babylonia (sekitar 1750 SM) dianggap sebagai 

kode etik kedokteran tertua. Selanjutnya dikenal Papyrus Mesir, serta manuskrip 

Indian dan Tiongkok; serta Yunani Kuno. Yang paling dikenal adalah Sumpah 

Hipokrates (460-377 SM), karena sifatnya yang lebih terorganisir dan logis. Dalam 

perkembangan berikutnya, etika kedokteran ditulis oleh individu atau sekelompok 

dokter. Manuskrip yang ditulis oleh Thomas Precival, terbit tahun 1803, dianggap 

merupakan tulisan pertama dari dunia Barat mengenai etika kedokteran.  

American Medical Association (AMA) menerbitkan kode etik kedokteran 

pada tahun 1847, selanjutnya terbit beberapa kali disertai dengan revisi, hingga 

edisi terakhir tahun 1997. World Health Organisation (WHO) menerbitkan 

deklarasi Genewa 1948, dan dianggap sebagai model kode etik kedokteran global 

paling mutakhir. The British Medical Association (BMA) menerbitkan kode etik 

kedokteran pada tahun 1858; juga mengalami beberapa kali revisi hingga terbitan 

terakhirnya.  

Sejak tahun 1950-an, perubahan mendasar terjadi, yakni bermula dari 

hubungan dokter pasien yang berubah dari pola peternalistik ke pola otonomi. Pada 

pola otonomi, pasien dianggap sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan 

kedokteran.132 World Medical Assosiation (WMA) menyelenggarakan World 

Medical Assembly ke-51 tahun 1999. Hasilnya, mereka memutuskan untuk 

memasukkan etika kedokteran dan hak asasi manusia ke dalam kurikulum 

pendidikan kedokteran sebagai mata kuliah wajib. Pada tahun 2005, WMA 

 
132Avraham Steinberg, “Medical Ethics”, h. 4-5. 
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menerbitkan Medical Ethics Manual yang berisi beberapa contoh skenario dilema 

etik yang diikuti dengan diskusi.133   

Norma etika praktik kedokteran yang dibakukan (kode etik profesi) 

berfungsi sebagai ciri dan cara pedoman dokter dalam bersikap, bertindak dan 

berperilaku profesional sehingga mudah dipahami, diikuti dan dijadikan tolok ukur 

tanggung jawab pelayanan profesi yang seringkali mendahului kebebasan profesi 

itu sendiri. Norma profesi, selain pelayanan kesehatan, termasuk juga dalam 

lapangan pendidikan dan penelitian, serta kegiatan sosial atau kesejawatan lainnya. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kode etik kedokteran dengan norma 

dan asas yang berlaku bagi para dokter sebagai landasan dalam menjalankan 

profesinya134. 

Pada dasarnya, etika kedokteran mempunyai dua sisi yang saling berkaitan 

satu dengan lainnya, yaitu: pertama, etik jabatan atau lebih dikenal dengan istilah 

medical ethics, merupakan norma etika yang menyangkut permasalahan yang 

terkait dengan sikap perilaku dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap 

mitra yang membantu pelaksanaan tugasnya, sikap dokter terhadap masyarakat, dan 

sikap dokter terhadap pemerintah; dan kedua, etika asuhan kedokteran yang lebih 

dikenal medical care ethiscs yang artinya etika kedokteran dalam kehidupan sehari-

 
133John R. Williams, Medical Ethics Manual (Panduan Etika Medis) terj. Pusat Studi 

Kedokteran Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, 2006).   

134“kode” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode   (5 Januari 2024).   
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hari yang berkaitan dengan sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita 

yang menjadi tanggungjawabnya.135 

2.    Etika Profesi Dokter di Indonesia 

Etika profesi dokter di Indonesia diatur secara khusus dalam Kode Etik 

Kedokteran Indonesia (Kodeki). Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun untuk 

tetap menjaga kualitas dasar manusia yang baik dan bijaksana, yaitu: (1) sifat 

ketuhanan, yakni belas kasih; (2) kemurniat niat, tulus dalam menolong; (3) 

keluhuran budi, dengan berperilaku yang baik dan terhormat; (4) kerendahan hati, 

dengan tidak bersikap memuji diri dan sombong; (5) kesungguhan dan ketuntasan 

kerja, dengan memberikan upaya optimal; (6) integritas ilmiah dan sosial, bersikap 

jujur demi keadilan dan kebenaran; serta (7) kesejawatan dan cinta Indonesia. 

Karena itu, kode etik kedokteran Indonesia juga didasarkan pada falsafah hidup 

bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.136 

Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 

dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran di Jakarta, dengan bahan rujukan kode 

etik kedokteran internasional yang disempurnakan tahun 1968. Melalui muktamar 

ikatan dokter sedunia ke-22, yang kemudian disempurnakan lagi pada Musyawarah 

Kerja Nasional Ikatan Dokter Indonesia XIII tahun 1983.137 

 
135Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang 

Diduga Melakukan Malpraktik (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 137; serta Ricky, “Batasan 
Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, 74-
75. 

136Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 2-3  
137Desriza Ratman, Rahasia Kedokteran Diantara Moral dan Hukum Profesi Dokter 

(Bandung: Kenia Media, 2014), h. 19; serta Ricky, “Batasan Dokter dalam Melakukan Tindakan 
Medis yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya”, h.72. 
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Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 merupakan hasil Mukernas XIX 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pekanbaru tanggal 19-23 Oktober 2011, Rapat Kerja 

Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Jakarta tanggal 3-4 

Januari 2012, yang ditetapkan dalam Muktamar Dokter Indonesia XXVIII 2012 

Makassar, dan ditetapkan penerapannya berdasarkan surat keputusan pengurus 

besar Ikatan Dokter Indonesia 15 Februari 2013.138  

Kode Etik Kedokteran Indonesia dinyatakan berlaku bagi semua dokter 

Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

434/Menkes-SK/X/1983 yang mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir 

ditetapkan tanggal 19 April 2002 di Jakarta, sebagai hasil Musyawarah Kerja 

Nasional Etik Kedokteran III tahun 2001. Sebagai pedoman perilaku dokter, kode 

etik kedokteran Indonesia dimaksudkan untuk lebih nyata mewujudkan 

kesungguhan moral profesional dan keluhuran profesi kedokteran, yang mencakup 

seluruh professional kedokteran, baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi 

dokter, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, maupun yang secara fungsional 

terikat dalam organisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian kedokteran. 

3.    Kelompok Kewajiban dan Uraian Pasal Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 dikelompokkan 

berdasarkan target dari perbuatan etis profesional dokter, berupa perintah wajib 

maupun larangan bagi dokter, terhadap perbuatan etis tertentu. Pengelompokan 

tersebut adalah: (1) kewajiban etis profesional dokter secara umum, terdiri dari 13 

pasal; (2) kewajiban etis profesional dokter terhadap pasien, memuat 4 pasal; (3) 

 
138Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. v.  
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kewajiban etis profesional dokter terhadap teman sejawat, berisi 2 pasal; serta (4) 

kewajiban etis profesional dokter terhadap diri sendiri, terdiri dari 2 pasal. Uraian 

mengenai topik139, kelompok kewajiban etik profesi, serta pasal-pasal dalam kode 

etik kedokteran Indonesia tahun 2012 disajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Kelompok Kewajiban Etik, Topik Etika, dan Pasal Kode Etik 

Kedokteran Indonesia Tahun 2012 

Pasal Topik Etika KEWAJIBAN UMUM 

Pasal 1 Sumpah dokter Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan 

mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. 

Pasal 2 Standar 

pelayanan 

kedokteran yang 

baik 

Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan 

keputusan professional secara independen, dan 

mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang 

tertinggi. 

Pasal 3 Kemandirian 

profesi 

 

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter 

tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan  

hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. 

Pasal 4 Memuji diri Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang  

bersifat memuji diri. 

Pasal 5 Perbuatan 

melemahkan 

psikis maupun 

fisik 

Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan 

daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan 

pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan 

dan kebaikan pasien tersebut. 

Pasal 6 Bijak dalam 

penemuan baru 

Setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan 

atau menerapkan setiap penemuan tehnik atau pengobatan 

baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang 

dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 

Pasal 7 Keterangan dan 

pendapat yang 

valid 

Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan 

pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. 

 
139Topik pasal dikutip dari buku Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, yang pada 

penjelasan pasal dicantumkan sebelum penulisan masing-masing pasal.  
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Pasal 8 Profesionalisme Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, 

memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan 

teknis dan moral dan sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang 

(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia. 

Pasal 9 Kejujuran dan 

kebajikan 

sejawat 

 

Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan 

dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk 

mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia 

ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, 

atau yang melakukan penipuan atau penggelapan. 

Pasal 10 Penghormatan 

hak-hak pasien 

dan sejawat 

Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman 

sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga 

kepercayaan pasien. 

Pasal 11 Perlindungan 

kehidupan 

Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya 

melindungi hidup makhluk insani. 

Pasal 12 Pelayanan 

Kesehatan 

holistik 

Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib 

memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan 

(promotif, prefentif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik 

maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha 

menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat. 

Pasal 13 Kerja sama Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas 

sektoral di  bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, 

wajib saling menghormati. 

 

  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN 

Pasal 14 Konsul dan 

rujukan 

Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan 

seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, 

yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 

pengobatan, atas persetujuan pasien/keluarganya, ia wajib 

merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk 

itu. 

Pasal 15 Kebebasan 

beribadat, dll 

Setiap dokter harus memberikan kesempatan pasiennya agar 

senantiasa dapat berinteraksi dengan  keluarga  dan  penasihatnya, 
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termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi 

lainnya. 

Pasal 16 Rahasia 

jabatan 

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang 

diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien 

itu meninggal dunia. 

Pasal 17 Pertolongan 

darurat 

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu 

wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain 

bersedia dan mampu meberikannya. 

 

  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN 

SEJAWATNYA 

Pasal 18 Menjunjung tinggi 

kesejawatan 

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya 

sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 

Pasal 19 Pindah pengobatan Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman 

sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau 

berdasarkan prosedur yang etis. 

 
  KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI 

SENDIRI 

Pasal 20 Menjaga kesehatan Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, 

supaya dapat bekerja dengan baik. 

Pasal 21 Perkembangan ilmu 

dan teknologi 

kedokteran/kesehatan 

Setiap dokter harus senantiasa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran/kesehatan. 

 

 Asas-asas etika dalam kode etik kedokteran Indonesia dapat diambil dan 

disimpulkan dari jenis kelompok kewajiban etika, topik etika, redaksi pasal dalam 

kode etik kedokteran Indonesia, serta penjelasan pasal kode etik kedokteran 

Indonesia tahun 2012; sebagaimana dalam buku “Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Tahun 2012”.  
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BAB III 

HUKUM ISLAM 

 

A.  Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam  

Menurut Zainuddin Ali, terminologi hukum Islam merupakan istilah khas 

Indonesia.140 Istilah hukum Islam (Bahasa Arab: al-hukm al-Islami) memang tidak 

dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, hadis, maupun literatur hukum Islam berbahasa 

Arab lainnya. Istilah lain yang lebih dahulu sering digunakan, meski seringkali 

digunakan untuk pengertian yang sama adalah syariah dan fikih.  

Istilah syariah dan fikih lebih populer, karena berasal dan digunakan secara 

luas dalam pustaka akademik studi Islam berbahasa Arab. Kedua istilah tersebut, 

dalam bahasa Inggris, masing-masing dapat dipadankan juga dengan dua istilah 

yang berbeda, meskipun seringkali digunakan secara tumpang tindih.141 Syariah 

adalah padanan dari istilah Islamic Law atau lebih tepatnya Islamic divine law 

dalam bahasa Inggris, sementara fikih dapat dipadankan dengan istilah Islamic 

Jurisprudence.   

Dengan demikian, istilah syariah atau Islamic (divine) law, serta fikih atau 

Islamic jurisprudence, dan hukum Islam; memiliki cakupan makna yang sama, 

namun tidak identik. Metode yang lebih baik dalam mengelaborasi makna hukum 

 
140Lihat Panji Adam, Hukum Islam, Konsep, Filosofi dan Metodologi, (Cet. 1, Jakarta 

Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 14; dan Ahmad Rofiq (2001) dalam Achmad Irwan Hamzani, Hukum 
Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (cet. 1, Jakarta: Kencana, 2020), h. 18.   

141Lihat ulasan Muhammad Lutfi Hakim, “Shari’a, Fiqh, and Qanun: A Portrait of the 
Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia”. Asy-Syir’ah 55, no. 1 (Juni 2021): h. 25-48.  Contoh 
kasus adalah istilah “Perda Syariah”.  



 

 
 

87 

87 

Islam tampaknya adalah dengan mengutip pengertian dari para ahli hukum 

Indonesia sendiri. Meskipun demikian, pengertian mengenai makna hukum Islam 

tampaknya tidak akan utuh tanpa menguraikan sebelumnya makna syariah (Islamic 

divine law) dan fikih (Islamic jurisprudence). 

1. Syariah  

Kata syariah secara leksikal berarti sumber atau aliran air yang digunakan 

untuk minum, atau jalan menuju sumber mata air, dan dengan demikian dimaknai 

sebagai jalan yang harus diikuti. Sedangkan secara terminologis, syariah diartikan 

sebagai aturan-aturan Allah yang ditujukan kepada subjek hukum, (mukallaf, 

mereka yang dianggap telah cakap untuk bertanggung jawab secara hukum), baik 

terhadap perintah, larangan, atau kewenangan untuk memutuskan suatu pilihan 

tindakan.142 Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan syariah dengan  hukum 

agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan 

Allah swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-

Qur’an dan hadis.143 

Al-Syatibi (w. 1388 M.) menyamakan arti syariah dengan agama (din). Fathi 

ad-Duraini menyatakan bahwa syariah adalah segala yang diturunkan Allah swt. 

kepada Nabi Muhammad saw. berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an 

maupun dalam hadis. Mahmud Syaltut  (1893-1963 M.) dalam al-Islam: Aqidah wa 

Syariah menjelaskan, syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 

 
142Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” Turast 3, no. 2 (Juli-Desember 2015): h. 169.  
143“syariat” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat  (10 Januari 2024).      
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Allah, atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah, agar manusia berpegang teguh 

kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan 

saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, 

berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.144  

Sementara Manna al-Qattan, seorang ahli hukum Islam asal Mesir, dalam 

bukunya al-Tasri’ wa al Fiqh fi al-Islam mendefinisikan syariah sebagai segala 

ketentuan Allah swt. bagi hamba-hambaNya yang meliputi masalah akidah, ibadah, 

akhlak dan muamalat (tata kehidupan umat manusia), untuk mencapai kebahagiaan 

mereka di dunia dan akhirat. Definisi yang dikemukakan al-Qattan menyiratkan 

bahwa lingkup syariah sebagai aturan Allah adalah seluruh aspek kehidupan 

manusia.145  

Fazlur Rahman (1919-1988 M.), ilmuwan terkemuka dari Pakistan, 

menguraikan syariah sebagai jalan kehidupan yang baik, berupa nilai-nilai agama 

yang diekspresikan secara fungsional, dan secara konkrit mengarahkan kehidupan 

manusia. Menurutnya, selain mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, 

syariah juga berkaitan dengan aspek spiritual, mental, dan fisik manusia. Tampak 

bahwa pengertian syariah diidentikkan dengan makna din (agama) yang secara 

etimologis berarti ketundukan dan kepatuhan.146  

 
144Rohidin, Pengantar Hukum Islam, dari Semenenjung Arabia hingga Indonesia (Cet. I; 

Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 12.  
145Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 169.   
146Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 169.   
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Kesamaan pandangan para ahli di atas didasarkan pada fakta historis bahwa 

syariah mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik keyakinan maupun 

amalan praktis. Syariah merupakan substansi dari keseluruhan ajaran agama Islam, 

meliputi aspek keyakinan, etika-akhlak dan hukum. Syariah merupakan salah satu 

perwujudan dari hikmah dan otoritas Allah yang maha mengatur semua fenomena 

di alam raya, baik materil maupun spiritual, natural maupun sosial. Terminologi 

syariat dengan pengertian tersebut, menurut Muchammad Ichsan, disebut juga 

sebagai pengertian syariat dalam makna yang luas.147 

Pada akhir abad ke-2 H. terminologi syariah mulai mengalami penyempitan 

makna. Perkembangan studi Islam menuntut adanya pemisahan secara akademik 

istilah hukum-syariah, teologi-kalam, serta etika-akhlak. Wilayah syariah 

kemudian dibatasi hanya pada hukum perbuatan, dengan tetap mengacu pada 

ketetapan Allah swt., baik melalui Al-Qur’an maupun hadis.148  

Baik dalam pengertiannya yang luas, maupun sempit, syariah lebih tepat 

diartikan sebagai hukum Islam dalam konteks yang transenden, atau Islamic divine 

law. Dan karena syariah bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, maka metode untuk 

memahami syariah, menurut Fazlur Rahman adalah dengan memahami Al-Qur’an 

dan hadis; yang dilanjutkan dengan penalaran ilmiah yang objektif, serta 

pemahaman fikih yang subjektif.149  

 
147Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 4.  
148Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 170; Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, h. 4-5. 
149Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 170  
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Bagaimana kaitan antara keyakinan akidah dan amalan syariah digagas lebih 

lanjut oleh Mahmud Syaltut. Menurutnya, syariah adalah aturan Islam dalam aspek 

hukum praktis perbuatan, sedangkan akidah merupakan aspek keyakinan, doktrin 

kepercayaan dan sikap batin. Keyakinan akidah adalah pondasi, di atasnya berdiri 

bangunan amalan syariah. Syariah adalah akibat dari akidah. Jika syariah secara 

praktis diartikan sebagai hukum Islam, maka syariah atau hukum Islam tidak 

mungkin eksis tanpa akidah, sebagaimana hukum Islam hanya dapat tumbuh di atas 

dasar akidah.150  

Setelah menjelaskan makna syariah sebagai tata aturan atau hukum-hukum 

yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, Rohidin 

menegaskan, sebagai norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah, yang wajib 

diikuti oleh umat Islam; pelaksanaannya harus berdasarkan pada keyakinan yang 

disertai akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah (hablun minallah), dengan 

sesama manusia (hablun minannas), manupun dengan alam semesta (hablun min 

al-alam)151 

Berdasarkan uraian al-Syatibi, Mahmud Syaltut, Fazlur Rahman, serta para 

ahli di atas, tampak jelas cakupan terminologi syariah yang merupakan kesatuan 

yang utuh hukum Islam, bersama keyakinan akidah dan etika-akhlak. Pemisahan 

ketiga istilah tersebut hanya untuk kepentingan praktis akademik, namun bukan 

merupakan realitas teoretis maupun historis.  

 

 
150Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 170   
151Rohidin, Pengantar Hukum Islam, dari Semenenjung Arabia hingga Indonesia, h. 5-6.  
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2. Fikih  

Istilah fikih secara leksikal berarti pemahaman (fahm) yang mendalam. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan fikih sebagai ilmu tentang hukum 

Islam.152 Fikih merupakan salah satu bidang dalam syariah Islam yang secara 

khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek praktis 

kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kolektif,, maupun hubungan manusia 

dengan penciptanya. Secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum 

praktis syariah yang diperoleh dari dalil-dalil yang spesifik. Dengan kata lain, fikih 

adalah pengetahuan mengenai syariah dalam pengertian yang sempit153   

Abu Hanifah (w. 150 H.) antara lain, mendefinisikan fikih sebagai 

pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya; dalam seluruh aspek, baik 

akidah, hukum dan akhlak. Al-Amidi (1156-1233 M.) yang datang kemudian, 

mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum syariah yang bersifat praktis, 

yang diperoleh melalui dalil yang spesifik.154 Muhammad Daud Ali dalam Hukum 

Islam, mengartikan fikih sebagai ilmu yang mempelajari atau memahami syariat 

dengan memusatkan perhatian pada perbuatan subjek hukum (mukallaf)155.  

Ahmad Hassan menjelaskan lebih lanjut pengertian fikih tersebut, yakni 

kumpulan hukum-hukum syariah yang:  

 

 
152“fikih” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fikih   (10 Januari 2024).  

153Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, h. 5-6. 
154Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 172-173 
155Rohidin, Pengantar Hukum Islam, dari Semenenjung Arabia hingga Indonesia, h. 7-8.  
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a. Berhubungan dengan perbuatan praktis manusia;  

b. Diperoleh melalui metodologi ilmiah (ijtihad), penemuan hukum atau 

penalaran hukum (legal reasoning); dan  

c. Merupakan hukum syariah dalam bentuk kasus-kasus praktis.156   

Pada masa awal Islam, istilah fikih digunakan dalam pengertian umum, 

yakni menyangkut pengetahuan dan pemahaman atas berbagai aspek Islam. Pada 

masa tersebut, ruang lingkup fikih mencakup bidang akidah, hukum syariah, 

maupun akhlak.157 Secara bertahap, seiring dengan perkembangan studi Islam, 

terjadi penyempitan makna, sehingga fikih hanya dimaknai terbatas pada persoalan-

persoalan hukum, atau lebih sempit lagi pada rumusan-rumusan praktis hukum 

Islam.158  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sementara fikih hanya mencakup 

persoalan ibadah dan muamalah, atau yang umumnya dipahami sebagai aturan-

aturan hukum; ruang lingkup syariah meliputi segala aspek kehidupan manusia, 

baik aspek akidah, ibadah, hubungan sosial, maupun akhlak. Oleh sebab itu, hukum 

Islam dengan pengertian fikih dimaksudkan sebagai koleksi dari hukum syariah, 

berkaitan dengan perbuatan praktis subjek hukum (mukallaf), yang digali dari dalil-

dalil Al-Qur’an dan hadis yang spesifik.159 

 
156Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 171-172  
157Bashori Alwi, Menuju Dasar-dasar Baru Fikih Islam, Kajian Konseptual Ilmu Fikih, 

Vol. 4, Maqashid, No. 2, Nopember 2021, h. 8  
158Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 172  
159Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 171; Bashori Alwi, Menuju Dasar-dasar Baru Fikih Islam, Kajian Konseptual Ilmu 
Fikih, Maqashid 4, no. 2 (Nopember 2021): h. 4.  
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Relasi antara syariah dan fikih, menurut M. Zuhri, karena syariah hanya 

dapat dilaksanakan setelah melalui proses penalaran dan pemahaman atas teks 

syariah. Dan meskipun fikih dapat dibedakan dengan syariah, namun keduanya 

tidak dapat dipisahkan; fikih merupakan bentuk praktis dari syariah.160 Jika syariah 

merupakan hukum Islam dalam pengertian aturan Allah untuk manusia, sehingga 

bersifat transenden (divine); maka fikih merupakan produk pemahaman dan 

interpretasi terhadap hukum tersebut, dalam rangka mengaplikasikannya pada 

waktu dan tempat tertentu. Syariah merupakan hukum Islam yang bersifat 

transenden, abadi, dan menyeluruh; sementara fikih adalah hasil penalaran dan 

pemahaman ahli hukum Islam terhadap hukum syariat.161 Pengertian fikih tersebut 

dapat dikatakan identik dengan istilah Islamic jurisprudence; atau dengan istilah 

hukum Islam dalam pengertiannya yang paling praktis secara akademik, jika 

dibandingkan dengan istilah yang sama dalam sistem hukum lain. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya enam perbedaan 

antara fikih dan syariah:  

a.  Ruang lingkup syariah lebih luas dari pada fikih, di mana syariah mencakup 

dimensi akidah, akhlak, dan hukum, sementara fikih adalah bagian dari syariah; 

b. Sumber syariah adalah nash yang transenden, sehingga materinya permanen, 

tidak berubah-ubah, dan tidak mengandung kontradiksi. Sementara fikih 

 
160Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 172.   
161Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 171.  
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merupakan hasil penalaran dan karya ijtihad, sehingga terbuka bagi perbedaan, 

variasi pendapat, serta berkembang seiring perubahan situasi dan keadaan; 

c. Syariah merupakan landasan bagi fikih; tanpa syariah, fikih tidak mungkin 

eksis;  

d. Redaksi hukum syariah adalah Al-Qur’an dan hadis, sementara hukum fikih 

terdapat dalam buku-buku karangan ulama hukum;  

e. Syarait Islam hanya satu; namun hukum fikih dapat beragam, sebanyak 

kemungkinan penemuan hukum atas hukum syariah;  

f.  Ketentuan syariah bersifat transenden dan universal, sementara ketentuan fikih 

bersifat kontekstual sesuai kondisi;  

h.  Sumber syariat adalah wahyu yang kebenarannya mutlak, sementara fikih 

bersifat relatif dan variatif.162  

3. Hukum Islam 

Hukum Islam, oleh Faisar Ananda Arfa, didefinisikan sebagai seperangkat 

aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat 

Muslim.163  Berdasarkan pengertian tersebut, semua bentuk tingkah laku manusia, 

baik yang terikat secara hukum formal maupun norma etika, yang dapat dilihat dan 

dinilai, termasuk ke dalam cakupan dan pengertian hukum Islam.  

 
162Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 173-4; Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, h. 6-7. 
163Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Citapustaka, 2008), h. 14. 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukum Islam atau 

hukum syarak sebagai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, 

berdasarkan Al-Quran dan hadis.164 Dilihat dari cakupan definisinya, KBBI tampak 

menyajikan makna hukum Islam secara luas, yang juga sesuai dengan cakupan 

sumbernya yakni Al-Qur’an dan hadis, sebagai peraturan mengenai keseluruhan 

aspek kehidupan manusia. Pengertian ini melingkupi semua aspek kehidupan dan 

perilaku manusia, terkait norma perbuatan hukum, keyakinan akidah, maupun 

norma etika (akhlak).  

Manna al-Qattan, dalam bukunya al-Tasyri wa al-Fiqh fi al-Islam, 

mendefinisikan hukum Islam sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan 

kepada hamba-hambaNya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun 

muamalah.165 Tampaknya, apa yang dimaksud oleh Manna al-Qattan dan para ahli 

tersebut adalah hukum Islam dalam pengertian syariat. Menurut Busyro, istilah 

hukum Islam memang dapat digunakan baik dalam pengertian syariah maupun fikih 

secara terminologis.166 

Mahmud Syaltut dalam al-Islam Aqidah wa Syariah, mengartikan hukum 

Islam sebagai peraturan dan hukum yang telah disyariatkan Allah, atau disyariatkan 

prinsip-prinsipnya, lalu diwajibkan-Nya kepada kaum Muslimin dalam 

 
164“Hukum Islam” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20islam   (5 Januari 2024). Lihat H. 
Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Al-Qadau 4, no. 2 (2017): h. 227. 

165Kasjim Salenda, “Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara”, h. 233. 
166Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam (Cet. I; Ponorogo: Wade, 2016), h. 62.  
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berhubungan dengan Allah dan sesama manusia.167 Secara tegas, cakupan ajaran 

Islam, menurut Syaltut, secara garis besar ada dua, yakni keyakinan batiniah berupa 

akidah, serta perilaku lahiriah yang diatur oleh syariat Islam.  

Indra Satriani, Marilang, dan Kurniati; mendefenisikan hukum Islam 

sebagai titah (khitab) Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia mukallaf, 

baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun ketetapan-ketetapan hukum 

kausalitas.168 Penekanan definisi ini terhadap perbuatan subjek hukum yang 

didasarkan pada upaya bebas manusia, memperluas cakupan hukum hingga 

ketetapan hukum kausalitas. 

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai seperangkat 

peraturan berdasarkan al-Qur’an dan hadis tentang tingkah laku manusia mukallaf, 

yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Muslim.169 

Dalam definisi ini, semua perilaku umat Muslim terikat oleh peraturan hukum 

Islam. Achmad Irwan Hamzani, dalam uraiannya mengenai kedudukan hukum 

Islam dalam tata hukum di Indonesia, merumuskan hukum Islam sebagai norma 

yang mengikat seluruh aspek kehidupan umat Muslim yang merujuk kepada Al-

Qur’an dan hadis.170  

 
167 Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi Maqasid al-Syariah dengan Metode Penetapan 

Hukum”, Jurnal Hukum Diktum 12, no. 1, 2014, h. 31. 
168 Indra Satriani, Marilang, Kurniati, “Konflik dan Ketegangan antara Moral dan Hukum 

dalam Hukum Islam”, h. 219. 
169 Amir Syarifuddin, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.15. dalam 

Indra Satriani, Marilang, Kurniati, “Konflik dan Ketegangan antara Moral dan Hukum dalam 
Hukum Islam”, h. 220 

170 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (cet. 1, 
Jakarta: Kencana, 2020), h. 27. 
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Supardin, setelah mengutip beberapa defenisi menyimpulkan, hukum Islam 

adalah peraturan yang berpautan dengan kehidupan orang dewasa dalam 

melaksanakan perintah dan atau meninggalkan larangan berdasarkan petunjuk Al-

Qur’an atau hadis.171 Menurut Supiana, hukum Islam atau fikih adalah ilmu yang 

berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash Al-Qur’an dan 

hadis. Hukum Islam adalah aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan 

kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat personal ataupun 

kolektif. 172 

Muchammad Ichsan mendefenisikan hukum Islam sebagai hukum yang 

berasal dari agama Islam; yakni hukum yang diturunkan oleh Allah untuk 

kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.173 Aspek akhirat dalam 

defenisi ini menunjukkan perbedaan nyata hukum Islam dengan yang lain. 

Perbuatan hukum praktis yang secara simultan diyakini bersumber dari norma 

moral-transenden (akhlak) yang bernilai akhirat (akidah); adalah karakter khas 

hukum Islam.  

Pengertian komprehensif mengenai hukum Islam adalah segala yang 

dikeluarkan (ditetapkan) untuk manusia, baik merupakan perintah, maupun 

merupakan tata aturan perilaku, yang menyusun kehidupan masyarakat dan 

hubungan mereka satu sama lain, membatasi tindak tanduk mereka, dan merupakan 

kumpulan peraturan dalam agama Islam, yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits, 

 
171 H. Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, h. 228. 
172Supiana, Metodologi Studi Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (Cet. II; 

Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2012), h. 233, 236. 
173Muchammad Ichsan, Pengantar Hukum Islam, h. 2.  
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atau hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan perkembangan hukum Islam menurut 

situasi dan kondisinya.174 

Ruang lingkup hukum Islam, sesuai dengan penekanan ajarannya pada 

aktifitas manusia terkait hubungannya dengan pihak lain, menurut Abd al-Wahhab 

Khallaf (1888-1956 M.), juga mencakup akhlak175. Pengertian senada, seperti 

dikutip oleh Kasjim Salenda, Manna al-Qattan, Faruq Nabhan, serta Mohammad 

Akram Laldin.176 Cakupan tersebut juga disebutkan oleh Muhammad abu Syuhbah, 

Muhammad Salam Madkur177, serta Mustafa Ahmad Zarqa178. Abu Syuhbah 

menulis:  

ِ ينَتَداَعَّسلاِ لْيِصْحَتِل ِبَدَلأاَو ِماَكْحَلأاَوِ دِئاَقَعلا َنِمِ داَبِعْلِل هَعَرَش اَم ىَلَع ُقَلْطُتَف يِعْرَّشلاِ فْرُعلا يِف ُةَعْيِرَّشلا

 ِةَّيِوَرْخُلأاَو ِةَّيِوَيْنُّدلا

 

 

 
174Ahmad Rajafi, Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab (Cet. II; Yogyakarta: Istana 

Publishing, 2015), h.6-7  
175 Menurut Abdul Wahab Khallaf, dari aspek sejarah perkembangan hukum masa Nabi 

Saw., kandungan hukum dalam teks Al-Qur’an maupun hasil ijtihad Nabi Saw. adalah: (1) hukum 
iktikad (doktrin keimanan); (2) hukum perilaku (akhlak); serta (3) hukum pergaulan sosial 
(muamalat). Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al-Tasyrik al-Islami, (Kuwait: Dar al-Qalam, 
t.th.), h.27. Lihat juga Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 
1997), h. 91 dalam Muhammad Irfan Djufri dan Indo Santalia, “Konsep Pemikiran Hukum dalam 
Islam”, Ash-Shahabah 8, no.2 (Juli 2022): h. 91 

176 Kasjim Salenda, “Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara”, h.233-
234 

177 Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam, Nurdin (ed.), 
(Cet. II, Banda Aceh: WDC Banda Aceh,  2017): h. 28-29  

178 Beliau lebih lanjut membagi cakupan hukum Islam (fikih) adalah: (1) hukum ibadah; 
(2) hukum keluarga; (3) hukum bisnis; (4) hukum pidana; (5) hukum tata negara; dan (6) hukum 
perilaku (akhlak). Mustafa Ahmad Zarqa, Fiqh Islam fi Tsaubih al-Jadid: al-Madkhal Fiqh Am. 
(Damaskus: Dar al-Fikr, 1986 Juz 1): h. 55 dalam Panji Adam, Hukum Islam, Konsep, Filosofi dan 
Metodologi, (Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 16. Lihat juga cakupan hukum Islam 
adalah: (1) hukum ibadah; (2) hukum keluarga; (3) hukum bisnis; (4) hukum pidana; (5) hukum tata 
negara; (6) hukum internasional; serta (7) hukum perilaku (akhlak) h. 31. 
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Artinya:  

Syariah (hukum) dalam konteks budaya/pranata hukum Islam adalah aturan 
yang Allah tetapkan bagi manusia, baik berupa keyakinan, hukum perbuatan, 
maupun adab; dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.  

    
Sementara Muhammad Salam Madkur mendefenisikannya dengan:  

 
 ةًلَصَِّتمُ تْنَاكَأَ ءٌاوَسَ ةِايَلَحا يفِ يَنلِحاصَ يَنلِمِاعَ يَننِمِؤْمُ اوْنُوْكُيَلِ هِدِابَعِلِ لُلهااهََّنسَ يتَِّلا مُاكَحْلَأا
  قِلَاخْلَأابِ وْأَ دِئِاقَعَلابِ وْأَ لِاعَفْلَأابِ

Artinya:  

Hukum-hukum yang Allah tetapkan agar manusia beriman, beramal, dan 
hidup damai; baik berkaitan dengan perbuatan, keyakinan, maupun perilaku 
akhlak. 

 
Muhammad Irfan Djufri dan Indo Santalia saat menyebutkan Al-Qur’an 

sebagai sumber utama dan pokok hukum Islam, juga menguraikan kelompok 

rumusan norma hukum yang dikandungnya, yaitu: hukum akidah, hukum akhlak, 

dan hukum syariah. Hukum akhlak menyangkut hubungan antar sesama manusia, 

dengan lingkungan, baik dalam konteks beragama, bermasyarakat, dan 

bernegara.179  

Cakupan hukum Islam, yang melingkupi aspek doktrin keyakinan, hukum 

privat maupun publik, serta etika pribadi maupun relasi sosial; merupakan karakter 

unik ajaran Islam180, dan menjadikannya istimewa saat dibandingkan dengan sistem 

hukum lain. Sumber, sifat, dan tujuan hukum Islamlah yang membuatnya tidak 

dapat dilepaskan dari unsur akhlak. Karena karakter unik ajaran Islam tersebut, 

 
179 Muhammad Irfan Djufri dan Indo Santalia, “Konsep Pemikiran Hukum dalam Islam”, 

Vol. 8 Ash-Shahabah, No.2, Juli 2022, h. 91. 
180 Kurniati, “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam,” 

Al-Fikr 17, no. 1, (2013): h.177. 
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maka menurut Fazlur Rahman, Islam memberikan penilaian terhadap perilaku 

manusia, bukan terutama dengan menggunakan norma hukum formal, namun justru 

berdasarkan norma moral-etika (akhlak).181 Perbandingan antara syariah, fikih, dan 

hukum Islam secara ringkas, selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5.182 

 H.A.R. Gibb menulis, hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh 

sekaligus telah menjadi alat efektif dalam membentuk sistem sosial dalam 

kehidupan masyarakat Muslim. Norma moral dan etika yang terkandung di dalam 

hukum Islam, secara komprehensif dan efisien menyusun pranata sosial masyarakat 

Muslim, sekaligus merapikan pergaulan praktis antar personal, hingga tatanan 

ekonomi, dan hubungan sosial; simultan dengan pembinaan integritas moral 

individu, relasi gender, dan institusi keluarga.183 

Tabel 5. Perbandingan antara Syariah, Fikih, dan Hukum Islam 

 Syariah 
(Islamic Divine Law) 

Fikih 
(Islamic 

Jurisprudence) 

Hukum Islam 
(Islamic Law) 

Pengertian Arti luas: segala 

ketentuan yang 

berkaitan dengan 

pengaturan semua 

aspek kehidupan 

manusia yang merupa-

kan implementasi dari 

ilmu tentang hukum 

syariah yang bersifat 

praktis, yang 

diperoleh melalui 

dalil yang spesifik 

(Syariah dalam arti 

sempit) 

mencakup syariah 

(makna luas 

maupun sempit), 

dan fikih 

 
181Zulfadli, “Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di 

Indonesia,” h. 176.  
182Lihat juga Muhammad Lutfi Hakim, “Shari’a, Fiqh, and Qanun: A Portrait of the 

Cognitive Nature of Islamic Law in Indonesia”. Asy-Syir’ah 55, no. 1 (Juni 2021): h. 35; Rohidin, 
Pengantar Hukum Islam, dari Semenenjung Arabia hingga Indonesia, h.  9-10.  

183Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Bandung: Citapustaka Media, 2008), h. 127-
131. 
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apa yang tercakup 

dalam al-din  
Arti sempit (fikih) 

Kreator Tuhan Ahli hukum Ahli hukum 

Sumber Al-Qur’an dan hadis Buku-buku Fikih Buku Qanun 

Sifat Fundamental,  

mutlak-transenden,  

abadi,  

universal-tunggal 

Instrumental,  

nisbi,  

dinamis,  

kontekstual-variatif 

Operasional  

nisbi,  

dinamis,  

kontekstual-

variatif 

RuangLingkup 
dan Objek 
Kajian 

Akidah, hukum fikih, 

akhlak 

Perbuatan hukum 

(ibadah, muamalat) 

Perbuatan hukum 

(Privat, kolektif) 

 

 Menurut Faisar Anda Arfa, Islam menganut kesatuan hukum dan moral. 

Syariat Islam merupakan norma hukum sekaligus norma moral. Mengutip Hazairin 

dan Muslehuddin, hukum yang tidak berasal dari spirit moral suatu komunitas, 

sama saja dengan menindas komunitas masyarakat tersebut; bahkan suatu saat 

norma hukum tersebut akan terpental, karena tidak memiliki akar budaya. Moral 

tanpa hukum adalah anarki, karena bertindak secara membabibuta dan tanpa 

rasionalisasi; sekaligus utopia dalam masyarakat modern, plural, dan liberal.184  

 Ahsanuddin mengutip Friedmann, tidak ada dan tidak pernah ada 

pemisahan hukum dan moralitas. Menurut Rasjidi, karena moral adalah pokok dari 

hukum, hukum dan moral harus berdampingan. Apa yang dianggap baik dan buruk 

oleh hukum, adalah sesuatu yang dipuji dan dicela oleh moral. Pada hukum, bentuk 

celaannya disertai paksaan, ancaman dan sanksi. Baik moral maupun hukum, 

 
184Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 129.  
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keduanya menuntut untuk ditaati. Keduanya hanya berbeda dalam hal corak 

ganjarannya.185  

Moral bersifat subjektif, dan tuntutannya berasal dari hati nurani pelaku 

(moral intrinsik); sementara hukum bersifat objektif, karena dipaksakan oleh 

otoritas eksternal (moral ekstrinsik); baik otoritas negara semata (eksternal) dalam 

masyarakat sekular; atau sekaligus terintegrasi dalam otoritas Tuhan dalam 

masyarakat beriman (internal). Dan meskipun hukum merupakan output dari 

kehendak yuridis masyarakat, namun kehendak yuridis tersebut merupakan 

koeksistensi dari kehendak moral masyarakat untuk mengatur kehidupan kolektif 

mereka.186 

Terkait syariat, menurut Ahsanuddin; karena kekhasan sumber, karakter dan 

tujuannya; mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada 

manusia; adalah merupakan kode hukum sekaligus kode moral. Hukum Islam 

adalah pola yang meluas dan terintegrasi mengenai seluruh perilaku dan perbuatan 

manusia. Sehingga membuat garis pemisah antara hukum Islam dan moral-etika 

(akhlak) sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.187       

Dengan demikian dapat dipahami, mengapa hukum Islam lebih 

menekankan budaya hukum, yakni aspek pembinaan moral dan akhlak, atau aspek 

kesadaran dan ketaatan hukum188.  

 
185Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam (Cet I; Bandung: PT. Liventurindo, 

2020), h. 158-159. 
186Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, h. 160, 161  
187Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, h. 163-164; Faisar Ananda Arfa, 

Filsafat Hukum Islam, h. 124-131. 
188Dan tidak semata pelanggaran hukum yang tampak. Lihat Muhammad Syukri Albani 

Nasution, Filsafat Hukum Islam, Edisi 1 (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 80  
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B. Teori-Teori Hukum Islam 

 Diartikan sebagai teori-teori yang paling umum dan banyak digunakan 

sebagai bahan kajian akademik.189 Peneliti memilih di antaranya, yang dianggap 

paling relevan dengan pembahasan tesis. Teori-teori tersebut menggunakan 

pelbagai terminologi dalam kepustakaan hukum Islam; yang sedikit banyak tidak 

selalu sejalan dengan terminologi atau klasifikasi ilmu hukum Barat.   

1. Teori Maqashid al-Syariah:190  

Maqashid al-Syariah (Arab: maqashid (plural)= tujuan-tujuan; syariah= 

hukum Islam) berarti tujuan-tujuan mayor hukum Islam. Alal al-Fasi 

mendefenisikannya sebagai tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam menetapkan 

suatu hukum. Tujuannya adalah kemaslahatan umat manusia. Hukum dan 

kemaslahatan dimaksud, menurut hukum Islam, adalah semua aturan hukum Islam; 

serta kemaslahatan duniawi sekaligus ukhrawi.191  

Maslahat sebagai tujuan syariat (maqasid al-syariah), menurut Imam al-

Gazali, adalah perlindungan terhadap lima tujuan mayor syariat (disebut juga 

sebagai al-kulliyat al-khamsah), yakni: (i) perlindungan terhadap agama; (ii) 

perlindungan terhadap jiwa manusia; (iii) perlindungan terhadap akal; (iv) 

perlindungan terhadap keturunan & kehormatan; serta (v) perlindungan terhadap 

 
189Diartikan sebagai teori-teori yang paling umum dan banyak digunakan sebagai bahan 

kajian akademik. Lihat Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih (Cet. 
I; Bandung: Citapustaka Media Perintis, April 2013).  

190Yusuf Alam Romadhon, “Pola Pikir Etika dalam Praktik Kedokteran”, h. 547-8. 
191Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih,  h. 1-5. Istilah-

istilah lain terkait maqshid al-syariah adalah: hikmah (kemaslahatan dari suatu hukum), illah (alasan 
di balik suatu hukum, sifat yang berpengaruh terhadap ada tidaknya suatu hukum), asrar al-syariah 
(rahasia di balik suatu hukum). 
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kekayaan pribadi. Karena itu, maslahat tidak diartikan semata-mata manfaat 

personal, atau menolak bahaya dan kerusakan menurut tendensi individu, atau  

kebiasaan suatu komunitas masyarakat tertentu yang tentu saja kondisional.192 

Kelima tujuan mayor hukum Islam tersebut disebutkan di dalam firman Allah 

dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 12. 

 َّنُهَدلْاوَاَ نْلُتْقَي لَاوَ يِننْزَي لاَو َنْقِرْسَي لاَّو أًـْيَش ِللهاِب َنْكِرْشُي اَّل ْنَا ىلَع َكَنْعِياَبُي ُتنِمْؤُلما َكَءاَج اَذِا ُّيِبَّنلا اَهُّيَاي

َ للها َّنِاۗ◌ َللها َّنُهَل ْرِفْغَتْساَو َّنُهْعِياَبَفٍ فْوُرْعَمْ يِفَ كَنْيِصْعَي لَاو َّنِهِلُجْرَاَو َّنِهْيِدْيَاَ يَنب هَنْيِرَتْفَّيٍ ناَتْهُبِبَ يِنتْأَي لَاو

 ٌمْيِحَّر ٌرْوُفَغ

Terjemahnya:  
 

Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman 
untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, 
tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, 
tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki 
mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka 
terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk 
mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.193 

 
  Perwujudan lima tujuan hukum Islam tersebut dapat melalui perintah-

perintah hukum yang menuntut perilaku aktif (nahiyah al-wujud), maupun 

larangan-larangan hukum yang mencegah suatu perilaku (nahiyah al-adam). Dalam 

konteks kedokteran dan kesehatan, dapat terjadi perubahan hukum terhadap barang 

konsumsi, dari haram menjadi halal, jika berada dalam kondisi darurat yang 

mengancam nyawa; atau keringanan ibadah di saat kesulitan, cuaca yang sangat 

 
192Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, h. 5. 2. 
193Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag.  https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/60?from=12&to=12 
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dingin, atau repotnya perjalanan; larangan konsumsi barang yang memabukkan 

atau dapat menurunkan kesadaran, atau mengganggu fungsi kognitif dan tilikan 

manusia; dst.194   

2. Teori al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Hukum Islam). 

  Kaidah-kaidah fikih, atau kaidah-kaidah hukum Islam adalah hukum yang 

bersifat universal, atau mayoritas, sehingga bila diterapkan dengan tepat pada 

kebanyakan kasus spesifik, dapat diketahui kedudukan hukum kasus-kasus 

tersebut195; atau asas hukum mengenai perbuatan subjek hukum, yang dapat 

mencakup satuan-satuan kasus hukum196. 

  Kaidah-kaidah pokok hukum Islam ada lima, yaitu: (i) kaidah niat, ‘semua 

persoalan hukum tergantung kepada tujuannya’; (ii) kaidah kepastian/keyakinan, 

‘sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dieliminir oleh sesuatu yang meragukan’; 

(iii) kaidah kesulitan, ‘kondisi sulit melahirkan keringanan’; (iv) kaidah 

penghindaran terhadap bahaya/kerusakan, ‘kerusakan harus dihilangkan’; (v) 

kaidah tradisi, ‘sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai aturan hukum’.197   

  Pelayanan kedokteran merupakan bagian dari bidang muamalat dalam 

hukum Islam; dan karena itu, hukum-hukum kedokteran diatur oleh asas-asas 

hukum muamalat Islam. Bidang kedokteran yang terkait dengan kaidah-kaidah 

hukum antara lain mengenai kontrak terapeutik antara dokter-pasien; tindakan 

 
194Zamakhsyari, Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, h. 15-35.  
195Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam, IAI Latifah 

Mubarakiyah (Cet. I; Bandung: Sahifa, 2015), h. 255.  
196Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat, April 2015), h. 10.  
197Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 41-42. 
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kegawatdaruratan medis; rasio manfaat-risiko setiap keputusan medis; hukum dasar 

berobat; aplikasi teknologi pengobatan baru; ibadah dalam kondisi khusus (sakit, 

kesulitan) bagi pasien; pengobatan rasional-empirik berbasis tradisi, dll.   

  Relevansi aplikasi kaidah-kaidah hukum Islam dalam bidang kedokteran 

sangat tinggi, akibat munculnya berbagai persoalan kedokteran kontemporer yang 

sebagiannya belum ditemukan kasusnya pada masa yang lalu, seiring dengan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern.198 

3. Teori Darar (Ancaman Bahaya, Kerusakan) 

  Al-Jassas mengartikan darar sebagai bahaya yang dapat mencederai tubuh 

atau bahkan mengancam nyawa. Menurut al-Suyuti, darar adalah kondisi yang 

berisiko mengakibatkan kebinasaan (kematian), atau nyaris binasa. Azhari 

menyimpulkan makna darar sebagai kondisi kesulitan yang mengancam eksistensi 

manusia, mengancam agama, jiwa, nasab (keturunan), harta, dan kehormatan 

manusia.199  Bahkan menurut Azhari, kondisi darar; sebagai kondisi puncak 

kepentingan yang terkait langsung dengan eksistensi manusia, dapat memberi 

konsekwensi penghapusan hukum (meskipun bersifat sementara, hingga kondisi 

darurat tsb. telah teratasi); dan bukan sekadar keringanan hukum seperti pada kasus 

kondisi sulit (masyaqqah).200  

 
198Lihat antara lain Endy Muhammad Astiwara, “Fikih Kedokteran Kontemporer (Analisis 

Produk Pemikiran Hukum Majma’ al-Fiqh al-Islami 1985-2010 dalam Bidang Kedokteran)”. , 
Disertasi. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1436 H/2014 
M. 

199Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 101-103. Lihat Kembali hirarki 
kepentingan manusia menurut Wahbah al-Zuhaili, mulai dari yang paling urgent: membahayakan 
(darar), kebutuhan (hajat), keperluan (manfaat), keperluan estetik (zinah), dan berlebihan (fudul); 
pada pembahasan sebelumnya; dalam referensi yang sama. 

200Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 106.  
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Kondisi sakit merupakan salah satu bentuk darar pada tubuh manusia, 

karena berpengaruh langsung pada badan, mengakibatkan keterbatasan aktivitas 

individu, termasuk ibadah badaniyah, dan kegiatan sosial ekonomi.  Beberapa 

subkaidah darar berkaitan langsung dengan kondisi kegawatdaruratan medis. 

Subkaidah tersebut antara lain: (i) darar hendaknya ditolak semampunya “  ررضلا

ناكملإا ردقب عفدي ”; (ii) Jika terdapat kontradiksi antara dua pilihan tindakan yang 

sama-sama dapat mengakibatkan kondisi bahaya, maka diambil tindakan dengan 

risiko bahaya yang lebih ringan “ب  ِ َكا ِترا ِب ارفر َض  َ ام َهم َظع َا ى َع ِور ن ِاَتدَس َفم  َ َ ض ر َاعَت اذ إ

ام َه ِّف َاخ ”201; (iii) Terkait kondisi gawat yang mengandung unsur keterbatasan waktu 

(darurat), dan keperluan untuk penanggulangan segera; subkaidah darar 

menegaskan, apabila terjadi kontradiksi antara dua pilihan tindakan dalam waktu 

yang terbatas, maka didahulukan yang waktunya mendesak dan perlu penanganan 

segera; daripada yang kesempatannya longgar, tidak memerlukan penanganan 

segera, atau hanya memerlukan tindakan yang dapat ditunda “  مدق قوقلحا ضراعناذٕا

ىخارتلا ىلع روفلاو عسولما ى ل ع قيضلمااهنم ”202; dst.  

4.  Teori Transaksi Ijarah. 

 Kontrak terapeutik antara dokter-pasien termasuk bentuk transaksi ijarah 

dalam muamalat; atau kontrak penyewaan produk, dalam hal ini jasa pelayanan 

 
201Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 112. 
202Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 130. 
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kedokteran. Dokter bentindak sebagai pihak pemberi produk jasa layanan 

kedokteran profesional; sementara pasien adalah pihak konsumen pemakai produk 

jasa kedokteran. 

Ijarah berasal dari kata bahasa Arab ujrah yang berarti: imbalan, upah, 

kompensasi.203 Secara terminologi, transaksi ijarah berarti suatu kontrak 

kesepakatan dimana salah satu pihak menyewakan haka tau manfaat atas asset atau 

produknya204 kepada pihak lain, berdasarkan biaya dan periode kontrak yang 

disepakati oleh kedua belah pihak.205 

Rukun transaksi ijarah adalah: (i) terdapat kontrak antara para pihak; (ii) 

subjek yang melakukan kontrak ijarah; (iii) manfaat produk dari produsen; serta 

imbalan sewa dari konsumen. Pekerja profesional dalam kontrak ijarah terhadap 

produk jasa, wajib memberikan produk jasanya sesuai kontrak, yaitu sesuai 

prosedur layanan yang diakui/berlaku. Hasil yang tidak sesuai harapan, karena 

adanya keteledoran atas prosedur harus dipertanggungjawabkan oleh pekerja.206  

 

 
203Prudential Syariah, “Akad Ijarah dalam Ekonomi Islam: Pengertian dan Prinsip 

Dasarnya”, Situs Resmi Prudential Syariah. https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-
ijarah/#:~:text=Akad%20ijarah%20adalah%20kegiatan%20sewa,”%2C%20atau%20“substitusi”.   

204Tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas aset/produk  
205PT Bank OCBC NISP, “Akad Ijarah Adalah: Pengertian, Rukun, Syarat dan Jenis”, Situs 

Resmi PT Bank OCBC NISP. https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/07/akad-ijarah-adalah   
206Lihat Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, h. 523-525. Lihat juga “ ،ءابطلأا ماسقأ  

هجلاع يف ةيبطلا هءاطخأ مهنم نمضي نمو ” di https://islamqa.info/ar/answers/114047/- مھنم - نمضی - نمو - ءابطلاا - ماسقا
ھجلاع - يف - ةیبطلا - هءاطخ  atau Raehanul Bahraen, “Wajarkah Dokter Dipenjara Jika Melakukan  ا

Malpraktek?” 
https://sayahafiz.com/Artikel/26724/Wajarkah%20Dokter%20Dipenjara%20Jika%20Melakukan%
20Malpraktek.html “Rincian Hukum Malpraktik dalam Islam” https://kipmi.or.id/rincian-hukum-
malpraktik-dalam-islam.html atau Beni Satria “Malpraktek Kedokteran telah diatur dalam Islam” 
https://best-dokter.com/malpraktek-kedokteran-telah-diatur-dalam-islam/   
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BAB IV 

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  

ETIKA PROFESI DOKTER 

 

A.  Landasan Etika Profesi Dokter dalam Hukum Islam 

  Hukum Islam, baik dalam istilah syariah maupun fikih, memandang 

manusia dan kehidupannya secara utuh dan selaras, sebagai makhluk materil 

sekaligus spiritual, fisik maupun rohani, personal sekaligus sosial, individu maupun 

kolektif, antara hak dan kewajiban, yang sedang menjalani kehidupan dunia, 

menuju kehidupan akhirat. Hukum Islam memandang perbuatan manusia sebagai 

subjek hukum, dipengaruhi oleh aspek keyakinan dan pandangan hidup, motif dan 

niat dalam berbuat, serta situasi, budaya dan lingkungan.  

 Sebuah perbuatan harus benar secara moral, sebelum ia benar secara hukum. 

Dan semua bentuk perbuatan, pertama kali dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Allah, sebelum ia dipertanggungjawabkan secara etika (sosial) dan hukum 

(yuridis) kepada manusia. Pertanggungjawaban moral atas seluruh perbuatan 

manusia, berlaku secara universal atas semua orang; kepada penegak hukum, saksi, 

pelaku kejahatan, maupun korban ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan dan 

sanksi, tidak saja ditegakkan secara materil, namun juga ditegakkan secara moral, 

secara konkrit maupun abstrak, duniawi maupun ukhrawi.  

 Demarkasi yang tegas antara norma hukum dan norma moral tidak memiliki 

landasan dalam sistem hukum Islam. Hal itu karakter normanya yang khas, sebagai 

agama sekaligus pranata sosial, sebagai hukum dan budaya; menata secara simultan 
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dan terintegrasi seluruh aspek kehidupan manusia, internal maupun eksternal, 

personal maupun kolektif. Norma-norma agama Islam menyelami makna batin 

individu sekaligus kaitannya dengan kewargaan publik, termasuk relasinya dengan 

realitas politik dan kekuasaan.  Apa yang merupakan landasan moral dan etika 

Islam, juga merupakan landasan hukum Islam. Bahkan sesungguhnya, moral dan 

etika merupakan landasan hukum itu sendiri.207 Sebaliknya, kaidah-kaidah hukum 

Islam, berikut ketetapan-ketetapannya, sekaligus merupakan kaidah-kaidah moral 

dan etika (akhlak) dalam syariat Islam. Landasan etika profesi dokter menurut 

norma hukum Islam adalah:208 

1. Iman 

Keyakinan kepada Allah, Tuhan yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur, 

yang Maha Pengasih dan Penyayang, akan menumbuhkan ketenangan jiwa dan 

ketulusan niat, mendorong kesucian hati dan keindahan perilaku dokter yang 

beriman. Relevansi iman dengan etika profesi dokter dapat dilihat melalui 

penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-

Fatḥ/48: 4: 

 
َ ناَكَو ۗ◌ِضْرَلااَوِ تومَّسلاُ دْوُنُجِ لَلهو ۗ◌ ْمِهِناَيمِا َعَّم اًناَيمِا آْوُداَدْزَيِل َينِنِمْؤُلما ِبْوُلُق ْيِف َةَنْيِكَّسلا َلَزْنَا ْٓيِذَّلا َوُه

ۙ◌اًمْيِكَح اًمْيِلَعُ للها  

Terjemahnya:  

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang 
mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). 

 
207Lihat kembali bahasan mengenai hubungan antara moral, etika, akhlak, adab, dan hukum 

pada bab sebelumnya  
208Zuhair Ahmad al-Sibai dan Muhammad Ali al-Bar, al-Tabib, Adabuh wa Fiqhuh (Cet. 

I; Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1993 M), h. 22-35. 
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Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahabijaksana.209 

 
Allah menjelaskan dalam QS al-Fath di atas, bahwa Dialah yang 

menganugerahkan ketenangan hati, kesabaran, dan ketabahan, kepada orang-orang 

yang beriman. Dengan ketenangan hati itu, mereka yang beriman akan patuh 

kepada norma aturan Allah. Dengan ketenangan hati itu juga, Allah menambah 

iman dan menguatkan keyakinan orang-orang yang beriman.210 Allah swt. 

Berfirman dalam Q.S. al-Ḥujurat/49: 7: 

  
 ُمُه َكِٕىلوُا ۗ◌َ ناَيْصِعْلاَو َقْوُسُفْلاَوَ رْفُكْلاُ مُكْيَلِاَ هَّرَكَوْ مُكِبْوُلُقْ يِف هَنَّيَزَوَ ناَيِملااُ مُكْيَلِاَ بَّبَحَ للها َّنِكلَو

    ۙ◌َنْوُدِشّرلا

Terjemahnya: 
 

… namun demikian, Allah menjadikanmu cinta pada keimanan dan 
menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu serta menjadikanmu benci pada 
kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang 
mengikuti jalan kebenaran.”.211 

 
QS. al-Hujurat di atas menegaskan bahwa keimanan yang sempurna, yang 

telah tumbuh indah di dalam hati, akan terealisasi lewat pengakuan lisan, 

pembenaran hati, serta amal saleh. Bentuknya berupa kepatuhan terhadap norma-

 
209Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag.  https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/48?from=4&to=4   
210Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag.  https://quran.kemenag.go.id 

/quran/per-ayat/surah/48?from=4&to=4   
211Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag.  https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/49?from=7&to=7  
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norma moral yang terpuji, etika yang luhur, serta dedikasi dan integritas. Semua itu 

paralel dengan ketidaksukaan terhadap etika-akhlak dan perbuatan yang tercela.212 

Keyakinan yang benar akan melahirkan kesadaran yang utuh mengenai 

segala wujud dan eksistensi, mengenai nilai-nilai kemuliaan yang terpuji, posisi, 

arah, peran dan tanggung jawab kemanusiaan yang diemban. Keimanan dalam 

pengertian tersebut, hendaknya mewanai perilaku profesional dokter, baik secara 

pribadi, maupun dalam hubungannya dengan pasien dan sejawat.213 

Dengan demikian, iman merupakan landasan etika profesi dokter dalam 

syariah dan hukum Islam, berupa keyakinan terhadap pengawasan yang senantiasa 

melekat terhadap setiap perbuatan manusia, serta keyakinan terhadap hari 

pengadilan dan pembalasan akhirat terhadap seluruh perbuatan hukum manusia 

(bernilai syariah dalam pengertian luas).  

2. Akal 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan akal sebagai daya pikir (untuk 

memahami sesuatu dan sebagainya), dan pikiran.214 Akal adalah kekuatan nalar 

untuk memahami sesuatu secara mendalam, pikiran yang dapat mengambil 

pelajaran, mengokohkan keyakinan iman, dan pertimbangan yang bijak dalam 

menjalankan profesi yang luhur. Allah swt. berfirman dalam QS al-Ankabut/29: 20. 

  ٌۚرْيِدَقٍ ءْيَش ِّلُك ىلَعَ للها َّنِا ۗ◌ َةَرِخاْ َةَاْشَّنلا ُئِشْنُي ُللها َّمُث َقْلَلخا َاَدَب َفْيَك اْوُرُظْناَف ِضْرَلاا ىِف اْوُرْيِس ْلُق

 
212Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/49?from=7&to=7 (15 Januari 2024).  
213Zuhair Ahmad al-Sibai dan Muhammad Ali al-Bar, al-Tabib, Adabuh wa Fiqhuh, h. 

22-25. 
214“akal” Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akal   (15 Januari 2024).  
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Terjemahnya: 

Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana 
Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat 
kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.215 

 
Allah memerintahkan kepada manusia untuk berjalan, mengunjungi 

berbagai tempat, memperhatikan dan mengamati lingkungan sekitar dan alam 

semesta; kemudian berpikir, menggunakan akal dan penalaran mereka. Niscaya 

pikiran mereka akan menemukan keanekaragaman, kompleksitas, dan 

keluarbiasaan makhluk ciptaan Allah; sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah 

swt. atas segala sesuatu.  

Di antara kekuasaan dan keadilan Allah adalah kehidupan akhirat, tempat 

manusia menemukan keadilan sejati, mempertanggungjawabkan seluruh hasil 

perbuatannya selama di dunia; termasuk sikap dan kepatuhannya terhadap norma-

norma moral agama. Allah swt. Berfirman dalam QS Ali Imran/3:191. 

 اَذهَ تْقَلَخ اَم اَنَّبَر  ۚ◌ِضْرَلااَوِ تومَّسلاِ قْلَخْ يِفَ نْوُرَّكَفَتَيَوْ مِهِبْوُنُج ىلَعَّو اًدْوُعُقَّو اًماَيِقَ للهاَ نْوُرُكْذَيَ نْيِذَّلا

ِ.راَّنلاَ باَذَع اَنِقَفَ كَنحْبُس ۚ◌لاِطاَب  

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam 
keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 
(seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini 
sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.216 
 

 
215Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/29?from=20&to=20  
216Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/3?from=191&to=191  
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Orang-orang yang berpikir, dengan melihat dan merenungkan keindahan 

ciptaan Allah, dapat mengambil pelajaran dan kesimpulan, terdapat hikmah dan 

tujuan manusiawi di balik penciptaan itu semua. Logika mereka kemudian 

mengarahkan mereka kepada sikap yang benar, berupa kepatuhan terhadap norma-

norma moral, akhlak, dan hukum.217 Pada ayat lain Allah menjelaskan dalam QS. 

Fussilat/41: 53. 

 ٍءْيَش ِّلُك ىلَع ٗ◌هَّنَاَ كِّبَرِبِ فْكَيْ مَلَوَا  ۗ◌ُّقَلحا ُهَّنَا ْمُهَل َنَّيَبَتَي ىّتَح ْمِهِسُفْنَا ْٓيِفَو ِقاَفلاا ىِف اَنِتيا ْمِهْيِرُنَس

ٌدْيِهَش  

Terjemahnya: 

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di 
segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka 
bahwa (Al-Qur’an) itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa 
sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu.218 

QS. Fussilat di atas menerangkan bahwa fenomena alam yang terjadi pada 

tubuh manusia dan lingkungan sekitar, hendaknya memancing akal pikiran manusia 

untuk mengakui kebenaran sumber norma moral agama Islam, yaitu Al-Qura’an. 

Pengakuan yang seharusnya mengantarkan mereka kepada keyakinan dan 

kepatuhan terhadap moral, etika-akhlak dan hukum Islam.  

Ayat di atas juga bertanya kepada logika orang-orang yang beriman, 

bukankah mereka telah meyakini bahwa Allah Maha Menyaksikan semua 

perbuatan manusia; serta Maha Mengetahui segala isi hati manusia. Pikiran sehat 

 
217lihat misalnya teori rotational dynamic stability dari bulan, planet Venus, Mars, Jupiter, 

dan Saturnus, terhadap rotasi bumi; atau teori enam masa penciptaan alam semesta menurut Achmad 
Marconi, dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=191&to=191 (15 Januari 2024) 

218Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id 
/quran/per-ayat/surah/41?from=53&to=53 (15 Januari 2024).  
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seharusnya menuntun mereka dengan keyakinan tersebut untuk senantiasa menjaga 

perilaku dan perbuatan mereka, agar sesuai dengan norma moral dan etika yang 

berlaku.219  

Daya pikir yang baik akan mengantarkan pemiliknya kepada logika yang 

sehat, sikap rasional yang koheren dengan kebenaran dan keadilan, naluri yang 

terkendali, dedikasi terhadap nilai-nilai moral yang utama, serta kepada integritas 

ilmiah sebagai cendekiawan yang mengemban profesi yang luhur. Demikianlah, 

kekuatan akal merupakan landasan bagi kepatuhan terhadap norma etika profesi 

menurut norma hukum Islam. 

3. Ilmu 

Ilmu diartikan sebagai pengetahuan yang menerangkan mengenai gejala 

tertentu di suatu bidang, yang menurut metode tertentu tersusun secara sistematis; 

pengetahuan atau kepandaian (tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan 

sebagainya).220 Ilmu yang dapat menjadi landasan bagi etika dan akhlak adalah ilmu 

yang bermanfaat bagi manusia. Ilmu disebut bermanfaat jika melahirkan kontribusi, 

membuahkan karya, meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan, memenuhi 

tujuan dari eksistensi manusia, mendorong sikap dan perilaku luhur yang diridai 

oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat membuat pemiliknya dapat menangkap pesan 

moral yang ada di balik gejala, dapat menyadarkan pemiliknya akan posisi dan 

perannya di alam wujud, serta tidak melupakan hakikat dan asal-usulnya. Ilmu yang 

 
219Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id 

/quran/per-ayat/surah/41?from=53&to=53  (15 Januari 2024). 
220“ilmu”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilmu   (15 Januari 2024). 
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bermanfaat menyadarkan manusia mengenai pemilik ilmu yang sebenarnya, yang 

atas kemurahanNya telah menjadikan manusia bisa membaca, menulis, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan.221 

Ilmu yang bermanfaat, yang merupakan landasan bagi moral-etika lahir dari 

proses membaca, menelaah, mempelajari, dan meneliti ayat-ayat Allah; yaitu Al-

Qur’an dan alam semesta. Membaca yang dimaksud diniatkan karena Allah, dan 

dengan mengharap pertolonganNya. Proses membaca yang demikian 

membutuhkan pengulangan, ketekunan, sikap cermat, dan kesungguhan.222 Allah 

swt. dalam QS. al-Alaq/96: 1-4 berfirman: 

 ِمَلَقْلاِبَ مَّلَعْ يِذَّلا ۙ◌ُمَرْكَلااَ كُّبَرَوْ أَرْقِا ۚ◌ٍقَلَعْ نِمَ ناَسْنِلااَ قَلَخ ۚ◌َقَلَخْ يِذَّلاَ كِّبَرِ مْساِبْ أَرْقِا

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang 
Maha Mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena.223 

 
Mereka yang tidak dapat menangkap pesan moral dari ilmu, dan melupakan 

hakikat dirinya; dicela oleh Al-Qur’an. Allah berfirman dalam QS. ar-Rum/30: 20 

dan QS Yasin/36: 77. 

 َنْوُرِشَتْنَتٌ رَشَبْ مُتْنَا آَذِا َّمُثٍ باَرُتْ نِّمْ مُكَقَلَخْ نَا هِتياْ نِمَو

 
 
 
 

 
221Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/96?from=1&to=4 (15 Januari 2024). 
222Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/96?from=1&to=4 (15 Januari 2024). 
223Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/96?from=1&to=4  



 

 
 

117 

117 

Terjemahnya:  
 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari 
tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.224  
 

 ٌيِنبُّمٌ مْيِصَخَ وُه اَذِاَفٍ ةَفْطُّنْ نِمُ هنْقَلَخ اَّنَاُ ناَسْنِلااَ رَيْ مَلَوَا
Terjemahnya: 

Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari 
setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata!225 

 
Ilmu yang bermanfaat melahirkan kesadaran moral, ibadah, ketundukan, 

serta jarak terhadap dorongan nafsu dan perilaku yang tercela. Allah swt. dalam QS 

al-Zumar/39: 9. 

 َنْوُمَلْعَي َنْيِذَّلا ىِوَتْسَي ْلَه ْلُق  ۗ◌هِّبَر َةَمْحَر اْوُجْرَيَو َةَرِخلاا ُرَذْحَّي اًمِٕىاَقَّو اًدِجاَس ِلْيَّلا َءاَنا ٌتِناَق َوُه ْنَّمَا

.ِباَبْلَلاا اوُلوُاُ رَّكَذَتَي اَمَّنِا ۗ◌َ نْوُمَلْعَي لاَ نْيِذَّلاَو  ࣖ 

Terjemahnya: 
 

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah 
pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, 
dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), 
“Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-
orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya 
ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.226 

 
Ilmu yang bermanfaat melahirkan keyakinan bagi pemiliknya terhadap 

nilai-nilai yang luhur, keadilan dan hari pengadilan akhirat, serta keyakinan 

terhadap pertanggungjawaban dan ganjaran atas semua perbuatan baik maupun 

 
224Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/30?from=20&to=20  
225Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/36?from=77&to=77  
226Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/39?from=9&to=9  
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buruk. Keyakinan yang melahirkan harapan, optimisme, serta perilaku moral yang 

luhur.227 

 Berbagai bidang pengetahuan dapat mengantarkan kepada penghayatan dan 

kesadaran moral yang luhur. Bidang-bidang ilmu tersebut mencakup pengetahuan 

wahyu, pengetahuan rasional, maupun eksperimental. Al-Qur’an mengisyaratkan 

beragam bidang ilmu sebagai contoh bagi mereka yang berpikir.228  

Ilmuwan yang sebenarnya adalah mereka yang takut kepada Allah. Mereka 

mengetahui dan meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah, lalu melahirkan 

ketundukan dan ketaatan terhadap norma-norma moral agama. Menurut sahabat Ibn 

Abbas, ilmuwan sejati adalah mereka yang mengetahui kekuasaan Allah atas segala 

sesuatu, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, patuh terhadap 

norma-norma agama, menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, dan 

mengharamkan yang telah diharamkan-Nya, menjaga perintah-perintah-Nya, serta 

meyakini hari pertemuan dengan-Nya, yang akan mengadili dan membalas semua 

perbuatan manusia.229 

Iman dan ilmu, akhlak dan profesionalisme; merupakan dua mata uang yang 

tidak terpisahkan bagi keutuhan dan kesejahteraan manusia. Allah swt. berfirman 

dalam QS al-Mujadalah/58: 11.  

 
227Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id 

/quran/per-ayat/surah/39?from=9&to=9 (15 Januari 2024). 
228Bidang ilmu geografi, geologi, pertanian, peternakan dan perkebunan antara lain 

diisyaratkan di dalam QS Faṭir/35: 27-28; al-Ra‘d/13: 4. Isyarat mengenai bidang antropologi 
budaya dan bioantropologi dalam QS al-Rum/30: 22.  

229Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 
quran/per-ayat/surah/35?from=27&to=28 (15 Januari 2024). 
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رٌيْبِخَ نَوْلُمَعْتَ ابَم لُلهاوَ ۗ◌تٍجرَدَ مَلْعِلْا اوتُوْاُ نَيْذَِّلاوَ مْكُنْمِ اوْنُمَا نَيْذَِّلا لُلها عِفَرْيَ  

Terjemahnya: 
 

Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan.230 

 
Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang 

meyakini keadilan dan kemahatelitian Allah terhadap semua perilaku dan perbuatan 

manusia; mereka menaati norma-norma agama, baik akhlak maupun hukum; serta 

aktif menjaga kedamaian dan ketentraman sosial. Demikian halnya, Allah 

meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu merupakan sumberdaya 

dalam mengembangkan peradaban, dan penerang dalam mengangkat harkat 

kemanusiaan. Dengan pengetahuan, manusia mengembangkan budaya dan 

teknologi, mengelola dan membina lingkungan, serta menata kesejahteraan sosial, 

materil, maupun spiritual.231 

B.   Konsep Hukum Islam Terkait Etika Profesi Dokter  

 Omar Hasan Kasule, ilmuwan kedokteran yang dikenal luas banyak 

mengkaji integrasi Islam dan kedokteran mengajukan lima kaidah hukum Islam 

terkait etika profesi dokter,232 yaitu: kaidah niat, kaidah yakin, kaidah risiko bahaya 

 
230Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/58?from=11&to=11 (19 Februari 2024) 
231Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/58?from=11&to=11 (15 Januari 2024). 
232Yusuf Alam Romadhon, “Pola Pikir Etika dalam Praktik Kedokteran”, Cermin Dunia 

Kedokteran 40, no. 206 (2013), h. 549-550. Lihat juga Omar H. K. Kasule, “Contemporary-Ethico-
Legal Issues From An Islamic Legal Perspective”, Official Website of Omar H.K. Kasule. 
https://omarkasule-tib.blogspot.com/2011/05/061231p-contemporary-ethico-legal.html dan 
https://omarkasule.tripod.com/id105.html (15 Januari 2024); serta Busyro, Dasar-Dasar Filosofis 
Hukum Islam, h. 101-142. 
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(darar), kaidah kondisi sulit (masyaqqah), serta kaidah budaya (urf). Uraian 

mengenai kaidah-kaidah tersebut adalah: 

1.  Kaidah niat (motif dan tujuan) 

 Kaidah niat berarti, bentuk, hasil, maupun hukum dari perbuatan subjek 

hukum (mukallaf) berbeda sesuai dengan maksud dan tujuannya.233 Menurut 

Darmawan, kaidah niat didasarkan pada ayat Al-Qur’an dan hadis berikut:234 Allah 

swt. berfirman dalam  QS An-Nisa/4:100. 

 اًمْيِحَّر اًرْوُفَغُ للهاَ ناَكَو ۗ◌ِ للها ىَلَع هُرْجَاَ عَقَوْ دَقَفُ تْوَلماُ هْكِرْدُي َّمُث هِلْوُسَرَوِ للها ىَلِا اًرِجاَهُم هِتْيَبْ نِمْ جُرْخَّيْ نَمَو

Terjemahnya,  
Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-
Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, 
pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.235 

Allah memberi janji dan harapan kepada mereka yang berhijrah. Barang 

siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, 

kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka 

pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun atas segala dosa 

orang-orang yang berhijrah atau siapa pun yang memohon ampunannya, dan Maha 

Penyayang yang senantiasa mencurahkan aneka rahmatnya.236 

 
233Ahmad Junaidi, Filsafat Hukum Islam (Jember: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Jember Press, 2014), h. 62.  
234Darmawan, Kaidah-kaidah Fiqhiyah (Cet. I; Surabaya: Revka Prima Media, 2020),          

h. 6-7. 
235Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/4?from=100&to=100.  (19 Februari 2024) 
236Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/4?from=100&to=100.  (19 Februari 2024) 
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Menurut Omar Hasan Kasule, setiap dokter hendaknya berkonsultasi 

kepada hati nuraninya, ‘meminta fatwa’ kepada hati nurani yang senantiasa jujur 

terhadap setiap motif, mendengarkan suaranya, dan mengikuti petunjuknya. 

Banyak keputusan kedokteran, terutama dalam hubungan dokter-pasien, yang 

alasan sebenarnya hanya diketahui oleh dokter, karena ‘keawaman’ pasien terhadap 

dunia kedokteran. 

2.  Kaidah keyakinan (kepastian) 

  Ilmu kedokteran modern berdiri di atas paradigma empirisme berbasis 

bukti. Kedokteran berbasis bukti (evidence based medicine, EBM) digunakan 

sebagai sarana untuk menyeleksi bukti-bukti terbaik dalam rangka melayani 

kemanusiaan. Sebagai sebuah metode ilmiah, EBM tetap saja memiliki 

keterbatasan. Tingkat kemungkinannya (probabilitas) tinggi, namun bukan berarti 

bulat dan pasti. ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran tetap saja relatif dan 

kontekstual. Selalu terdapat ruang yang bias dan subjektif. Dokter hendaknya terus 

belajar, mencari bukti terbaik, dan memberikan keputusan kedokteran terbaik 

berdasarkan bukti-bukti terkini yang lebih meyakinkan. 

3.  Kaidah bahaya dan kerugian (darar). 

 Kaidah eliminasi bahaya (darar) dalam hukum Islam sangat relevan dengan 

keputusan medis yang penuh risiko. Rasio antara manfaat dan risiko 

komplikasi/efek samping membayangi setiap tindakan kedokteran. Namun, bahaya 

pada prinsipnya harus dieliminir, semaksimal mungkin;  jika terjadi pilihan antara 

dua risiko bahaya, ditempuh yang paling kecil dan ringan bahayanya; kondisi 
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bahaya yang mendesak melahirkan dispensasi; prioritas diberikan kepada kondisi 

gawat darurat; dst. 

4.  Kaidah kesulitan (masyaqqah). 

 Kondisi sulit melahirkan keringanan; sebatas kebutuhan. Setelah kesulitan 

berlalu, hukum awal kembali berlaku. Kaidah kesulitan banyak terkait dengan 

kompensasi, keringanan dan kemudahan bagi pasien, yang dalam kondisi sakit, 

tidak memungkinkan untuk secara optimal menjalankan ibadah; atau tenaga 

kesehatan yang sedang bertugas dan berada dalam situasi yang dibolehkan untuk 

mengambil keringanan dalam pelaksanaan ibadah.  

5.  Kaidah kebiasaan (urf), tradisi, konsensus  

 Standard operational procedure (SOP), guideline, standar pelayanan medis, 

manual terapi; dst. merupakan konsensus-konsensus dalam dunia kedokteran. 

Konsensus tersebut, atau setidaknya suara terbanyak, atau hasil review dari banyak 

ahli; merupakan sarana untuk meningkatkan jaminan keamanan dan efektifitas 

tindakan medis. SOP tersebut juga mencakup standar tindakan pencegahan dari 

efek samping berat yang tidak diinginkan, risiko penularan penyakit, risiko 

kecelakann akibat tindakan, dll. Seorang dokter, jika telah bekerja berdasarkan 

standar pelayanan medis, tidak dapat dituntut karena efek individual yang berbeda, 

yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan kedokteran saat ini.  

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia 

Etika profesi dokter menurut pandangan hukum Islam, harus diamalkan 

berdasarkan dan sejalan dengan syariat Islam. Karena semua perbuatan manusia, 

termasuk tindakan profesi kedokteran, berada dalam lingkup syariah Islam, yaitu 
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aspek akidah, perbuatan hukum, maupun akhlak; baik di dunia, berupa hukum 

muamalat; maupun di akhirat, berupa pengadilan akhirat terhadap semua perbuatan 

manusia.  

Aspek akhlak maupun hukum muamalat dalam tugas profesi dokter, 

menurut pandangan hukum Islam, merupakan dua hal yang simultan dan tidak 

terpisah, karena aktifitas profesional dokter dilakukan berdasarkan doktrin akidah 

(iman), serta niat dan motif perbuatan amal saleh.   

Butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 dikelompokkan 

berdasarkan subjek dari perbuatan etis profesional dokter, berupa perintah wajib 

maupun larangan bagi dokter, terhadap perbuatan etis tertentu. Pengelompokan 

tersebut ada empat, yaitu: (1) kewajiban etis profesional dokter secara umum, terdiri 

dari 13 pasal, yaitu pasal 1 s.d. pasal 13; (2) kewajiban etis profesional dokter 

terhadap pasien, memuat 4 pasal, yaitu pasal 14 s.d. pasal 17; (3) kewajiban etis 

profesional dokter terhadap teman sejawat, berisi 2 pasal, yaitu pasal 18 dan pasal 

19; serta (4) kewajiban etis profesional dokter terhadap diri sendiri, terdiri dari 2 

pasal, yaitu pasal 20 dan pasal 21.   

Untuk keperluan analisis komprehensif, dan multidisipliner dalam 

penyusunan tesis ini, peneliti mengelompokkan pasal-pasal tersebut hanya kepada 

tiga kelompok, yaitu pasal-pasal terkait kewajiban terhadap: diri sendiri, teman 

sejawat, dan pasien. Pasal-pasal yang diuraikan pada kewajiban umum, 

sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal-pasal tersebut, 

sesungguhnya dapat dimasukkan ke dalam tiga kelompok tersebut. 
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Penjelasan kode etik kedokteran Indonesia Tahun 2012 menguraikan tiga 

objek tanggungjawab profesi yakni: (1) responsibility, kepada diri sendiri dalam 

rangka menjalankan kebebasan teknis profesi berdasar kompetensi; (2) 

accountability, kepada teman sejawat dan lingkungan kerja; dan (c) liability, 

kepada klien/pasien sebagai pihak ketiga.237  

Penyusun akan mengikuti urutan tersebut, menempatkan dan menguraikan 

etika profesi dokter perspektif hukum Islam; dengan kewajiban pertama dokter 

kepada diri sendiri (responsibility), lalu kepada teman sejawat (accountability), dan 

terakhir kepada pasien (liability). Alasannya, meskipun outcome etika profesi 

dokter adalah pelayanan kesehatan profesional bagi kepentingan terbaik pasien, 

namun output dari kewajiban etika profesi adalah dokter yang profesional sebagai 

pihak pemberi layanan, yang ditunjang oleh dukungan sejawat dan fasilitas 

pendukung yang memadai. Rasionalnya, outcome yang diinginkan tidak akan dapat 

tercapai tanpa output yang setara untuk itu. Uraian mengenai pasal-pasal kode etik 

kedokteran Indonesia perspektif hukum Islam adalah sbb.: 

1. Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri 

Terdapat dua pasal dalam Kode Etik Kedokteran Tahun 2012 yang 

berkaitan dengan kewajiban seorang dokter terhadap diri sendiri, yaitu kewajiban 

untuk menjaga kesehatan diri (pasal 20), dan kewajiban untuk mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan (Pasal 21).  

 
237Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 31-

32   
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Dengan tubuh yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dokter akan 

dapat melaksanakan tugas profesionalnya membantu pasien dengan baik. Dengan 

kompetensi kedokteran mutakhir, dokter dapat melayani pasien dengan teknik yang 

paling teruji dan terkini. Dua kewajiban tersebut penting, tidak saja untuk 

kepentingan pribadi dokter sebagai subjek etika profesi (responsibility), namun 

secara langsung akan berdampak kepada kepentingan pasien sebagai pengguna jasa 

kedokteran (liability).  

Dua kewajiban etis lain bagi dokter (responsibility), yaitu niat dan 

integritasnya terhadap sumpah kedokteran  (Pasal 1), serta larangan dari sikap dan 

perbuatan memuji diri (Pasal 4). Dua pasal tersebut menjamin upaya profesional 

yang dilakukan dokter dapat terkendali secara konsisten untuk kepentingan terbaik 

pasien; dan terhindarkan dari bias yang dapat memengaruhi pribadi profesional 

dokter.    

a.    Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah 

dan atau janji dokter. (Pasal 1)238 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012 menyebutkan 

bahwa setiap dokter yang akan bekerja di Indonesia wajib mengikrarkan sumpah 

dokter. Bagi dokter lulusan fakultas kedokteran di Indonesia, ikrar sumpah tersebut 

dilakukan di depan pimpinan institusi pendidikan kedokteran tempatnya 

menyelesaikan pendidikan kedokteran. Sumpah dokter yang dilafalkan pertama kali 

dan satu-satunya seumur hidup di fakultas kedokteran setelah memperoleh ijazah 

 
238Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 3.  
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dokter merupakan sumpah promisoris239, karena berisi janji publik dokter untuk 

mengawali praktik kedokteran sebagai pengabdian profesinya.  

Redaksi sumpah dokter240 sendiri telah mengalami perubahan dan 

penyempurnaan berulang kali, baik urutan lafal maupun redaksinya; meskipun tetap 

dalam esensi yang sama. Versi pertama diambil dari Deklarasi Genewa Tahun 

1948; versi kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960; versi 

ketiga dalam Musyawarah Nasional Etik ke-2 Tahun 1981; kemudian versi keempat 

melalui Surat Keputusan Menteri kesehatan Nomor 434 Tahun 1983. 

Penyempurnaan versi kelima merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Majelis 

Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK) Tahun 1993; yang dikuatkan pada 

 
239Yaitu janji publik luas yang bersifat jangka panjang yang masuk ke ranah pelayanan 

medik. Lihat Agus Purwadianto, Broto Wasisto, R. Sjamsuhidajat. Penerapan Revisi Sumpah 
Dokter Terbaru oleh World Medical Assiciation (WMA) di Indonesia, Jurnal Etika Kedokteran 
Indonesia 2, No. 1, Maret 2018, h. 8. 

240Untuk yang beragama Islam di bagian awal mengucapkan: “Demi Allah saya 
bersumpah”. Untuk penganut agama selain Islam mengucapkannya sesuai yang ditentukan oleh 
agama masing-masing. Sesudah itu lafal sumpah diucapkan oleh setiap dokter secara sendiri-sendiri 
ataupun bersama-sama sesuai bunyi lafal. 
Demi Allah saya bersumpah, bahwa :  
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.  
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat 

pekerjaan saya sebagai dokter.  
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.  
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.  
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan 

perikemanusiaan, sekalipun diancam.  
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.  
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan 

masyarakat.  
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan 

keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam 
menunaikan kewajiban terhadap pasien.  

9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang 
selayaknya.  

10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.  
11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.  
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan 

diri saya.  
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 7-8.  
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Musyawarah Kerja Nasional Etika Kedokteran ke-3 di Jakarta Tahun 2001, 

sekaligus pada Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke-28 pada tanggal 20-24 

November 2012 di Makassar.241  

Sumpah dokter merupakan janji moral sebagai seorang dokter. Disebut 

sebagai janji moral, karena pertanggungjawaban dan sanksinya semata bersifat 

moral individual, yakni secara vertikal sebagai seorang hamba yang beriman 

kepada Allah, sebagaimana lafal awal dalam redaksi sumpah dokter; dan secara 

horisontal sebagai bagian dari masyarakat, khususnya komunitas profesi, dalam hal 

ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI).  

Karena merupakan janji moral, niat dan integritas pribadi dari individu 

dokter merupakan alat kontrol utama terhadap tingkat ketaatan dan kepatuhan 

dokter kepada isi sumpah tersebut. Tingkat keimanan, kecerdasan akal, serta 

kedalaman dan penghayatan terhadap ilmu kedokteran, sebagai landasan etika 

profesi menurut hukum Islam, akan menentukan tingkat kekuatan niat dan 

komitmen dokter dalam menjalankan sumpahnya. Itulah sebabnya, hukum Islam 

mengatur dinamika niat dan motif subjek hukum melalui teori kaidah niat.    

Kaidah niat merupakan salah satu kaidah dari lima kaidah utama hukum 

Islam. Kaidah niat menyatakan bahwa nilai sebuah perbuatan adalah sesuai dengan 

motif yang mendasari perbuatan tersebut.242 Dalam kerangka kaidah niat, aspek 

hukum terkait perbuatan hukum oleh subjek hukum, ditentukan oleh motif dan niat 

yang mendasari perbuatan. Aspek hukum Islam terkait kaidah niat adalah sbb.: 

 
241Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 8. 
242 اهدصاقبمروملأا   
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1) Saat dokter mengucapkan sumpah, ybs berniat dan berjanji secara moral 

kepada Allah, untuk menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan 

sumpahnya sebagai seorang profesional kedokteran. Karena itu, 

pelanggaran terhadap sumpah dokter berarti pelanggaran terhadap niat dan 

janji moralnya kepada Allah swt.  

Sumpah dokter dengan demikian merupakan janji moral yang bernilai 

religius (akhlak), yang dilandasi oleh keyakinan berketuhanan (akidah). 

Sumpah tersebut hanya dapat diikrarkan oleh dokter yang beriman, 

memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman yang meyakini 

bahwa semua perbuatan manusia diawasi, dinilai, dan akan diberi balasan 

oleh Allah swt. Niat dan komitmen dalam mejalankan sumpah dokter, 

diyakini oleh dokter yang beriman, sebagai bentuk pemenuhan janji 

moralnya kepada Allah, sebagai bagian dari ibadahnya sebagai hamba 

kepada Tuhan, serta amal salehnya dalam kehidupan bermasyarakat.243  

Menurut kaidah niat dalam hukum Islam, seorang dokter akan 

mendapatkan balasan kebaikan atas perbuatan profesionalnya, hanya jika 

ia meniatkan tindakannya tersebut sebagai bentuk ibadah dan amal 

saleh244; yakni bentuk pengabdiannya sebagai makhluk, sebagai realisasi 

dari wujud eksistensinya di dunia.245 Melaksanakan isi sumpah dokter 

 
243Saudi Commission for Health Specialities, Code of Ethics for Healthcare Practitioners, 

Riyadh: t.p., 2014, h. 13 
244 ةينبلاإ باوثلا  

245Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Zariyat/51:56, “Tidaklah Aku 
menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”  
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berarti melaksanakan perintah Allah untuk membantu orang yang sakit,246 

memberi manfaat kepada orang lain,247 mengamalkan amanat & karunia 

ilmu dan kompetensi kedokteran,248 serta mewujudkan rahmat Islam 

kepada alam semesta.249  

Niat dan keyakinan demikian itulah yang dapat melahirkan ketulusan, 

komitmen, dan dedikasi dalam bekerja; bahkan meski dihadapkan pada 

situasi yang tidak menguntungkan secara materil. Komitmen tersebut 

didorong oleh niat, harapan dan keyakinan, terhadap balasan terbaik dari 

Allah swt. Tersebut dalam hadis Rasulullah saw.  

  اَمَّنِإَو ،ِةَّيِّنلاِب ُلاَمْعَلأا اَمَّنِإ ،ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي :ُلوُقَي صلى الله عليه وسلم َّيِبَّنلا ُتْعِمَس ِ:باَّطَلخْا ُنْب ُرَمُعَ لاَق

 
246Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa menjenguk saudaranya yang sakit maka dia 

senantiasa berada di khurfatul jannah sampai dia pulang.” Lalu ditanyakan kepada Beliau, “Wahai 
Rasulullah, apa khurfatul jannah itu? Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Memetik 
buah-buahan di surga.” (HR. Muslim, no. 2568) serta “Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim 
yang lain pada pagi hari melainkan 70.000 malaikat akan bershalawat (mendoakan ampunan) 
baginya sampai sore hari. Jika menjenguk pada sore hari maka 70.000 malaikat akan bershalawat 
baginya sampai pagi hari. Dia pun berhak untuk memiliki buah-buahan yang dipetik di surga.” 
(HR. al-Tirmidzi). Dokter yang membantu orang sakit tentu memiliki keutamaan yang lebih besar 
daripada sekadar mengunjungi mereka yang sakit 

247Rasulullah saw. bersabda, “Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling 
memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah 
membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan 
utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang 
muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini -masjid Nabawi- 
selama sebulan penuh.” (HR. Tabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir no. 13280, 12: 453. Sahih Al-
Jaami’ no. 176). 

248Firman Allah swt. dalam QS 7: 176, “Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya 
Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan 
menurutkan hawa nafsunya yang rendah, […]”. Quraish Shihab menjelaskan, jika Kami 
menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang baik, niscaya Kami lakukan dengan 
memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang Kami turunkan. “Tafsir Quraish Shihab”, 
Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-176#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 

249Firman Allah swt. dalam QS. al-Anbiya: 107, “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Quraish Shihab menjelaskan, kami tidak 
mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam 
semesta. “Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/21-al-anbiya/ayat-
107#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
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 َ رَجاَهْ نَمَو ِ،هِلوُسَرَوِ للها ىَلِإُ هُتَرْجِهَف ِ،هِلوُسَرَوِ للها ىَلِإُ هُتَرْجِهْ تَناَكْ نَمَف ،ىَوَن اَمٍ ئِرْملا

 250)يراخبلا هاور( ِ.هْيَلِإ َرَجاَه اَم ىَلِإ ُهُتَرْجِهَف ،اَهُجَّوَزَتَي ٍةَأَرْما ِوَأ ،اَهُبيِصُي اَيْنُد ىَلِإ

Artinya: 

Umar ibn Khattab berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, 
‘Wahai sekalian manusia, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang 
hanya akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Barang siapa yang 
berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu mendapat 
pahala ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang 
berhijrah untuk mendapatkan kekayaan dunia atau karena wanita yang 
hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu mendapat balasan sesuai motiv ia 
berhijrah.” 

2) Meskipun merupakan sumpah promisoris yang diucapkan di depan publik, 

sumpah dokter merupakan janji moral kepada Allah yang diatur dalam 

hukum Islam. Kalimat sumpah adalah ucapan dengan menggunakan nama 

Allah atau sifat-Nya untuk memperkuat suatu hal. Semisal ucapan, “Demi 

Allah” atau “Demi keagungan Allah” dst. Oleh karena itu, bersumpah 

menurut hukum Islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur. 

Dalam hukum Islam, terdapat tiga macam sumpah, yaitu:  

a) Sumpah basa-basi pergaulan (laghwi), sumpah yang tidak 

dimaksudkan untuk bersumpah, contohnya: “Demi Allah kamu harus 

datang”, dll.;  

b) Sumpah yang mengikat (mun’aqidah), yaitu sumpah yang sengaja 

diucapkan untuk bersumpah, untuk melakukan atau meninggalkan 

sesuatu hal, contohnya, “Demi Allah saya akan …”, dst.;  

 
250Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, juz VIX no. 6953 (Cet. 

I; Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 22. 
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c) Sumpah palsu (gamus), adalah sumpah palsu atau bohong, yang 

diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu 

ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak bisa ditebus (kaffarat); 

si palaku wajib bertaubat dengan sungguh-sungguh (nasuha). 

Seorang yang melanggar sumpah, menurut kesadaran moral individu wajib 

membayar kaffarat sebagai bentuk penyesalan dan ketaatan kepada Allah 

swt. Kaffarat  sumpah adalah dengan memberi makan kepada sepuluh 

orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga; atau 

memberi mereka pakaian; atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua 

itu tidak bisa ia lakukan, maka yang bersangkutan wajib berpuasa selama 

tiga hari, baik secara berturut-turut maupun tidak.251  

b. Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji 

diri (Pasal 4) 

Dokter yang beriman, berakal dan berpengatahuan yang luas; memiliki 

keyakinan bahwa pengetahuan kedokteran, keterampilan dan hasil pengobatan 

merupakan karunia Allah. Hasil pengobatan terhadap pasien dipengaruhi oleh 

banyak variabel, melibatkan banyak pihak, yang pada waktu dan tempat berbeda, 

dapat memberikan hasil yang berbeda. Karena itu, meskipun berhasil dalam 

 
251Redaksi Muhammadiyah, “Macam-macam Sumpah dan Hukumnya” 

https://muhammadiyah.or.id/macam-macam-sumpah-dan-hukumnya/ dasarnya adalah firman Allah 
swt. dalam QS. al-Maidah/5: 89. “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 
yang kamu sengaja, maka kaffarat/tebusan (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh 
orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi 
pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan 
yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-
sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah 
menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” 
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pengobatan pasien, seorang dokter tidak boleh takabur, sombong dan kemudian 

memuji diri sendiri, karena yang menyembuhkan sesungguhnya hanyalah Allah 

swt., sebagaimana firman Allah dalam QS al-Syu’ara/26: 80. 

 ِيِنفْشَيَ وُهَفُ تْضِرَم اَذِاَو

Terjemahnya: 

 Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.252 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran 2012 menguraikan, setiap dokter 

wajib mempertahankan sikap profesional yang jujur dalam menginformasikan 

kualitas kompetensi dan kewenangan diri, baik kepada teman sejawat kesehatan 

maupun masyarakat umum, melalui media daring maupun luring. Informasi yang 

disampaikan hendaknya valid dan faktual; serta menghindarkan diri dari niat dan 

upaya untuk menunjukkan kehebatan diri. 

Dokter dilarang mengiklankan diri, sejawat, almamater, atau fasilitas 

pelayanan kesehatan tempatnya berkerja, yang bertentangan dengan ketentuan 

hukum dan disiplin yang berlaku, seperti pencantuman fakta yang tidak akurat, 

tidak adil, tidak berimbang, berpihak, beritikad buruk, palsu, menipu, menghasut 

dan menyesatkan, mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, menonjolkan unsur 

kekerasan, mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan, serta membuat 

berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.  

 
252Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/26?from=80&to=80  
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Mengenai etika dokter dalam membuat konten di medsos, diatur dalam 

fatwa etik dokter dalam aktivitas sosial media, yang dimuat dalam Surat Keputusan 

MKEK no. 29 tahun 2021.253 Materi dari fatwa tersebut adalah sbb.  

1) Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif aktivitas media 

sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan 

perundangan yang berlaku. 

2) Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, 

kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media 

sosial. 

3) Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif 

bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, 

etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. 

4) Penggunaan media sosial untuk memberantas hoax atau informasi keliru 

terkait kesehatan/kedokteran merupakan tindakan mulia selama sesuai 

kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan 

yang berlaku. Dalam upaya tersebut, dokter harus menyadari potensi 

berdebat dengan masyarakat. Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu 

mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga 

marwah luhur profesi kedokteran. Apabila terdapat pernyataan yang 

merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, maupun profesi/organisasi 

profesi dokter/kesehatan, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas 

 
253http://mkekidi.id/wp-content/uploads/2021/05/SK-MKEK-029-Fatwa-Etik-Medsos.pdf   
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media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah lainnya sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

5) Pada penggunaan media sosial, dokter harus menjaga diri dari promosi diri 

berlebihan dan praktiknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa. 

6) Pada penggunaan media sosial untuk tujuan konsultasi suatu kasus 

kedokteran dengan dokter lainnya, dokter harus menggunakan jenis dan 

fitur media sosial khusus yang terenkripsi end-to-end dan tingkat 

keamanan baik, dan memakai jalur pribadi kepada dokter yang 

dikonsultasikan tersebut atau pada grup khusus yang hanya berisikan 

dokter. 

7) Pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar, 

dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika 

profesi. Gambar yang dimuat tidak boleh membuka secara langsung 

maupun tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi 

pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan 

peraturan internal RS/klinik. Dalam menampilkan kondisi klinis pasien 

atau hasil pemeriksaan penunjang pasien untuk tujuan pendidikan, hanya 

boleh dilakukan atas persetujuan pasien serta identitas pasien seperti wajah 

dan nama yang dikaburkan. Hal ini dikecualikan pada penggunaan media 

sosial dengan maksud konsultasi suatu kasus kedokteran sebagaimana 

yang diatur pada poin 6. 

8) Pada penggunaan media sosial dengan tujuan memberikan edukasi 

kesehatan bagi masyarakat, sebaiknya dibuat dalam akun terpisah dengan 
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akun pertemanan supaya fokus pada tujuan. Bila akun yang sama juga 

digunakan untuk pertemanan, maka dokter harus memahami dan 

mengelola ekspektasi masyarakat terhadap profesi kedokteran. 

9) Pada penggunaan media sosial dengan tujuan edukasi ilmu kedokteran dan 

kesehatan yang terbatas pada dokter dan/atau tenaga kesehatan, hendaknya 

menggunakan akun terpisah dan memilah sasaran informasi khusus 

dokter/tenaga kesehatan. 

10) Pada penggunaan media sosial dengan tujuan pertemanan, dokter dapat 

bebas berekspresi sebagai hak privat sesuai ketentuan etika umum dan 

peraturan perundangan yang berlaku dengan memilih platform media 

sosial yang diatur khusus untuk pertemanan dan tidak untuk dilihat publik. 

11) Dokter perlu selektif memasukkan pasiennya ke daftar teman pada akun 

pertemanan karena dapat mempengaruhi hubungan dokter-pasien. 

12) Dokter dapat membalas dengan baik dan wajar pujian pasien/masyarakat 

atas pelayanan medisnya sebagai balasan di akun pasien/masyarakat 

tersebut. Namun sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain pujian 

pasien/masyarakat atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun 

media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan. 

13) Pada kondisi di mana dokter memandang aktivitas media sosial sejawatnya 

terdapat kekeliruan, maka dokter harus mengingatkannya melalui jalur 

pribadi. Apabila dokter tersebut tidak bersedia diingatkan dan 

memperbaiki perilaku aktivitasnya di media sosial, maka dokter dapat 

melaporkan kepada MKEK. 
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Menurut al-Ghazali, sombong (takabbur, kibr) merupakan perasaan yang 

muncul pada diri seseorang, dengan menganggap diri lebih baik dan lebih utama 

dari orang lain; maka berbangga diri (ujub) adalah perasaan bangga diri yang dalam 

penampilannya tidak memerlukan atau melibatkan orang lain. Berbangga diri 

terfokus kepada rasa kagum terhadap diri sendiri, suka membanggakan dan 

menonjolkan diri sendiri. Pada sebagian orang, sikap ini mempengaruhi tingkah 

laku dan kepribadian, sehingga menimbulkan sikap sombong, memuji diri, serta 

merendahkan orang lain.254  

Tindakan memuji diri dapat terlahir dari sikap sombong dan berbangga diri 

yang merupakan akhlak tercela, yang diharamkan dalam hukum Islam. Perilaku 

berbangga diri dianggap bertentangan dengan kondisi faktual makhluk yang 

sejatinya lemah dan sangat tergantung kepada kekuasaan Allah swt. Sikap tersebut 

pada dokter akan menurunkan objektifitas, kecermatan dan sikap hati-hati, 

membuat sulit menerima kritik, bahkan meski mengaku salah, sulit untuk 

mengevaluasi dan mengambil tindakan koreksi diri;255 yang secara keseluruhan 

menurunkan tingkat profesionalisme, dan berisiko menimbulkan kerugian bagi 

pasien. Disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.  

ِ ءْرَلماُ باَجْعِإَو ،ٌعَبَّتُم ىًوَهَو ،ٌعاَطُم ٌّحُش :ٌتاَكِلْهُم ٌثلاَث :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِنَع	،ٍكِلاَم ِنْب ِسَنَأ ْنَع

 256)يناربطلا هاور(  ِءلاَيُلخا َنِم ِهِسْفَنِب

 
254H.M. Zainuddin, Penyakit Hati Dan Cara Pengobatannya, 19 Oktober 2015. https://uin-

malang.ac.id/r/151001/penyakit-hati-dan-cara-pengobatannya.html#_edn10   
255Dijelaskan oleh firman Allah swt. dalam QS Fussilat/41: 51.“Dan apabila Kami 

memberikan nikmat kepada manusia ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ia ditimpa 
malapetaka maka ia banyak berdoa.” 

256Sulaiman ibn Ahmad al-Tabrani, al-Mu’jam al-Ausat, Juz V no. 5452 (Kairo: Dar al-
Haramain, 1415 H/1995 M), h. 328. 
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Artinya: 
 

Dari Anas ibn Malik, dari Nabi saw., “Tiga perkara yang membinasakan, 
(yaitu) sikap pelit yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti, serta perasaan 
ujub (bangga berlebih) seseorang terhadap dirinya sendiri termasuk 
kesombongan” 

 

 ."ٍرْبِكْ نِمٍ ةَّرَذُ لاَقْثِمِ هِبْلَق يِفَ ناَكْ نَمَ ةَّنَلجاُ لُخْدَي لا" :َلاَقَ مَّلَسَوِ هْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلاِ نَع	،ِهَّللا ِدْبَع ْنَع

 257)ملسم هاور(
 
Artinya: 
 

Dari Abdullah, bahwa Nabi saw. bersabda, “Tidak akan masuk surga orang 
yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji debu.” 
 

Sikap memuji diri dokter yang timbul dari rasa berbangga diri dapat 

menurunkan performance profesional dalam memberikan pelayanan kedokteran 

sesuai standar, atau dapat membuat dokter enggan dan malu untuk 

mengonsultasikan kondisi pasien, atau dapat membuat dokter enggan merujuk 

pasien saat diperlukan. Semua tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi 

pasien, baik segi kesehatan, pembiayaan, dampak sosial, dst.  

Jika terbukti terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan kedokteran, 

maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban disiplin kedokteran. 

Kaidah hukum Islam mengenai sebab atau sarana yang dapat menimbulkan bahaya 

atau kerugian adalah “ مارحوهف مارلحا ىلإ ىدأي ام ”, maksudnya, apa saja yang dapat 

menimbulkan kondisi haram, maka hal itu juga diharamkan secara hukum. 

 
257Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim,juz I no. 91 (Beirut: Dar Ihya al-Turas 

al-Arabi 1374 H/1955 M), h. 93. 
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Salah satu kasus pelanggaran etika profesi yang menarik perhatian publik 

nasional adalah pemberhentian dr. TAP dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. 

Menurut laporan IDI, salah satu pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh dr. 

TAP adalah pasal 4 kode etik kedokteran Indonesia, yaitu larangan dari perbuatan 

yang bersifat memuji diri. Dr. TAP dianggap telah melakukan publikasi dan 

promosi masif mengenai metode pengobatan yang ia kembangkan dengan klaim 

kesembuhan melalui media.258 Promosi yang dilakukan oleh dr. TAP dianggap 

tidak objektif, bahkan berlebihan dan menyesatkan, karena menyatakan klaim 

kesembuhan yang tidak dilandasi oleh bukti ilmiah yang cukup. 

c.   Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja 

dengan baik (Pasal 20). 

Setiap dokter wajib memelihara kesehatannya agar dapat menjalankan 

tanggung jawab profesinya dengan baik, dapat menjadi pendidik & panutan bagi 

pasien dan masyarakat, serta  tidak memberikan risiko penularan penyakit atau 

bahaya kepada orang lain. Dokter perlu melakukan tindakan perlindungan diri, 

seperti immunisasi, cuci tangan setelah memeriksa pasien, menggunakan alat 

pelindung diri, atau prosedur pencegahan lain terhadap penularan penyakit.  

Demi kepentingan terbaik pasien, dokter yang menyadari bahwa dirinya 

mengalami kondisi yang dapat mengakibatkan gangguan dalam menjalankan 

 
258Lihat antara lain: “Ini Penampakan Lab 'Cuci Otak' Dr Terawan yang Bikin Heboh RI” 

https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220406090802-33-329163/ini-penampakan-lab-cuci-
otak-dr-terawan-yang-bikin-heboh-ri 
Indra Gunawan - Bisnis.com "Kronologi dan Alasan IDI Pecat Permanen Eks Menkes Dokter 
Terawan" https://kabar24.bisnis.com/read/20220326/15/1515377/kronologi-dan-alasan-idi-pecat-
permanen-eks-menkes-dokter-terawan.  
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praktik259, wajib mencari pengobatan yang memadai, atau mengurangi layanan, 

atau mengundurkan diri dari tugas profesi.  

Sebagai profesional kedokteran, seorang dokter hendaknya tidak bekerja 

melampaui batas, atau tidak melakukan tindakan perlindungan diri secara memadai; 

sehingga jatuh sakit, dan merugikan diri sendiri; sekaligus menimbulkan kerugian 

kepada pihak lain secara langsung atau tidak. Dokter yang sakit tidak dapat bekerja 

dengan baik, serta berisiko menularkan penyakit kepada pasien dan orang 

terdekatnya. Kaidah hukum Islam berbunyi, ‘Tidak boleh melakukan sesuatu yang 

membahayakan diri sendiri ataupun orang lain’ berdasarkan hadis Rasulullah saw. 

 260)هجام نبا هاور(  َراَرِض لَاوَ رَرَض لا : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَرَ لاَق: َلاَق	،ٍساَّبَع ِنْباِ نَع

Artinya:  

Ibn Abbas berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw. ‘Tidak boleh berbuat 
darar, begitu pula tidak pula berbuat dirar.” 

Kewajiban dokter untuk menjaga kesehatan diri, jika berkaitan dengan 

standar pelayanan kedokteran yang ia berikan kepada pasien, maka menjadi 

kewajiban. Kaidah hukum Islam berbunyi, “ ٌبِجاَوَ وُهَفِ هِب َّلِاإُ بِجاَولا ُّمِتَيَ لا اَم ” 

Maksudnya, sebuah sarana yang tanpanya kewajiban hukum tidak dapat terlaksana, 

maka perwujudan sarana tersebut juga menjadi wajib menurut hukum.  

 
259Kondisi yang meliputi penyakit berbahaya yang berpotensi menular ke pasien, atau 

terdapat hendaya bermakna pada dirinya yang menurunkan keterampilan dan keahliannya, seperti 
penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan.  

260Ibn Majah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, Sunan ibn Majah, Juz II No. 2341 (t.t: 
Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah-Faisal Isa al-Halabi, t.th), h. 784. 
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Di samping itu, dokter juga tentu memiliki kehidupan keluarga, spiritual, 

dan sosial yang hendaknya dijalani secara harmonis dan seimbang. Disebutkan 

dalam hadis persetujuan Nabi saw. 

 َكِسْفَنِلَو ،اًّقَح َكْيَلَع َكِّبَرِل َّنِإ  :ِءاَدْرَّدلا يِبَلأ ُناَمْلَس َلاَق	)...( :َلاَق	ِهيِبَأ	ْنَع	،َةَفْيَحُج يِبَأ ِنْب ِنْوَعْ	نَع

 ُّيِبَّنلا َلاَقَف	،ُهَل َكِلَذ َرَكَذَف صلى الله عليه وسلم َّيِبَّنلا ىَتَأَف ،ُهَّقَح ٍّقَح يِذ َّلُك ِطْعَأَف ،اًّقَح َكْيَلَعَ كِلْهَلأَو ،اًّقَح َكْيَلَع

 261)يراخبلا هاور( »ُناَمْلَس َقَدَص: صلى الله عليه وسلم
Artinya:   

Dari Aun ibn abi Juhaifah, dari ayahnya, ia berkata, (…) “telah berkata 
Salman kepada Abu Darda, ‘Sungguh, Tuhanmu memiliki hak yang harus 
kamu penuhi, dirimu juga memiliki hak yang harus kaupenuhi, keluargamu 
juga memiliki hak yang harus kaupenuhi, maka berikanlah kepada setiap 
mereka haknya masing-masing”. Abu Darda kemudian mendatangi Nabi saw. 
dan menanyakan mengenai hal tersebut; kata Nabi saw., “Salman telah 
berkata benar” 

 
Jika dokter tidak mengambil langkah perlindungan diri yang memadai dari 

risiko penyakit menular yang mematikan, tindakan tersebut bertentangan dengan 

salah satu tujuan mayor hukum Islam (maqasid al-syariah) yaitu penjagaan jiwa 

(hifz al-nafs). Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 195. 

 َيِننِسْحُلما ُّبِحُيَ للها َّنِا  اْوُنِسْحَاَو ِ ةَكُلْهَّتلا ىَلِاْ مُكْيِدْيَاِب اْوُقْلُت لَاو 
Terjemahnya: 
 

(…) dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, 
dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat baik.262 
 

 
261Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, juz VIII no. 6193 (Cet. 

I; Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 32. 
262Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/2?from=195&to=195  
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d.  Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran/kesehatan (Pasal 21). 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia menguraikan, setiap dokter 

wajib membaktikan hidup untuk menyelenggarakan pelayanan kedokteran kepada 

pasien secara kompeten, berhati nurani dan memadai. Karena itu, setiap dokter 

wajib berada di garis terdepan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi kedokteran263 yang relevan bagi praktiknya.264  

Kewajiban etik untuk senantiasa mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran bagi dokter adalah demi kepentingan terbaik 

pasien. Dokter yang senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran akan dapat memberikan pelayanan profesional kedokteran 

yang lebih teruji dan terkini. Tidak saja karena ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran terus mengalami kemajuan, namun juga karena telah terjadi perubahan-

perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan hasil 

penelitian dan bukti ilmiah terbaru (evidence based medicine). 

Dari sudut pandang hukum Islam, dokter memiliki kewajiban untuk terus 

mengikuti dan meningkatkan kompetensi kedokteran, apalagi jika kompetensi 

tersebut telah menjadi standar pelayanan kedokteran terbaru; karena merupakan 

dasar bagi praktik pelayanan kedokteran terstandar, demi kepentingan terbaik 

pasien. Jika seorang dokter tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

 
263ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan adalah biomedik, kedokteran 

klinis, kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat, dan humaniora kedokteran/bioetika.  
264Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012,                 

h. 62-63  
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teknologi kedokteran paling mutakhir, terjadi risiko tindakan pelayanan kedokteran 

yang ia berikan telah direvisi oleh hasil penelitian kedokteran yang terbaru; kondis 

yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi pasien, kesembuhan yang tertunda, 

perawatan yang lebih lama, rasa tidak nyaman, risiko komplikasi yang lebih besar, 

serta pembengkakan biaya pengobatan.  

Dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran, seorang dokter dapat memberikan pelayanan profesional kedokteran 

yang terkini, sesuai standar kompetensi dan standar pelayanan medis yang berlaku. 

Jika pelayanan kesehatan yang kompeten merupakan kewajiban profesional, maka 

Pendidikan dan pelatihan kompetensi tersebut juga merupakan kewajiban 

profesional bagi dokter. Kaidah hukum Islam berbunyi, “ َ وُهَفِ هِب َّلِاإُ بِجاَولا ُّمِتَيَ لا اَم

ٌبِجاَو ” maksudnya, sebuah sarana yang tanpanya kewajiban hukum tidak dapat 

terlaksana, maka perwujudan sarana tersebut juga menjadi wajib menurut hukum. 

2.  Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawatnya 

Hubungan antara dokter dan sejawat sejak dahulu dikenal erat, toleran, 

saling membantu, bahkan seringkali saling melindungi, dan saling menghargai. 

Pengalaman belajar yang berkesan selama menjalani pendidikan, interaksi yang 

intens dalam menjalankan tugas profesi, saling ketergantungan dalam perawatan 

pasien, perasaan sepenanggungan, budaya keteladanan senior, tradisi ilmiah untuk 

saling belajar dan bertukar pikiran secara bermartabat; merupakan faktor-faktor 

sosiopsikologis yang menguatkan kohesi antar dokter.  Tradisi luhur kedokteran 

yang bersifat dan melayani kemanusiaan, etika kedokteran yang telah dikenal sejak 
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masa prasejarah; sebagai faktor psikohistoris, tentu turut mempengaruhi fenomena 

universal korsa kedokteran tersebut.  

Hubungan antar profesional, di antaranya dokter, menurut pandangan 

hukum Islam, termasuk di dalam ruang lingkup relasi sosial kemasyarakatan yang 

diatur dalam bidang hukum muamalat. Dalam terminologi hukum Islam, muamalat 

diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

sesamanya dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta 

benda.265 Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan muamalat tidak 

mengharuskan terjadinya transaksi langsung antar para pihak, sebagaimana yang 

terjadi antara dokter dan sejawat terkait hubungan profesional mereka dalam 

menangani pasien. Kaidah-kaidah pokok dalam bidang hukum muamalat, antara 

lain:  

يمرحتلاو نلاطبلا ىلع ليلد موقي ىتح ةحصلا تلاماعلماو دوقعلا يف لصلأا §  

Maksudnya, hukum dasar dari perkara muamalat adalah boleh. Relasi sosial 

terikat oleh kesepakatan para pihak. Menurut kaidah hukum Islam, kontrak dan 

relasi muamalat yang terjadi antara para pihak pada dasarnya boleh; hingga 

terdapat dasar yang jelas mengenai keharaman dan atau cacat hukum. 

Hubungan profesional antar sejawat dokter, atau antara dokter dan rumah sakit, 

atau antara dokter-pasien; pada dasarnya boleh; bahkan harus dikembangkan 

secara konstruktif.     

ٍلْيِلَدِب َّلِاإُ ةَحاَبِلإاَو ُّلِلحاِ تَلَاماَعُلما يِفِ طْوُرُّشلا يِفُ لْصَلْأا §  

 
265Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 113  
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Maksudnya, hukum asal menetapkan syarat dalam bidang muamalat adalah 

halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). Kaidah ini 

berarti hukum dasar persyaratan dalam muamalat adalah halal dan 

diperbolehkan, kecuali jika bertentangan dengan salah satu norma hukum 

Islam. Sebagaimana hukum dasar muamalat itu sendiri adalah kebolehan,266 

maka syarat-syarat yang terlahir darinya pada dasarnya dibolehkan. Contoh 

aplikasi kaidah ini antara lain kontrak kerja antara dokter dan rumah sakit; serta 

peraturan lain dari rumah sakit yang mengatur hubungan antara para dokter 

yang bekerja di rumah sakit tersebut.  

§ ‘Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali 

syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang 

haram.’267  

Dalam konteks relasi profesional, implementasi kaidah hukum tersebut 

diartikan, para pihak terikat dengan klausul perjanjian kesepakatan di antara 

mereka, kecuali klausul perjanjian yang bertentangan dengan norma hukum 

Islam.   

§ “ مهنيب طورشلماكراجتلا ينب فورعلما ” maksudnya, sebuah tradisi yang telah 

berlangsung di kalangan pedagang, itu sudah dianggap sebagai syarat atau 

 
266“Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang 

Melarangnya”, Situs Resmi Almanhaj. https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-
muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html) (5 Januari 2024). 

267Berasal dari hadis Nabi riwayat Abu Dawud no. 3594, Irwa al-Galil no. 1303. Lihat 
267“Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya”, 
Situs Resmi Almanhaj. https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-
halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html (5 Januari 2024). 
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konsensus yang berlaku di kalangan mereka.268 Meskipun tradisi tersebut tidak 

tertulis, atau diucapkan secara eksplisit.  

Dalam konteks etika profesi dokter, kaidah tsb. berarti, syarat dan tradisi yang 

berlaku di kalangan profesional kedokteran, sepanjang tidak bertentangan 

dengan norma hukum Islam, dan tidak ada klausul peraturan baru yang 

mengkhususkan, dan atau disepakati kemudian oleh para pihak, maka hal 

tersebut dibolehkan, serta dianggap berlaku dan mengikat terhadap para pihak.  

 Berdasarkan kaidah-kaidah hukum muamalat Islam tersebut, diuraikan 

lebih lanjut perspektif hukum Islam terkait pasal-pasal kode etik kedokteran 

mengenai kewajiban dokter terhadap sejawat dokter dan atau tenaga kesehatan 

lainnya. 

a.  Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin 

diperlakukan (Pasal 18). 

Sesama dokter sebagai sejawat sebenarnya ingin saling diperlakukan sama 

oleh teman sejawatnya. Konteks kesejawatan dalam hal ini adalah kesetaraan 

hubungan antar sejawat; dengan makna, pada dasarnya tidak ada sejawat yang 

diduga berperilaku menyimpang. Makna berikutnya, agar setiap dokter menahan 

diri untuk tidak mempersulit, membuat bingung, kecewa, atau marah sejawatnya; 

sehingga terwujud organisasi profesi yang tangguh dengan tradisi luhur yang 

didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.  

Dokter hendaknya tidak melakukan perbuatan tidak kolegial, seperti 

mengejek atau menggunjingkan teman sejawat; atau melakukan tindakan 

 
268‘ مهنيب طورشلماك راجتلا ينب فورعلما ’  Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 141. 
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pencemaran nama baik; atau melecehkan; atau terlibat dalam persaingan yang 

saling menjatuhkan secara profesional; atau berkonflik secara etikolegal; atau 

bertengkar saat bertugas. 

Dokter wajib membimbing teman sejawat yang lebih muda, terutama yang 

berada di bawah pengawasannya; serta menegakkan budaya saling menolong antar 

sejawat. Dokter penanggung jawab pasien di suatu fasilitas pelayanan kesehatan 

seyogyanya membentuk tim pelaksana rawat bersama269, atau saling berkonsultasi 

dengan sejawat berkompeten lainnya, apabila menangani penderita dengan penyulit 

penyakit lintas bidang keahlian.  

Kewajiban etik di atas didukung oleh hadis-hadis Nabi saw.  

 270)يراخبلا هاور( .ِهِسْفَنِل ُّبِحُي اَمِ هيِخَلأ َّبِحُي ىَّتَحْ مُكُدَحَأُ نِمْؤُي لا :َلاَق صلى الله عليه وسلم ِّيِبَّنلا ِنَع	،ٍسَنَأْ	نَع

Artinya:  
 

Dari Anas, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Tidak sempurna 
keimanan salah seorang di antara kalian, hingga ia mencintai untuk 
saudaranya, apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri”.  
 

 َحَزْحَزُي ْنَأ َّبَحَأ ْنَمَف  (…) :َمََلَسَوِ هْيَلَعُ هَّللا ىَّلَصِ هَّللا ُلوُسَرَ لاَق  :َلاَق ِصاَعْلاِ نْب وِرْمَعُ نْبِ هَّللاِ دْبَع ْنَع

 ِهْيَلِإ ىَتْؤُيْ نَأ ُّبِحُي ىِذَّلاِ ساَّنلا ىَلِإِ تْأَيْلَو ِرِخلآاِ مْوَيْلاَوِ هَّللاِبُ نِمْؤُيَ وُهَوُ هُتَّيِنَمِ هِتْأَتْلَفَ ةَّنَلجاَ لُخْدَيَوِ راَّنلا ِنَع

 271)ملسم هاور( (…)

Artinya: 

Abdullah ibn Amr ibn Ash berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., ‘(…) 
maka barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan ingin masuk ke dalam 

 
269bekerja dalam tim yang saling berkonsultasi tentang penyakit pasien dengan penyakit 

penyulit (bukan berpenyakit tunggal) wajib membatasi diri secara patut dalam bidang keahliannya. 
270Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, juz I no. 13 (Cet. I; 

Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 13. 
271Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III no. 1844 (Beirut: 

Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1374 h/1955 M), hal. 1472. 
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surga, hendaklah ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari 
akhirat, dan hendaklah ia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ia 
senang jika ia diperlakukan demikian oleh orang lain.” 

 
 ينإ !يدابع اي"	لاق هنأ ىلاعتو كرابت للها نع ىور اميف ،ملسو هيلع ُهَّللا ىَّلَص ِّيِبَّنلا ِنَع ،ٍّرَذ يِبَأ ْنَع

 272)ملسم هاور( )...( اولماظت لاف .امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح

 
Artinya:  
 

Dari abu Dzar, dari Nabi saw., bahwa Allah swt. telah berfirman (dalam hadis 
qudsi), ‘Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan 
kezaliman kepada diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara 
kalian. Karena itu, janganlah kalian saling menzalimi. 

  
َ لَاو اوُسَّسَتجَ لَاو اوُسَّسَتحَ لَاوِ ثْيِدَلحاُ بَذْكَأ َّنَّظلا َّنِإَف َّنَّظلاَوْ مُك اَّيِإ َلاَق صلى الله عليه وسلم ِّيِبَّنلا ِنَعَ	ةَرْيَرُه يِبَأْ	نَع

	273)يراخبلا هاور( ناَوْخإِ هَّللاَداَبِعاوُنْوُكَو اوُضَغاَبَتَلَاو اوُرَباَدَتَلَاو اوُدَساَتح

Artinya:  
 

Dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Berhati-hatilah 
kalian dari berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta 
ucapan. Jangan kalian saling mencari kejelekan orang lain, jangan saling 
memata-matai, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan 
jangan saling membenci. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, sebagai 
orang-orang yang bersaudara”.  

 
Prinsip dasar kesejawatan yang setara, tanpa prasangka, tidak bersalah atau 

menyimpang; ditegaskan dalam kaidah hukum Islam ةمذلا ةءارب لصلأا  maksudnya, 

hukum asal seseorang adalah bebasnya ybs. dari tanggung jawab hukum tertentu.274 

 
272Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV no. 2577 (Beirut: 

Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1374 h/1955 M), hal. 1994. 
273Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Juz VIII no. 6064 

(Cet. I; Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 19. 
274Darmawan, Kaidah-kaidah Fiqhiyah, h. 15-20.  
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Salah satu pelanggaran etika profesi dokter yang dianggap telah dilakukan 

oleh dr. TAP adalah mengenai pasal 18 kode etik kedokteran Indonesia. Diberitakan 

menurut laporan IDI, bahwa dr. TAP diketahui memberikan surat edaran kepada 

sejawat dokter untuk melakukan tindakan mangkir terhadap kegiatan perhimpunan 

profesi.275 Tindakan tersebut tentu saja mencederai korsa profesi, menimbulkan 

friksi dan polemik antar sejawat, serta potensial menimbulkan konflik.   

 
b.  Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali 

dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis (Pasal 

19).276 

Dalam menghormati hak-hak pasien sebagai bagian dari Hak Asasi 

Manusia, dokter wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk memperoleh 

second opinion (pendapat dokter selain yang sedang merawat) apabila ada alasan 

tertentu, atau keluhan sakit belum berkurang, atau penjelasan dari dokter dianggap 

kurang memadai; dengan risiko pasien dapat pindah rawat dokter. Sejauh hal 

tersebut murni kehendak pasien, maka tidak dianggap melanggar etika atau merebut 

pasien.  

  Dalam menangani pasien yang sebelumnya telah ditangani teman sejawat, 

dokter berkewajiban untuk: (1) tidak membuat renggang hubungan dokter-pasien 

dari sejawatnya tersebut; (2) berkomunikasi dengan teman sejawat yang terlibat 

merawat pasien yang sama, dengan cara harus saling menghormati kerahasiaan 

 
275Lihat “IDI Resmi Pecat dr Terawan, Ini Beberapa Pelanggaran Etik Berat”, 

https://mataberita.co.id/2022/03/27/idi-resmi-pecat-dr-terawan-ini-beberapa-pelanggaran-etik-
berat/  

276Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 5.  
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pasien, dan bertukar informasi sebatas informasi yang benar-benar perlu; (3)  

mengingatkan sejawat yang terlihat tengah abai terhadap pasiennya, tanpa 

keinginan untuk mengambil alih perawatan pasien tersebut.277 

  Hubungan antara dokter dan pasien adalah kontrak terapeutik (kontrak jasa 

pengobatan), yang didasarkan pada kepercayaan pasien terhadap kompetensi, 

wewenang, dan niat baik dokter untuk memberikan pelayanan profesional 

kedokteran.  Menurut hukum Islam, kontrak terapeutik antara dokter dan pasien 

termasuk relasi sosial yang diatur melalui hukum-hukum muamalat. Oleh karena 

itu, hukum-hukum terkait hubungan dokter pasien dapat diderivasi dari kaidah-

kaidah hukum Islam dalam bidang muamalat, khususnya bentuk transaksi ijarah278. 

Kaidah hukum Islam mengenai kontrak terapeutik dokter-pasien terkait sejawat 

dokter, dalam kasus pasien pindah perawatan dokter; maka subkaidah hukum 

muamalat yang relevan adalah:  

ُهُرِّيَغُي اَمْ نُكَي ْمَلاَم َناَك اَم ىلَع َناَك اَم ُءاَقَب لصَلأا (1  maksudnya, hukum asal itu tetap 

dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya279. 

Dalam konteks pasien, sebelum terdapat kejelasan bahwa seorang pasein 

telah pindah perawatan dokter, maka status ybs. tetap merupakan pasien 

dari dokter sebelumnya;  

 
277Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 56-

59.   
278Lihat penegasan Abu Bakr Jabir al-Jazairi mengenai cakupan kontrak terapeutik antara 

dokter dan pasien ke dalam bentuk transaksi ijarah dalam Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhaj al-
Muslim (Ensiklopedi Muslim), terj. Fadhli Bahri (Cet. XI; Jakarta Timur: Darul Falah, 2007), h. 525  

279Darmawan, Kaidah-kaidah Fiqhiyah, h. 16.   
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ُمَدَعلا ِةَضراَعلا تاَفِّصلا ىِفُ لْصَلأا (2 	maksudnya, pada dasarnya suatu sifat yang 

datang kemudian dianggap tidak pernah ada280. Suatu kondisi dan sebuah 

status, tetap berada dalam keadaan awal, selama bukti keberadaan kondisi 

atau status baru belum ditemukan secara jelas.  Status perawatan seorang 

pasien, tetap berada dalam kondisi awal, yaitu dirawat oleh dokter pertama, 

selama bukti keberadaan status baru bahwa yang bersangkutan adalah 

pasien dokter kedua tidak jelas; serta 
ِهِمَدَعِبُ مَزْجُي ىِذَّلاِ موُدْعَلماَك ُلَعجُي ِهيِفٍ كْوُكْشَم ُّلُك (3 	maksudnya, setiap hal yang 

diragukan sama dengan tidak ada, dan [secara hukum] dipastikan 

ketiaadannya281.  Status seorang pasien, selama tidak disertai dengan 

keraguan, berarti masih berada dalam status awal, yakni dalam perawatan 

dokter pertama. Semua asumsi atau opini yang meragukan tidak mengubah 

kondisi tersebut. 
Dalam konteks hubungan dokter-sejawat, disertai perpindahan perawatan 

pasien; maka pasien tersebut tetap berada dalam perawatan dokter pertama jika 

tanpa keterangan yang jelas mengindikasikan perpindahan rawat pasien. Status 

perawatan dokter pertama tidak dapat diubah, karena merupakan status awal.  

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia menguraikan bentuk tindakan 

yang tidak dikategorikan sebagai merebut pasien dari sejawat, yaitu:282  

1) Pasien sendiri yang menghendaki. Opsi ini merupakan bentuk otonomi 

pasien terhadap diri, pendapat dan pilihannya. Hak ini merupakan bagian 

dari hak asasi manusia; 

 
280Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 118. 
281Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 124. 
282Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 57.  
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2) Terdapat kesepakatan antar sejawat dalam penanganan pasien. Dalam 

kondisi demikian, karena alasan yang disepakati bersama antar dokter, 

disertai dengan persetujuan pasien, seorang pasien dapat diserahkan 

perawatannya kepada dokter lain. Persetujuan pasien bisa secara tersirat, 

maupun tersurat, secara lisan atau tertulis. Pasien dimaksud tentu memiliki 

hak untuk menerima atau menolak pemindahrawatan tersebut. Pengalihan 

perawatan pasien kepada sejawat dapat merupakan bentuk rujukan kepada 

sejawat yang lebih ahli, kebutuhan fasilitas yang lebih lengkap, kondisi 

pasien yang membutuhkan kompetensi berbeda yang mungkin tidak 

diketahui oleh pasien, atau kebutuhan pasien terhadap perawatan yang 

lebih spesifik, dll.;  

3) Terdapat ketentuan internal fasilitas pelayanan kesehatan yang mengatur 

demikian. Jika terdapat beberapa orang dokter dengan kompetensi yang 

sama dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, pihak pengelola fasilitas 

pelayanan kesehatan biasanya akan mengeluarkan aturan pembagian hari 

dalam sepekan, atau pembagian jam kerja dalam sehari kepada para dokter. 

Dalam situasi demikian, seorang pasien yang dirawat inap dalam sebuah 

rumah sakit misalnya, dapat ditangani oleh dua hingga tiga orang dokter 

dalam sepekan, sesuai pembagian hari bertugas atau jam kerja bagi para 

dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Aturan pembagian waktu 

praktik dokter dari sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, tidak saja karena 

terdapat beberapa orang dokter dengan kompetensi yang sama, namun juga 
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untuk memberi kesempatan kepada dokter untuk melakukan, atau 

memenuhi kebutuhannya yang lain selain tugas profesionalnya.   

Seperti telah diuraikan dalam kaidah hukum muamalat di atas, tindakan 

pemindahrawatan pasien kepada dokter yang berbeda harus disertai dengan bukti 

keterangan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan, kesalahpahaman, 

bentuk kompetisi yang tidak sehat, atau kesan berebutan pasien. 

c. Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan 

sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat 

menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau 

kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan (Pasal 9). 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia menguraikan,283 setiap 

dokter wajib secara umum bertanggung jawab dalam menjaga martabat dan 

keluhuran profesi kedokteran dengan memberi kesan mendalam bahwa korsa 

kedokteran senantiasa menjunjung tinggi kejujuran sebagai pilar utama reputasi dan 

bonafiditas284 profesi dalam rangka terjaganya kepercayaan publik.  

Seorang dokter jangan merelakan sejawatnya terjebak dalam kekeliruan 

yang secara sadar atau tidak sadar berpotensi merugikan pasien atau menurunkan 

martabat profesi, apalagi melalui pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan 

kehinaan profesi. Kewajiban saling menjaga harkat dan martabat kedokteran 

menimbulkan kekokohan korsa profesi. Hal ini dalam konsep pengaturan diri 

 
283Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 33-

34  
284merupakan wujud terjaganya reputasi korsa kedokteran dalam pengabdian profesi  
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sendiri organisasi profesi, merupakan pasal profesi luhur yang berdimensi etika 

sosial/kesejawatan yang unik.  

Setiap dokter melekat kewajiban untuk mencegah kekeliruan medik 

(medical error) untuk menjaga akuntabilitas sejawat di mata sejawat lainnya 

sebagai sesama pemberi pelayanan (tanggung jawab pihak kedua). Kekurangan 

karakter dan kompetensi dokter serta niat untuk berbuat tercela: menipu dan 

menggelapkan (istilah hukum), karena posisi pasien yang orang awam dan sedang 

sakit umumnya lemah/rentan.  

Setiap dokter yang berpengalaman profesi dan memiliki kelebihan dalam 

bidang keilmuan, pengalaman, perhitungan dan pemahaman pengabdian profesi, 

wajib memberikan nasihatnya apabila diminta kepada sejawat bermasalah dan/atau 

mengalami konflik etikolegal. Setiap dokter dalam rangka mencegah akibat buruk 

yang merugikan klien/pasien wajib secara tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk 

memberikan nasihat/kebajikan dan memberi keteladanan kepada teman sejawatnya 

yang dikategorikan dokter bermasalah. Apabila seorang dokter telah mengingatkan 

rekan sejawat yang melakukan pelanggaran tetapi tidak ada perubahan, maka dapat 

menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang. 

Hukum Islam mengatur, bahwa pertolongan itu dapat diberikan baik kepada 

korban maupun kepada pelaku tindak aniaya. Hadis Rasulullah saw. menegaskan:  

 َفْيَكَف ،اًموُلْظَم ُهُرُصْنَن اَذَه ،ِللها َلوُسَر اَي	:اوُلاَق ،اًموُلْظَمْ وَأ اًلماَظَ كاَخَأْ رُصْنا:صلى الله عليه وسلمِ للهاُ لْوُسَر َلاَق :َلاَق سٍَنَأْ نَع

	285)يراخبلا هاور(ِ هْيَدَي َقْوَف ُذُخْأَت:	َلاَق	؟اًلماَظ ُهُرُصْنَن

Artinya:  
 

285Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, , juz III no. 2444 (Cet. 
I; Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 128. 
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Dari Anas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw., “bantulah saudaramu 
ketika dia berbuat aniaya atau dianiaya". Para sahabat pun menanggapi, “Ya 
Rasulullah, seseorang yang dianiaya akan kami bantu, lalu bagaimana kami 
akan membantu seseorang yang melakukan penganiayaan?” Rasulullah 
menjawab, “Engkau mencegah perbuatan aniaya yang ia lakukan”  
 

Hadis tersebut menjelaskan untuk menolong orang lain, baik ia pihak korban 

yang teraniaya, dengan membela dan melindunginya; atau pihak yang melakukan 

penganiayaan kepada pihak lain, dengan mencegahnya dari melakukan 

penganiayaan kepada orang lain; dan itulah cara menolongnya.286   

Allah swt. berfirman dalam QS At-Taubah/9: 71.  

 َنْوُتْؤُيَو َةولَّصلا َنْوُمْيِقُيَو ِرَكْنُلما ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفْوُرْعَلماِب َنْوُرُمْأَي ۘ◌ٍضْعَبُ ءاَيِلْوَاْ مُهُضْعَبُ تنِمْؤُلماَوَ نْوُنِمْؤُلماَو

 ٌمْيِكَحٌ زْيِزَعَ للها َّنِاۗ◌ ُللها ُمُهُمَحْرَيَس َكِٕىلوُاۗ◌ هَلْوُسَرَوَ للهاَ نْوُعْيِطُيَوَ ةوكَّزلا

Terjemahnya: 
 
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 
akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.287  

 
Orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan, saling mencintai dan 

menolong satu sama lain. Dengan dasar keimanan, mereka menyuruh untuk 

melakukan apa yang diperintahkan oleh agama mereka yang benar, melarang apa 

yang dilarang oleh agama, mengerjakan salat pada waktunya, membayar zakat 

untuk orang yang berhak menerima pada waktunya, mematuhi perintah Allah dan 

 
286“Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau dizalimi”, Ensiklopedia 

Terjemahan Hadis-hadis Nabi https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4236   (10 Januari 2024). 
287Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/9?from=71&to=71 (19 Februari 2024). 
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Rasul-Nya, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Merekalah yang akan 

selalu berada dalam rahmat Allah. Allah sungguh Mahakuasa untuk mengayomi 

mereka dengan kasih sayang-Nya, dan Mahabijaksana dalam pemberian-Nya.288 

Allah swt. berfirman dalam QS Ali Imran/3: 104.  

 َنْوُحِلْفُلما ُمُه َكِٕىلوُاَو ۗ◌ِ رَكْنُلماِ نَعَ نْوَهْنَيَوِ فْوُرْعَلماِبَ نْوُرُمْأَيَوِ رْيَلخا ىَلِاَ نْوُعْدَّيٌ ةَّمُاْ مُكْنِّمْ نُكَتْلَو

Terjemahnya: 
 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.289 
 

Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Qur'an 

adalah dengan menjadi umat yang menyerukan segala bentuk kebaikan dunia dan 

akhirat, menyerukan kewajiban untuk mendorong manusia kepada kebaikan 

bersama dan mencegah kejahatan. Mereka yang melakukan prinsip itu adalah 

orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang sempurna.290 

Namun hendaklah peringatan dan nasihat itu diberikan berdasarkan 

pengetahuan dan pengalaman, serta dasar bukti yang cukup; dilakukan dengan niat 

yang baik, cara yang bijak, tidak ditujukan untuk mempermalukan di depan 

khalayak, dan jangan dilakukan di depan pasien dari dokter tersebut.291   

Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nahl/16: 125.  

 
288“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-

71#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
289Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/3?from=104&to=104  
290“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-

104#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
291Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 33  
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ْ نَع َّلَضْ نَبمُ مَلْعَاَ وُهَ كَّبَر َّنِا ۗ◌ُنَسْحَاَ يِهْ يِتَّلاِبْ مُهْلِداَجَوِ ةَنَسَلحاِ ةَظِعْوَلماَوِ ةَمْكِلحاِبَ كِّبَرِ لْيِبَس ىلِاُ عْدُا

 َنْيِدَتْهُلماِبُ مَلْعَاَ وُهَو هِلْيِبَس

Terjemahnya: 
 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.292 
 

Hendaklah ilmuwan mengajak kepada kebenaran dengan memilih metode 

terbaik yang sesuai dengan kondisi pendengar. Ajaklah kaum cendekiawan yang 

memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai dengan 

tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan 

memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf pemikiran mereka 

sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling 

cocok untuk mereka. Debatlah pihak yang berbeda dengan logika dan retorika yang 

halus, melalui diskusi yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan agar mereka 

puas dan menerima dengan lapang dada. Itulah metode dalam mengajak kepada 

kebenaran, yang disesuaikan dengan kondisi dan kecenderungan masing-masing 

pihak. Tempuhlah cara itu dalam menghadapi mereka. Sesudah itu serahkan urusan 

mereka pada Allah yang Maha Mengetahui siapa yang larut dalam kesesatan dan 

menjauhkan diri dari jalan keselamatan, dan siapa yang sehat jiwanya lalu 

mendapat petunjuk dan menerima kebenaran.293 

 
292Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/16?from=125&to=125  
293“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-

125#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024).  
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3. Kewajiban Dokter terhadap Pasien 

Tiga output sistem etikolegal adalah: (1) tujuan medik berupa efektifitas 

tindakan (efikasi) pelayanan kedokteran; (2) jaminan keselamatan pasien selama 

proses pelayanan, melalui pelayanan kedokteran yang kompeten dan terstandar, 

baik dari segi dokter, segi fasilitas pelayanan, maupun segi ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran yang diaplikasikan; serta (3) terjaganya martabat luhur profesi 

kedokteran, melalui etika moral yang secara konsisten dijalankan.  

Kewajiban dokter kepada pasien merupakan dasar dari etika profesi dokter. 

Karena pokok eksistensi profesional kedokteran sesungguhnya adalah kepentingan 

terbaik pasien. Kewajiban etis terhadap diri dan sejawat, dalam konteks etika 

profesi, pada hakikatnya ditujukan untuk kewajiban pokok profesional, yaitu 

pelayanan kedokteran untuk kepentingan terbaik pasien. 

Kode etik kedokteran ditujukan kepada dokter sebagai subjek pengemban 

amanat profesi. Pasal-pasalnya berupa kewajiban dan larangan untuk dokter, agar 

mereka dapat menjalankan tugas profesi mereka, sesuai dengan moral 

kemanusiaan, dan standar pelayanan kedokteran, yang ditujukan untuk kepentingan 

terbaik pasien. Tanggung jawab profesional dokter adalah: (a) kepada diri sendiri 

(responsibility) dalam rangka menjalankan kebebasan teknis profesi berdasar 

kompetensi; (b) kepada teman sejawat dan lingkungan kerja (accountability); dan 

(c) kepada klien/pasien sebagai pihak ketiga (liability).  
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Kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012 menghimpun hak-hak pasien 

yaitu:294 (1) memperoleh pelayanan medis dan perawatan (acces to medical care); 

(2) bebas memilih dokter, konsultan, rumah sakit dan kelas perawatan (free choice 

of physician, consultant and hospital); (3) memperoleh penjelasan secukupnya 

(adequate information); (4) mengambil keputusan untuk persetujuan atau 

penolakan, setelah memahami informasi yang diberikan (informed consent); (5) 

menolak tindakan pemeriksaan dan pengobatan (refusal of treatment); (6) 

memperoleh alih dan kesinambungan pelayanan medis (transfer and continuity of 

care); (7) mengetahui identitas pemberi pelayanan medis (identity of medical care 

providers); (8) berhubungan bebas dengan siapa pun (privacy and free 

communication); (9) memperoleh kepribadian, kesendirian yang tidak terganggu 

dan kerahasiaan (privacy and confidentiality); (10) memperoleh keselamatan dan 

perlindungan hukum (personal safety and legal protection; (11) mengetahui biaya 

pelayanan bagi dirinya (charges); (12) memperoleh pendapat medis kedua (second 

opinion); (13) menghentikan pelayanan di rumah sakit atas tanggung jawab sendiri 

setelah mendapat penjelasan (termination of hospital care); (14) melihat isi rekam 

medis (inzage rech); (15) memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur; 

(16) memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan 

medis dan tanpa diskriminasi; (17) memperoleh perawatan sesuai dengan standar 

pelayanan keperawatan; (18) dirawat oleh dokter yang bebas menentukan pendapat 

etisnya tanpa campur tangan pihak luar; (19) menjalankan ibadah sesuai dengan 

 
294Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012,                

h. 35-36  
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agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya; 

(20) mengajukan saran usul perbaikan atas perlakukan rumah sakit terhadap 

dirinya; (21) menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual; (22) 

memperoleh perlindungan sewaktu diadakan penelitian Kesehatan; (23) 

memutuskan tentang penghentian kehamilannya; (24) memperoleh perlindungan 

karena terpaksa dirawat di RS Jiwa; dan (25) mendapatkan upah untuk pekerjaan 

yang dilakukan; (26) penghapusan rekam medis mengenai dirinya setelah tidak 

dirawat lagi; (27) mengetahui keterbatasan dan kemampuan rumah sakit; (28) dan 

peraturan mengenai sikap dan tindakan di rumah sakit; (29) memutus hubungan 

dengan dokter di rumah sakit; (30) menerima bantuan hukum dan ganti rugi, dan 

(31) menolak mendapatkan informasi (hak waiver). 

Hukum Islam dengan karakternya yang khas, mengatur secara harmonis, 

simultan, efisien, dan terintegrasi antara kehidupan moral-internal-individu dan 

hukum-eksternal-kolektif, dengan adil dan seimbang antara hak dan kewajiban; 

serta antara realitas duniawi, yang kontinuum dengan doktrin keyakinan ukhrawi. 

Berdasarkan kekhasan hukum Islam tersebut, yang mengintegrasikan antara moral 

dan hukum, menurut Omar Hasan Kasule, sehingga kaidah-kaidah hukum Islam 

adalah sekaligus merupakan kaidah dalam moral dan akhlak (etika) Islam.  

Sebagaimana hubungan antara dokter dan sejawat yang telah diuraikan 

sebelumnya, hubungan antara dokter-pasien yang disebut sebagai kontrak 

terapeutik, pada dasarnya merupakan transaksi ekonomi (meskipun tidak 

sepenuhnya demikian), yang didasarkan pada kontrak kesepakatan. Dengan 
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demikian, pada kontrak terapeutik antara dokter-pasien, berlaku hukum-hukum 

muamalat Islam, beserta kaidah-kaidahnya.   

Terminologi hukum Islam mengartikan muamalat, menurut Azhari295, 

sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, 

dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Jika 

dikembangkan lebih luas, menurut peneliti, adalah aturan hukum Islam yang 

mengatur relasi para pihak, terkait perikatan mereka dalam sebuah transaksi 

pertukaran value.  

Dalam kontrak terapeutik dokter-pasien, dokter adalah pihak profesional 

pemberi value jasa pelayanan kedokteran; sementara pasien adalah pihak penerima 

value pelayanan kedokteran, dan akan memberikan imbal jasa honor yang patut 

kepada dokter di akhir kontrak. Menurut Jabir al-Jazairi, kontrak terapeutik antara 

dokter-pasien merupakan bentuk transaksi ijarah dalam hukum Islam.296   

Kaidah-kaidah pokok dalam bidang hukum muamalat, antara lain:  

§ “ يِمرْحَّتلاَو ِنلاْطَبلا ىَلَع ٌليِلَدُ موقَي ىَّتَحُ ةَّحِّصلاِ تلاَماَعُلماَوِ دوُقُعلا يفُ لْصَلأا ” maksudnya, 

hukum dasar dari perkara muamalat adalah boleh. Dasar dari semua 

kesepakatan, perjanjian, kontrak dan transaksi dalam konteks relasi sosial 

adalah boleh. Terdapat beberapa rambu-rambu dalam hal tersebut, namun itu 

jumlahnya sedikit, dan dengan tujuan antara lain mencegah dari tindakan 

aniaya atau merugikan pihak lain. Hukum dasar kebolehan tersebut berlaku 

 
295Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah,  h. 113  
296Lihat penegasan Abu Bakr Jabir al-Jazairi mengenai cakupan kontrak terapeutik antara 

dokter dan pasien ke dalam bentuk transaksi ijarah dalam Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhaj al-
Muslim (Ensiklopedi Muslim), h. 525   
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universal, hingga terdapat larangan yang jelas untuk beberapa bentuk transaksi 

atau kasus tertentu.  

§ “ لْيِلَدِب َّلِاإُ ةَحاَبِلإاَو ُّلِلحاِ تَلَاماَعُلما يِفِ طْوُرُّشلا يِفُ لْصَلْأا ” maksudnya, hukum asal 

menetapkan syarat dalam bidang muamalat adalah halal dan diperbolehkan 

kecuali ada dalil (yang melarangnya). Dalam transaksi muamalat sosial, para 

pihak bebas dalam membuat atau menambahkan syarat atau klausul tertentu 

dalam transaksi yang mereka lakukan. Tambahan syarat atau klausul tersebut 

tentunya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak, dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam;  

§ “ اًماَرَح َّلَحَأْ وَأً لَالَاحَ مَّرَح اًطْرَش َّلِاإْ مِهِطْوُرُش ىَلَعَ نْوُمِلْسُلما ” maksudnya, kaum Muslim itu 

terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang 

mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.297 

Para pihak yang melakukan suatu kerjasama, transaksi, kesepakatan, atau 

kontrak; hendaknya melaksanakan klausul kesepakatan yang telah mereka 

buat. Kesepakatan tersebut boleh dibuat dan ditambahkan, atau sebaliknya 

dikurangi atau dihilangkan, berdasarkan pengetahuan dan kerelaan semua 

pihak yang terlibat.  Syarat bagi semua bentuk kesepakatan tersebut adalah 

bukan sesuatu yang menghalalkan sesuatu yang telah jelas diharamkan 

menurut hukum Islam, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang jelas 

 
297Berasal dari hadis Nabi riwayat Abu Dawud no. 3594, Irwa al-Galil no. 1303. Lihat 

“Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya”, 
Situs Resmi Almanhaj. https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-
halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html) (5 Januari 2024). 
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dibolehkan menurut hukum Islam. Kesepakantan demikian itu, menurut hukum 

Islam adalah batal demi hukum; dan keberadaannya merupakan bentuk 

perbuatan dosa yang diharamkan dan harus dibatalkan. Dua orang yang 

bertaransaksi antara lain, tidak boleh saling sepakat untuk mengambil riba, atau 

bersekongkol melakukan transaksi produk komoditas atau jasa yang terlarang 

menurut hukum Islam; semisal narkoba, jual beli organ tubuh manusia, dll. 

Dalam konteks kontrak terapeutik, implementasi kaidah hukum tersebut 

diartikan, dokter-pasien terikat dengan kontrak/kesepakatan perikatan di antara 

mereka, berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ijarah, kecuali klausul kontrak 

perikatan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Kontrak terapeutik 

tertulis antara dokter dan pasien tertuang dalam lembar persetujuan tindakan 

setelah penjelasan (informed consent298). 

 Berdasarkan kaidah-kaidah hukum muamalat Islam, diuraikan lebih lanjut 

perspektif hukum Islam terkait pasal-pasal kode etik kedokteran Indonesia tahun 

2012 mengenai kewajiban dokter terhadap pasien. 

a.  Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan 

secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa 

kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia (Pasal 8). 

 
298Adalah pernyataan persetujuan tertulis setelah dokter mengedukasi pasien tentang risiko, 

manfaat, dan alternatif dari prosedur atau intervensi medis tertentu. Pasien harus kompeten dan 
sukarela dalam memberikan keputusan, sebagai bagian dari hak pasien untuk mengarahkan apa yang 
terjadi pada tubuhnya. Unsur dalam edukasi dokter adalah: (1) sifat prosedur; (2) risiko dan manfaat 
dari prosedur; (3) prosedur alternatif yang rasional; (4) risiko dan manfaat alternatif tsb.; dan (5) 
penilaian pemahaman pasien terhadap unsur 1-4 tsb. Lihat https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
/books/NBK430827/. Lihat ulasan lain mengenai informed consent di https://www.hukumonline 
.com/berita/a/akibat-ketiadaan-informed-consent-menurut-perspektif-hukum-perdata-lt5caacd249 
0e88/ 
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Dokter hendaknya memandang pasien sebagai penyandang hak asasi 

manusia secara utuh dan bermartabat. Dokter perlu memiliki rasa tanggung jawab 

moral, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasien; untuk menjalankan praktik 

yang profesional dan bermutu. Profesionalisme hakekatnya adalah cerminan etika 

sebagai tekad profesi untuk melayani yang terbaik bagi pasien. Karena itu, dokter 

yang akan menjalankan praktik wajib memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai 

ketentuan yang berlaku sebagai prasyarat sekaligus kesinambungan 

profesionalisme.  

Urutan kontinum profesionalisme dokter dalam pelayanan profesinya 

dimulai dari perolehan kompetensi sebagai hasil pendidikan dan pelatihan, serta 

kredensial dan peningkatan mutu berkelanjutan yang terus berkembang sesuai 

dinamika kebutuhan masyarakat. Perolehan kewenangan diberikan oleh negara 

dalam bentuk regulasi perizinan praktik profesional.299  

Aturan hukum Islam mengenai pelayanan kedokteran yang kompeten antara 

lain didasarkan pada hadis Rasulullah saw. 

ُ هْنِمُ مَلْعُي لَاوَ بَّبَطَتْ نَم :َلَاق َمَّلَسَوِ هْيَلَعُ للها ىَّلَص ِللهاَ لْوُسَر َّنَأ ،ِهِّدَج ْنَعِ هْيِبَأْ نَع ٍ،بْيَعُشِ نْب وٍرْمَع ْنَع

 300)دوادوبأ هاور( نِماَض َوُهَف ٌّبِط

Artinya:  
 

Dari Amr ibn Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. 
telah bersabda, “Barang siapa yang melakukan tindakan pengobatan, padahal 
tidak diketahui ia  ahli dalam bidang kedokteran, maka ia harus 
bertanggungjawab terhadap hasil perbuatannya” 

 
299Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 31-

32  
300Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud,  Juz VI no. 

4586 (Cet. I; t.t.: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009), h. 643. 
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Akibat tindakan kedokteran berdasarkan klasifikasi kompetensi profesional 

dokter, berdasarkan hadis di atas, diuraikan lebih lanjut  oleh Ibn Qayyim al-

Jauziyah (1292-1350 M.) dalam salah satu bab Zad al-Ma’ad, yaitu al-Tibb al-

Nabawi301, dan diringkas sebagai berikut:  

1) Kejadian kecelakaan dalam tindakan kedokteran, yang dilakukan oleh 

dokter yang kompeten dan berwenang. Jika dilakukan sesuai dengan 

wewenang dan standar prosedur tindakan medis yang seharusnya; maka 

akibat perbuatan tersebut tidak dapat dapat dituntut secara hukum kepada 

dokter. Alasannya, dokter bertindak atas kompetensi dan wewenang yang 

ia miliki; dokter bertindak sesuai prosedur medis; tindakan tersebut atas 

sepengetahuan dan izin pasien; sehingga hasil yang terjadi murni 

merupakan kecelakaan dan tanpa keteledoran dokter. Dokter bertanggung 

jawab atas prosedur yang benar; dan bukan atas hasil dari tindakannya; 

2) Tindakan kedokteran yang dilakukan oleh oknum yang berpura-pura 

kompeten dan berwenang sebagai dokter, sehingga diyakini kompeten oleh 

pasien; lalu mengakibatkan kecelakaan; maka tindakan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, kepada pelaku 

dikenakan sanksi diyat (denda) menurut hukum jinayat (pidana) Islam. 

Oknum dalam hal ini telah melakukan penipuan kepada pasien; dan telah 

bertindak di luar kompetensi dan wewenangnya; 

 
301Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam al-Tibb al-Nabawi (Metode Pengobatan Nabi, abu Umar 

Basyir), cet. 1, Jakarta: Griya Ilmu, 2004, h. 166-170 
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3) Tindakan kedokteran oleh dokter yang kompeten, namun bertindak di luar 

prosedur dan kewenangannya, sehingga menimbulkan kecelakaan kepada 

pasien; maka dokter tersebut dapat dituntut secara hukum. Dalam hal ini, 

kepada dokter, dapat dikenakan sanksi diyat (denda) menurut hukum 

jinayat (pidana) Islam. Dokter dalam hal ini telah melakukan tindakan di 

luar prosedur medis yang diwenangkan kepadanya. 

b.  Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional 

secara independen302, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran 

yang tertinggi303 (Pasal 2).304 

Upaya menolong pasien merupakan kewajiban moral profesional dokter. 

Dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral, dan kejujuran 

intelektual dirinya secara konsisten dalam pengambilan keputusan profesional. 

Pengambilan keputusan profesional kedokteran dilakukan setelah melakukan 

pemeriksaan dan penilaian yang cermat terhadap pasien, dengan menggunakan 

standar pedoman pelayanan kedokteran yang diakui secara ilmiah.305 

Dalam hal sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan cukup 

tersedia, maka dokter harus bekerja secara independen sepenuhnya, dengan standar 

 
302diartikan sebagai kebebasan penuh dari intervensi pihak manapun dalam mengambil 

keputusan profesional, sehingga dokter dapat mengupayakan secara maksimal kepentingan terbaik 
dari pasien. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h.12. 

303Standar pelayanan tertinggi berarti sikap, perilaku, maupun keputusan profesional yang 
diambil oleh dokter semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan terbaik pasien. Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 12 

304Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 3  
305Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 10 
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profesional tertinggi untuk kepentingan terbaik pasien.306 Jika fasilitas pelayanan 

kesehatan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang diberikan, 

pengambilan keputusan profesional terbaik wajib tetap diwujudkan demi 

kepentingan terbaik pasien.307  

Pengambilan keputusan profesional dan standar pelayanan profesional 

tertinggi merupakan kombinasi yang selaras, serasi, dan seimbang antara keputusan 

medis teknis, yang juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang memadai; serta 

keputusan etis308 yang berasal dari totalitas pelayanan terhadap pasien. Dalam hal 

pemberian pelayanan kesehatan dokter berhadapan dengan dilema etik,309 dokter 

wajib mengambil sikap yang sesuai dengan keutamaan profesi.310 Dalam hal 

profesionalisme kerja, tersebut dalam hadis Rasulullah saw. 

 ُهَنِقْتُيْ نَأً لَامَعْ مُكُدَحَأَ لِمَع اَذِإّ بِحُي ىلاَعَتَ هَّللاّ نِإ :َلاَقَ مَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ	،َةَشِئاَع ْنَع

 311)يناربطلا هاور(

Artinya:  

 
306Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 12  
307keselamatan pasien adalah langkah-langkah sistemik yang dilakukan fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk mengurangi kejadian tidak diinginkan dan/atau nyaris cedera, khususnya yang 
bersifat iatrogenik. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, 
h. 12. 

308keputusan yang didasarkan atas kaidah dasar bioetika, tradisi serba-baik dan luhur 
kedokteran yang dicontohkan oleh model panutan, dan sesuai dengan kualitas dasar dokter 
Indonesia, sesuai dengan konteks pasien yang dilayani, sebagai penyandang harkat dan martabat 
kemanusiaan, sesuai dengan etika sosial korsa kedokteran, serta sesuai dengan asas perlakuan emas 
timbal balik (golden rule). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran 
Indonesia 2012, h. 11 

309antara lain dapat ditimbulkan oleh kebijakan tingkat makro negara, baik pemerintah 
pusat maupun daerah, atau badan kesehatan , atau terkait kesehatan tingkat internasional, atau akibat 
kebijakan tingkat meso oleh lembaga fasilitas pelayanan kesehatan. Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 11 

310Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 10 
311Sulaiman ibn Ahmad al-Tabrani, al-Mu’jam al-Ausat, Juz I no. 897 (Kairo: Dar al-

Haramain, 1415 H/1995 M), h. 275 
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Aisyah berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., ‘Sesungguhnya Allah 
Ta’ala mencintai seorang di antara kalian, yang apabila melakukan sesuatu, 
ia mengerjakannya secara professional”. 

Dalam penjelasan kode etik kedokteran Indonesia pasal demi pasal 

disebutkan bahwa etika altruistik312 deontologis313 merupakan komponen dari 

standar pelayanan profesi dokter, yang dilakukan semata-mata karena pasien adalah 

manusia, penyandang harkat dan martabat kemanusiaan, yang sedang 

membutuhkan pertolongan.	 Kewajiban tersebut sebagai jaminan terlayaninya 

pasien dimanapun berada, siapapun dirinya, bagaimanapun kondisinya dan situasi 

lingkungannya.314  

Etika deontologis dan rasa kemanusiaan menurut pandangan hukum Islam 

merupakan fitrah315 atau kodrat316 sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Kodrat 

tersebut merupakan bukti sekaligus bentuk kasih sayang Allah kepada 

makhlukNya. Di antara bentuk konkrit rasa kemanusiaan tersebut adalah rasa kasih 

 
312Paham (sifat) lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain 

(kebalikan dari egoisme); dalam antropologi, altruieme berarti sikap yang ada pada manusia, yang 
mungkin bersifat naluri berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada manusia lain. “altruisme”, 
Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/altruisme    (5 Januari 2024). 

313ilmu mengenai kewajiban etis. “deontologi”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) 
Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deontologi   (5 Januari 2024). 
Lihat diskusi lebih lengkap pada bahasan sebelumnya.  

314Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 10-
11  

315 sifat asal; kesucian; bakat; pembawaan. “fitrah”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) 
Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20islam   (5 Januari 
2024).  

316 sifat asli; sifat bawaan. “kodrat”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima 
Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kodrat  (5 Januari 2024).  
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sayang orang tua, khususnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Hadis Nabi 

menegaskan hal tersebut. 

 ْ،يِغَتْبَت ،ِّيِبَّسلاَ نِمٌ ةَأَرْما اَذإَف .ٍّيِبَسِب ملسو هيلع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ِلوُسَر ىَلَع َمِدَق :َلاَقُ هَّنَأ	؛ِباَّطَلخاِ نب َرَمُع ْنَع

ِ هْيَلَعُ هَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر اَنَل َلاَقَف ُ.هْتَعَضْرَأَو اَهِنْطَبِبُ هْتَقَصْلَأَفُ هْتَذَخَأ ،ِّيِبَّسلا يِف اًّيِبَص ْتَدَجَو اَذِإ

 ُلْوُسَر َلاَقَف ُ.هَحُرْطَت ْنَأ ىَلَعُ رِدْقَتَ يِهَو !ِللهاَو .َلا :اَنْلُق“ ؟ِراَّنلا يِف اَهَدَلَو ٌةَحِراَط َةَأْرَلما ِهِذَه َنْوَرَتَأ“	َمَّلَسَو

  317)ٌمِلْسُم ُهاَوَر( .“اَهِدَلَوِب ِهِذَهْ نِم ِهِداَبِعِب ُمَحْرَأُ لله“	َمَّلَسَوِ هْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها

Artinya: 
 

Umar ibn Khattab menceritakan bahwa Rasulullah saw. kedatangan 
rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu terdapat 
seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Saat si ibu berhasil 
menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun segera memeluk 
erat-erat bayinya ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah saw. bertanya 
kepada kami, “Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan 
anaknya ke dalam kobaran api?” Kami menjawab, “Tidak mungkin, demi 
Allah. Meskipun tenaganya sanggup untuk itu”. Kemudian Rasulullah saw. 
bersabda, “Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya melebihi 
rasa sayang ibu ini kepada anaknya.” 

Sesuai dengan kaidah niat dalam melakukan sesuatu, aktivitas kemanusiaan 

yang terpuji menurut hukum Islam adalah yang selaras dengan akhlak Islam, 

ditujukan dalam rangka mengharapkan rida Allah swt., didorong oleh rasa 

kemanusiaan yang berketuhanan, dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-

norma hukum Islam. Selain didorong oleh naluri kemanusiaan dan rasa 

tanggungjawab intelektual yang rasional, aktifitas profesional hendaknya berada 

 
317 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV no. 2754 (Beirut: 

Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1374 h/1955 M), hal. 2109. 
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dalam bingkai (syariah) dan motif (akhlak) yang berdasarkan Al-Qur’an dan 

hadis.318  

Etika deontologis humanis yang sekuler319, atau bahkan materialis dan ateis; 

bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Setiap perbuatan, dinilai berdasarkan 

niat dan maksud pelakunya. Amal saleh yang dianggap baik, tidak semata karena 

wujud fisik dan bentuknya, namun juga berdasarkan motif dan niat pelakunya. 

Disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.  

ُ رُظْنَيْ نِكَلَ وْ مُكِلاَوْمَأَ وْ مُكِرَوُص ىَلِإُ رُظْنَيَ لاَ للها َّنِإ	َ:مَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِللها ُلْوُسَر َلاَق :َلاَق .َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع

  320)ٌمِلْسُمُ هاَوَر( مُكِلاَمْعَأَ وْ مُكِبْوُلُق ىَلِإ

Artinya:  

Abu Hurairah berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., ‘Sesungguhnya 
Allah tidak memandang kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat 
kepada hati dan perbuatan kalian”. 

Harkat dan martabat insani, sebagai sesuatu yang melekat pada setiap orang 

dan pasien; juga merupakan kodrat --yang menurut hukum Islam-- merupakan 

anugerah Allah swt. kepada umat manusia. Otoritas Allah sebagai pencipta 

manusialah yang telah mengaruniakan martabat kemuliaan kepada setiap insan 

ciptaanNya. Oleh karena itu, dokter berkewajiban untuk secara konsisten 

memberikan pelayanan kedokteran yang independen secara profesional, kepada 

 
318 اهدصاقبمروملأا  ‘nilai dan status hukum sesuatu sesuai dengan niat dan tujuannya’ 

serta ةينبلاإ باوثلا  ‘tidak ada ganjaran pahala kecuali jika disertai dengan niat ikhlas’. 

319bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian). “sekuler”, 
Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekuler  (5 Januari 2024).  

320 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz IV no. 2564 (Beirut: 
Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1374 h/1955 M), hal. 1987. 



 

 
 

170 

170 

siapapun pasien, dalam situasi apapun, demi kepentingan terbaik pasien. Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Isra/17: 70. 

 لايِضْفَت اَنْقَلَخْ نَّمِّمٍ ريِثَك ىَلَعْ مُهَنْلَّضَفَو ِتَبِّيَّطلٱ َنِّم مُهَنْقَزَرَو ِرْحَبْلٱَو ِّرَبْلٱ ىِفْ مُهَنْلَمَحَوَ مَداَءٓ ىِنَب اَنْمَّرَكْ دَقَلَو

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.321 

Penjelasan pasal dalam kode etik kedokteran Indonesia menyebutkan tema 

pokok pasal 2 adalah standar pelayanan yang baik. Pelayanan profesional yang baik 

merupakan bagian dari sikap amanat terhadap tugas dan tanggungjawab menurut 

hukum Islam. Meskipun bukan merupakan bentuk transaksi ekonomi murni, namun 

hubungan dokter pasien memiliki aspek kontrak jasa profesional. yakni kontrak 

terapeutik yang timbul berdasarkan kepercayaan. Pasien sebagai pihak pengguna 

jasa pelayanan kedokteran, berdasarkan kepercayaannya kepada dokter, melakukan 

kontrak terapeutik kepada dokter sebagai pihak penyedia jasa profesional. Pihak 

pasien percaya terhadap kompetensi (pengetahuan, keterampilan maupun sikap) 

dan wewenang dokter, dan memercayakan dirinya untuk diobati. Atas dasar 

tersebut, dokter memberikan pelayanan kedokteran, dan setelahnya, pasien 

memberikan imbalan jasa sebagai pihak pengguna jasa kedokteran.322  

 
321Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70 
322Dokter menerima imbalan jasa atau honorarium untuk pekerjaannya, dan bukan upah 

atau gaji. Lihat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Kode Etik Kedokteran 
Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Jakarta: IDI, 2002), h. 17.  
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c.  Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh 

dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan 

kemandirian profesi (Pasal 3).323 

Dokter memiliki otoritas yang besar dalam memilih atau memengaruhi 

pilihan pasien terhadap produk barang atau jasa kesehatan tertentu; serta dapat 

tergelincir menjadi pedagang yang menganggap sah komisi, diskon, dsb.; yang 

dapat memengaruhi keputusan klinis dokter, menambah biaya pengobatan yang 

tidak perlu, atau menambah risiko kesehatan pada pasien karena obat atau tindakan 

yang sebenarnya tidak perlu.  

Tindakan yang dapat dianggap bertentangan dengan kebebasan profesional 

dokter antara lain: tindakan medis (diagnostik atau pengobatan) yang menyimpang 

dari atau tanpa indikasi medis; atau pemberian alat dan atau produk kesehatan (obat, 

alat, anjuran, tindakan, dan atau teknik pengobatan) yang belum didasarkan pada 

bukti ilmiah yang cukup. Dokter bertanggung jawab secara moral untuk mencegah 

keinginan pihak manapun yang dengan sengaja atau tidak, bermaksud 

menyimpangi atau melanggar hukum dan atau etika melalui praktik atau pekerjaan 

kedokteran.324  

Penjelasan kode etik kedokteran Indonesia menguraikan, dokter dilarang 

menyalahgunakan hubungan profesionalnya dengan pasien demi keuntungan 

pribadi. Dokter juga dilarang melibatkan diri dalam kolusi, atau berbagi imbalan 

dan komisi, termasuk pola pemasaran berjenjang, atau penarikan imbalan jasa 

 
323Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 3  
324Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 13  
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secara paket yang dibayarkan di depan. Dokter wajib menolak segala bentuk 

pemberian yang dapat dikaitkan dengan kompetensi profesionalnya dalam 

meresepkan atau menganjurkan alat atau produk kesehatan tertentu. Menerima 

pemberian atau imbalan dari pihak manapun,325 dapat menghilangkan kepercayaan 

masyarakat terhadap keluhuran profesi.326  

Dokter dapat menerima bantuan sponsor, dalam batas kewajaran, untuk 

keperluan keikutsertaan dalam suatu forum ilmiah; disertai dengan kejelasan 

tujuan, jenis, waktu dan tempat kegiatan; dan secara berkala dilaporkan kepada 

pimpinan organisasi profesi setempat. Dalam hal demikian, dokter dilarang dari 

ikatan untuk mempromosikan produk barang atau jasa tertentu; atau menerima 

pembayaran untuk kompensasi praktik atau biaya tambahan lainnya sehubungan 

dengan partisipasinya dalam pertemuan ilmiah tersebut. Dokter juga dilarang 

bekerja sama dengan pihak yang tidak cocok atau bertentangan dengan profesi 

kedokteran atau membawa pengabdian atau profesinya menjadi tidak layak 

dihormati; atau menerima bantuan apapun dari perusahaan atau badan yang 

produknya bertentangan dengan prinsip kesehatan, seperti rokok, minuman 

beralkohol dan sejenisnya.327  

Niat dan komitmen dokter terhadap norma moral religius, yang 

berlandaskan iman, akal dan ilmu; yaitu sikap yang adil, jujur, dan tulus demi 

kepentingan terbaik pasien, serta rasa tanggungjawab terhadap semua perbuatan; 

 
325semisal dari produsen alat atau produk kesehatan, baik individu maupun institusi, pabrik 

farmasi, atau imbalan karena mengirim pasien ke dokter ahli, atau ke RS rujukan  
326Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 14. 
327Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 14.  
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wajib menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan dokter.  Independensi 

profesional diatur dalam hukum Islam dalam bentuk larangan dari semua jenis 

tindakan yang tidak adil atau mengandung unsur kezaliman bagi para pihak; semisal 

imbalan yang dapat memengaruhi keputusan profesional, atau menimbulkan 

konflik kepentingan, serta segala bentuk penipuan atau pengelabuan yang dapat 

merugikan pihak konsumen.  

Hukum Islam melarang bentuk-bentuk transaksi yang mengandung unsur 

pengelabuan (gisyah), ketidakpastian (garar), mengecoh konsumen (najasyi), 

interest (riba), atau paksaan (gairu radin), dst. Transaksi yang terlarang, 

sesungguhnya mengandung unsur perbuatan aniaya terhadap salah satu pihak.328 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 279 tentang mereka yang bertobat 

dan meninggalkan transaksi yang mengandung unsur interest (riba), لَاوَ نْوُمِلْظَت لا 

َنْوُمَلْظُت  maksudnya, janganlah kalian berbuat zalim (merugikan) dan jangan pula 

dizalimi (dirugikan).  

Salah satu bentuk transaksi terlarang adalah pengelabuan (gisyah), berupa 

penyembunyian cacat produk, atau menyampur produk dengan kualitas berbeda 

dengan harga yang sama. Pasien dapat terkecoh oleh produk kesehatan, atau teknik 

pengobatan yang belum teruji secara ilmiah, atau membeli produk pengobatan yang 

lebih mahal, atau menjalani prosedur pemeriksaan yang tidak perlu, atau menjalani 

 
328Lihat Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, IUS 3, no. 9, Desember 2015, h. 526-542; Abu Bakr Jabir al-Jazairi, 
Minhaj al-Muslim (Ensiklopedi Muslim), h. 495-503; Yusuf Qaradhawi, al-Halal wa al-Haram fi 
al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam), terj. H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 
1993 dalam  https://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html  
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durasi perawatan yang lebih lama; karena dengan sengaja direkomendasikan atau 

diresepkan oleh dokter; dan bukan karena keputusan profesional yang independent 

demi kepentingan terbaik pasien. Bentuk-bentuk pengelabuan konsumen yang 

diharamkan oleh hukum Islam, antara lain disebutkan di dalam hadis-hadis 

Rasulullah saw. 

 .لَالَبُ هُعِباَصَأْ تَلاَنَف .اَهيِف ُهَدَي َلَخْدَأَف .ٍماَعَط ِةَرْبُص ىَلَع َّرَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع للها ىلص للها لوسر نأ ؛ةريره يبأ ْنَع

 ْيَك ِماَعَّطلا َقْوَف ُهَتْلَعَج لاَفَأ "َ	لاَق !ِهَّللا َلوُسَر اَي .ُءاَمَّسلا ُهْتَباَصَأ :َلاَق " ؟ِماَعَّطلاَ بِحاَص اَي اَذَه اَم"َ	لاَقَف

 329)ملسم هاور( ."ينم َسْيَلَف َّشَغ ْنَم ؟ُساَّنلا ُهاَرَي

Artinya: 
 

Abu Hurairah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. melewati setumouk 
makanan (yang sedang dijual). Nabi lalu memasukkan tangannya ke dalam 
tumpukan tersebut, dan menemukan bagian yang basah di tengah tumpukan. 
“Apa ini wahai penjual makanan?”, tanya Nabi. “Terkena air hujan, wahai 
Rasulullah”, jawab si penjual. Nabi kemudian berujar, “Tidakkah kamu 
meletakkan bagian yang basah tersebut di atas, hingga calon pembeli dapat 
melihat kondisi seutuhnya? Barang siapa yang menipu, bukan termasuk 
golonganku (kaum Muslim)”  
 

 ُهَرَبْخَأَف ؟ُعيِبَتَ فْيَك ُهَلَأَسَف اًماَعَط ُعيِبَي ٍلُجَرِب َّرَم َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ،َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع

 :َمَّلَسَوِ هْيَلَعُ للها ىَّلَصِ هَّللاُ لوُسَر َلاَقَف	،ٌلوُلْبَم َوُه اَذِإَف ِهيِف ُهَدَي َلَخْدَأَف ،ِهيِف َكَدَي ْلِخْدَأ ْنَأ ِهْيَلِإ َيِحوُأَف 

 330)دوادوبأ هاور( َّشَغ ْنَم اَّنِم َسْيَل

Artinya:  

Abu Hurairah menceritakan, bahwa Rasulullah saw melewati seseorang yang 
sedang menjual makanan, kemudian beliau bertanya kepada si penjual, 
“Bagaimana caramu menjual?” si penjual pun menjawab pertanyaan Nabi. 
Kemudian Nabi mendapat wahyu untuk memasukkan tangannya ke tengah 

 
329Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz I no. 102 (Beirut: Dar 

al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1374 h/1955 M), hal. 99. 
330Abu Dawud Sulaiman ibn Asy’ats ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud,  Juz 

III no. 3452 (Saida-Beirut: al-Maktabah al-Asriyah, t.th), h. 272 
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makanan. Nabi pun memasukkan tangan beliau ke tumpukan makanan 
tersebut, dan menemukan bagian makanan yang basah. Lalu kata Nabi saw,  
“Bukan termasuk golongan kami (kaum Muslim), mereka yang melakukan 
penipuan” 
 
 

 ،اَقَّرَفَتَيْ مَل اَمِ راَيِلخاِبِ ناَعِّيَبْلا :صلى الله عليه وسلم ِللها ُلوُسَر َلاَق :َلاَق 	ٍماَزِحِ نْبِ ميِكَح	ىَلِإُ هَعَفَر: ِثِراَلحا ِنْب ِللها ِدْبَعْ	نَع

 هاور( اَمِهِعْيَبُ ةَكَرَبْ تَقِحُم اَبَذَكَو اَمَتَكْ نِإَو ،اَمِهِعْيَب يِف اَمُهَلَ كِروُب اَنَّيَبَو اَقَدَصْ نِإَف ،اَقَّرَفَتَي ىَّتَح :َلاَق ْوَأ

 331)يراخبلا

Artinya:  
 
Dari Abdullah ibn al-Haris, dia memarfu’kan kepada Hakim ibn Hizam yang 
berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., ‘Dua orang yang sedang 
bertransaksi dibolehkan melakukan tawar-menawar selama belum berpisah’; 
atau sabda beliau, ‘hingga mereka berpisah; jika mereka berlaku jujur dan 
menjelaskan (sifat, spesifikasi dan kualitas produk), maka mereka akan diberi 
berkat dalam transaksi tsb.; namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan 
(sifat produk), berkat dari transaksi tersebut akan dihapus”.  

 
d.  Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan 

psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan 

hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut (Pasal 5).332 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012 menegaskan 

bahwa tindakan melemahkan daya tahan mental dan fisik pasien bertentangan 

dengan misi dasar profesi kedokteran; kecuali dengan alasan yang dapat 

dibenarkan, seperti tindakan pembiusan (anestesi) untuk proses pembedahan, atau 

pemberian obat praanestesi, atau anestesi untuk kejadian kejang atau penderitaan 

atas rasa nyeri yang tidak tertahankan.  

 
331Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, , juz III no. 2079 (Cet. 

I; Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 58. 
332Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012,               

h. 3-4.  
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Pada pasien dengan kapasitas otonomi yang cukup, yang berhadapan 

dengan risiko fisik dan mental yang fatal, serius, berpotensi kecacatan, atau akan 

merugikan;333 wajib diberi informasi yang memadai sebelumnya. Sementara pada 

pasien dengan gangguan kapasitas otonomi, atau tidak mampu mengerti dan atau 

memahami; maka pemberian informasi dilakukan kepada pasien bersama pasangan 

hidup, orang tua, atau anak-anaknya; khususnya jika berkaitan dengan perawatan 

akhir kehidupan.  

Pemberian informasi oleh dokter kepada pasien dan atau keluarganya, wajib 

dilakukan dengan jujur dan dengan redaksi yang tepat, dengan cara yang santun, 

cermat, dan hati-hati. Meskipun demikian, dokter boleh menahan sebagian 

informasi yang dapat melemahkan jiwa dan atau fisik pasien dengan penyakit 

berat/parah, kecacatan, atau gangguan kualitas hidup.  

Menurut hukum Islam, terdapat setidaknya tiga aspek hukum yang terkait 

dengan pasal 5 kode etik kedokteran Indonesia, yaitu: (1) tujuan utama tindakan 

kedokteran selalu merujuk kepada kepentingan terbaik pasien; (2) otonomi pasien 

terhadap suatu tindakan pengobatan, sehingga mengharuskan adanya persetujuan 

terlebih dahulu, setelah penjelasan yang memadai; dan (3) tindakan yang dapat 

menurunkan kapasitas mental atau fisik pasien. Uraian mengenai ketiga aspek 

tersebut adalah sbb.:  

1) Pasien adalah mitra/klien dari jasa pelayanan kedokteran. Pasien adalah 

manusia dengan hak asasi, harkat dan martabat seutuhnya. Misi utama 

 
333baik akibat perjalanan penyakit, maupun risiko pemberian obat, atau risiko suatu 

tindakan medis yang akan diberikan dokter  
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kedokteran melayani kepentingan kemanusiaan, dan manfaat terbaik 

pasien. Demikianlah maksud dari semua tindakan profesional kedokteran. 

Tujuan tersebut merupakan variabel pembanding atas rasio manfaat dan 

risiko dari setiap tindakan yang seringkali tampak merugikan dan atau 

menyakiti pasien untuk sementara.  

Konsumsi obat secara umum bukanlah perbuatan yang menyenangkan, 

namun untuk tujuan kesembuhan penyakit pasien, dokter akan meresepkan 

pemberian obat untuk dikonsumsi oleh pasien. Demikian halnya tindakan 

operasi pada pasien, berupa pemberian sayatan pisau bedah di tubuh pasien 

di kamar operasi, atau pemasangan alat infus sebagai sarana pemberian 

cairan ke dalam tubuh pasien, atau pemasangan alat bantu makan melalui 

lubang hidung pasien.  

Semua tindakan medis di atas menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan 

rasa sakit (meski dibantu dengan pemberian pelumas atau obat bius) dan 

penderitaan sementara; dengan harapan kesembuhan penyakit, dan atau 

kepulihan dari rasa sakit yang berkelanjutan setelahnya. Pertimbangan 

utama dari semua tindakan pengobatan tersebut adalah manfaat terbaik 

pasien, yakni kesembuhan dan kesejahteraan fisik maupun mental dalam 

jangka panjang.    

Upaya untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit merupakan 

bagian dari tujuan mayor hukum Islam (maqasid al-syariah), khususnya 

perlindungan jiwa manusia (hifd al-nafs). Perlindungan jiwa dan 

keberlangsungan hidup manusia merupakan salah satu tujuan utama dari 
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semua norma-norma hukum Islam. Dalam rangka merealisasikan fungsi 

perlindungan jiwa, hukum Islam Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang 

tindakan penghilangan nyawa seseorang, penganiayaan, serta seluruh 

perbuatan yang dapat mengancam jiwa. Hukum Islam juga memberikan 

sanksi yang berat terhadap kejahatan jiwa, berupa sanksi pidana setimpal 

(kisas) dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius 

bagi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri. Sebaliknya, 

mewajibkan seluruh aktifitas maupun upaya pengadaan sarana dan 

parasarana primer (daruriyat) penopang kehidupan manusia, secara 

individu (wajib ain), maupun kolektif (wajib kifayah).334  

Dalam konteks tindakan kedokteran yang menimbulkan rasa sakit dan 

ketidaknyamanan sementara; dalam rangka kepentingan terbaik pasien, 

yaitu menghilangkan penyakit yang lebih berat; berlaku kaidah hukum 

dalam menghindarkan bahaya dan kerugian (darar),335 yaitu “ ْت َض َرا َع َت ا َذ ِإ

اَمِهِّفَخَأِ باَكِتْراِب اًرَرَض اَمُهُمَظْعَأ َيِعْوُر ِناَتَدَسْفَم ” artinya, apabila bertentangan dua 

mafsadat [bahaya], maka yang diperhatikan mana yang besar bahayanya 

dan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya. 

Termasuk dalam konteks ini adalah tindakan dokter menahan sebagian 

informasi mengenai penyakit pasien, yang jika disampaikan sepenuhnya, 

justru lebih berisiko mengakibatkan perburukan penyakit pasien. Tujuan 

 
334Lihat Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 152  
335Lihat Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 129-133  
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utama tindakan terakhir ini adalah risiko perburukan penyakit yang lebih 

besar pada pasien, yang lebih besar dari manfaat pemberian informasi yang 

lengkap kepadanya.  

2) Meskipun tujuan semua tindakan pengobatan adalah kepentingan terbaik 

pasien, namun pasien memiliki otonomi terhadap persetujuan atau 

penolakan atas tindakan pengobatan apapun yang akan dilakukan 

kepadanya. Otonomi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh pasien, dan otoritasnya sebagai subjek hukum 

(mukallaf), yang memiliki wewenang atas keputusan penting terkait diri 

dan kehidupannya. 

Sebagai subjek hukum yang mengikatkan diri dengan sebuah kontrak 

terapeutik, pasien sebagai klien jasa profesional kedokteran memiliki hak 

untuk menerima atau menolak suatu tindakan pengobatan. Persetujuan 

dimaksud, setelah pasien mendapatkan penjelasan yang memadai 

mengenai tujuan, prosedur, dan risiko dari sebuah tindakan medis, dari 

dokter yang akan melakukan tindakan. Menurut hukum Islam, perikatan 

muamalat antar pihak yang dianggap cakap menurut hukum, terikat 

dengan kaidah, “ اًماَرَح َّلَحَأْ وَأً لَالَاحَ مَّرَح اًطْرَش َّلِاإْ مِهِطْوُرُش ىَلَعَ نْوُمِلْسُلما ” artinya, 

kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, 

kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan 

perkara yang haram.336 

 
336Berasal dari hadis Nabi riwayat Abu Dawud no. 3594, Irwa al-Galil no. 1303. Lihat 

“Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya”, 
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Dalam kondisi dan situasi tertentu, pasien dapat saja memiliki 

pertimbangan subjektif yang tidak sepenuhnya dapat dimengerti oleh 

pihak lain, termasuk oleh keluarga pasien atau dokter. Pertimbangan 

tersebut dapat berupa pengalaman masa lalu, informasi yang bias atau 

tidak berimbang, adanya pilihan lain yang diyakini pasien memiliki risiko 

yang lebih rendah, rasa sakit yang tidak dapat ditanggung dan hanya 

dirasakan oleh pasien, rasa putus asa, dst.  

3) Akal menduduki posisi yang esensial dalam hukum Islam, karena 

merupakan anugerah yang besar dari Allah kepada manusia, merupakan 

sumber daya dasar bagi harkat, martabat, serta kehidupan budaya dan 

sosial manusia; pembeda dari makhluk lainnya; dan merupakan syarat 

sebagai subjek pelaku hukum (mukallaf).    

Karena alasan tersebut, salah satu dari tujuan mayor hukum Islam 

(maqasid al-syariah) adalah perlindungan atas akal. Artinya, semua norma 

hukum Islam ditujukan, antara lain, untuk menjaga akal manusia. Semua 

tindakan dan atau produk yang dapat merusak, dan atau 

mengganggu/menurunkan kapasitas akal; otomatis terlarang menurut 

hukum Islam.  Larangan terhadap khamar, narkotika, dan psikotropika 

termasuk di antara cakupan tujuan ini.337  

Meskipun tindakan menurunkan kapasitas akal manusia adalah tindakan 

terlarang, namun  berdasarkan pertimbangan atas rasio manfaat yang lebih 

 
Situs Resmi Almanhaj. https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-
halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html) (5 Januari 2024). 

337Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 152.  
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besar dari pada kerusakan yang timbul, maka tindakan pembiusan 

(anestesi) yang menurunkan kesadaran pasien dalam waktu tertentu 

(sementara), dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Kaidah hukum 

Islam berbunyi, “  maksudnya, kemudharatan ” فخلأا ررضلاب لازي دشلأا ررضلا

yang lebih berat dapat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan 

yang lebih ringan.338 

 
e.  Setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan 

setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya 

dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat (Pasal 

6).339 

Aplikasi sebuah obat atau teknik pengobatan akan berdampak secara 

langsung kepada pasien; secara fisik, mental, ekonomi, bahkan sosial. Perbuatan 

dokter juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat luas, lebih lanjut 

memengaruhi persepsi terhadap seluruh korsa340 kedokteran. Oleh karena itu dokter 

harus berhati-hati dalam mengaplikasikan atau mengumumkan hasil penelitian, 

berupa temuan teknik dan atau pengobatan yang belum diuji kebenarannya, atau 

berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.  

Dalam rangka keselamatan dan kepentingan terbaik pasien, dokter wajib 

menerapkan praktik kedokteran hanya yang berbasis bukti ilmiah, telah teruji 

 
338Lihat Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 129-133.  
339Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 4.  
340korsa, atau korps; berarti keasadaran mengenai persatuan, perhimpunan, 

kesetiakawanan. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa_korsa  
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kebenarannya, dan telah diterima dalam standar praktik kedokteran. Dokter yang 

ingin mengaplikasikan penemuan teknik atau modalitas pengobatan baru yang 

dapat menimbulkan keresahan masyarakat, seharusnya memperoleh tanggapan dan 

saran dari mitra bestari kedokteran.  

Dokter seharusnya mengawal pengembangan saintifikasi dan kedokteran 

berbasis bukti (evidence based medicine), dengan terlibat dalam memberikan 

penilaian secara rasional dan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Dokter 

dapat menggunakan pengobatan biokultural341 setelah meyakini dan mendalami 

metode dan sistem pengobatan dimaksud; serta seharusnya memiliki kewenangan 

resmi yang diakui Pemerintah dan organisasi profesi. Dokter seharusnya 

menghormati pilihan pasien terhadap pengobatan secara holistik, dan membagikan 

keahliannya demi upaya sinergi paradigma sehat.342 

Kaidah hukum Islam terkait pasal 6 kode etik kedokteran Indonesia tahun 

2012 dan penjelasannya, setidaknya ada dua, yaitu:  

1) Kaidah penghindaran terhadap risiko bahaya (darar) terhadap penerapan 

obat atau teknik pengobatan baru, yang belum terbukti aman bagi manusia; 

serta  

 
341Yaitu pengobatan kesehatan tradisional, khususnya jenis alternatif-komplementer 

maupun empirik, yang diakui Pemerintah bersama organisasi profesi, antara lain program 
saintifikasi bahan alam dan atau keterampilan; khususnya pengobatan tradisional Indonesia yang 
dikembangkan dalam rangka ketahanan nasional, atau menggunakan bahan yang mengangkat nilai 
keanekaragaman alam Indonesia.   

342Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 24-
27.  
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2) Kaidah keyakinan, yaitu tingkat kepastian berdasarkan bukti ilmiah yang 

cukup, mengenai keamanan dan efektifitas sebuah obat atau teknik 

pengobatan baru; sebelum diaplikasikan kepada pasien.  

Profesi kedokteran bekerja melayani kebutuhan manusia terhadap 

kesehatan, mengobati penyakit, merawat pasien, dan mengurangi derita sakit. 

Aplikasi teknologi kedokteran yang secara langsung bersentuhan dengan fisik 

manusia, akan mempengaruhi fungsi, kondisi mental, kesadaran, saraf, dan hormon 

pada tubuh. Akibat dari tindakan kedokteran tidak saja pemulihan kondisi dan 

kesembuhan, atas izin Allah; namun juga berisiko menimbulkan kerugian fisik; 

membahayakan kesehatan, berakibat fatal, hingga menyebabkan kecacatan, bahkan 

kematian.  

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pasien, maka standar 

pelayanan343 dan kompetensi344 tertentu ditetapkan oleh perhimpunan profesi 

bersama pemerintah. Dalam hal penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteran yang baru, jaminan keamanan dan keselamatan pasien merupakan 

syarat pertama bagi izin aplikasinya. Hal tersebut untuk meminimalisir risiko 

bahaya penerapan obat atau teknik pengobatan semaksimal mungkin; sesuai dengan 

 
343Standar pelayanan dibakukan melalui guideline dan panduan pelayanan medis yang 

direvisi secara berkala, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dsb.   
344Standar kompetensi dokter dibakukan melalui pendidikan kedokteran, ujian kompetensi 

profesi, dan seterusnya dikembangkan melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan (continuing 
medical education); serta regulasi kewenangan pelayanan medik melalui sistem registrasi dan izin 
formal praktik. Kompetensi profesional dokter antara lain diisyaratkan dalam hadis: “Bahwa 
seseorang di jaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terkena luka. Kemudian luka tersebut 
mengeluarkan darah. Orang tersebut memanggil 2 orang dari Bani Anmar, kemudian keduanya 
memeriksa orang tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada 
keduanya: “Siapakah yang paling mengerti ilmu kedokteran di antara kalian berdua? […]”  (HR. 
Malik no. 1689 (2/943) dan ibn abi Syaibah dalam Mushannaf no. 23886 (7/361).   
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kaidah hukum Islam, “ ِناَكْملْإاِ رْدَقِبُ لاَزُيُ رَرَّضلا ” maksudnya, sebuah risiko bahaya harus 

ditolak semampu mungkin.  

Bahaya dan kerusakan hendaknya dihindari atau diminimalisir. Kaidah ini 

berlaku dalam hal bahaya yang dikhawatirkan tersebut belum terjadi. Upaya 

preventif lebih utama dari upaya kuratif. Substansi kaidah ini mengindikasikan 

segala bentuk bahaya harus dicegah demi tercapainya kebaikan, baik yang bersifat 

umum maupun khusus.345  

Untuk menjamin tingkat keamanan dan efektifitas sebuah obat atau teknik 

pengobatan yang dapat diaplikasikan kepada manusia, dunia kedokteran saat ini 

menggunakan paradigma kedokteran berbasis bukti (evidence based medicine). 

Kedokteran berbasis bukti dapat menunjukkan level probabilitas bukti ilmiah suatu 

konsep medis. Semisal pendapat ahli, dari seorang guru besar sekalipun, tanpa dasar 

bukti empirik yang memadai, berada pada tingkat pembuktian terendah berdasarkan 

paradigma kedokteran berbasis bukti. Kedokteran berbasis bukti dapat membantu 

dokter  dalam menyeleksi secara objektif antara opini, hoax, pseudoscience, efek 

placebo346, serta bukti empirik lain dengan unsur bias; termasuk ketika berhadapan 

dengan teknik-teknik pengobatan baru maupun lama (a.l. yang berasal dari tradisi 

tertentu).   

 
345Darmawan, Kaidah-kaidah Fiqhiyah, h. 39-40.  
346Placebo (latin: menyenangkan); adalah istilah medis yang digunakan untuk terapi dan 

perawatan dalam bentuk obat-obatan atau prosedur tindakan medis yang tidak memiliki efek 
samping atau bukti kegunaan bagi kesembuhan pasien. 
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/51/berbahayakah-placebo-effect-bagi-
pasien#:~:text=Pengertian%20placebo%20dalam%20bahasa%20latin,sering%20disebut%20sebag
ai%20obat%20kosong.   
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Suatu obat atau teknik pengobatan baru, pertama kali harus diaplikasikan di 

laboratorium melalui simulasi komputer dan percobaan biokimia. Jika terbukti 

efektif, barulah dicobakan kepada hewan coba kecil, dengan simulasi dosis 

beragam, dan jumlah sampel yang memadai. Efeknya pada binatang, baik segi 

keamanan maupun efek yang diinginkan, pada fungsi tubuh maupun struktur 

mikroskopik organ vital, diujikan dan diamati, dalam jangka pendek (akut) maupun 

jangka panjang (kronik). Jika dianggap berhasil, barulah percobaan dilanjutkan 

dengan cara dan metode yang sama pada binatang besar, hingga dianggap berhasil. 

Efektifitas dan keamanannya kemudian diujikan pada relawan manusia sehat, 

dengan jumlah sampel yang cukup, sebelum akhirnya diaplikasikan pada pasien. 

Percobaan tersebut, hendaknya dilakukan di banyak pusat penelitian, hingga teruji 

aman dan efektif secara universal. Selama peredarannya, monitor terhadap efek 

yang mungkin belum terdeteksi selama percobaan tetap dilakukan secara 

berkelanjutan di pusat-pusat penelitian. Keseluruhan proses tersebut menyebabkan 

sebuah obat atau teknologi kedokteran selalu berbiaya sangat besar.  

Metode kedokteran berbasis bukti tentu ditujukan untuk menjamin 

keamanan, keselamatan, efisiensi, kemanfaatan, dan efektitas/efikasi pengobatan 

pada pasien. Kaidah hukum Islam yang selaras dengan penggunaan paradigma 

kedokteran berbasis bukti dalam dunia kedokteran adalah, “ ُمَدَعلاِ ةَضِراَعلا ىِفُ لْصَلَأا ” 

maksudnya, tidak ada status hukum bagi sesuatu yang datang kemudian. 

Dalam konteks teknologi kedokteran baru pada pasien; maka status hukum 

kebolehan aplikasinya adalah tidak ada; karena ketiadaan bukti keamanan dan 

efikasi; hingga betul-betul terbukti sebaliknya secara ilmiah dan meyakinkan, 
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berdasarkan evidence based medicine. Allah swt. berfirman dalam QS al-Najm/53: 

28. 

 أًـْيَش ِّقَلحا َنِم ْيِنْغُي لا َّنَّظلا َّنِا
 
Terjemahnya:  
 

Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap 
kebenaran.347 

 
Juga firman Allah dalam QS al-Isra/17: 36. 

 لاوُئْسَم ُهْنَع َناَك َكِئَلوُأ ُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَّسلا َّنِإ ۚ◌ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل اَم ُفْقَت لاَو

Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.348 

Quraish Shihab menjelaskan maksud ayat, janganlah kalian mengikuti 

ucapan atau perbuatan yang kamu tidak ketahui. Jangan kamu katakan, "Aku telah 

mengetahui," padahal kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya, pada hari kiamat, 

nikmat yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai 

pertanggungjawaban dari pemiliknya atas apa-apa yang telah diperbuatnya.349 

Pemberhentian dr. TAP dari keanggotaan perhimpunan profesi dokter 

antara lain karena dianggap telah melakukan pelanggaran etika profesi terkait 

penerapan teknologi pengobatan baru kepada manusia, meskipun teknologi tersebut 

belum memiliki bukti ilmiah yang cukup untuk diaplikasikan kepada manusia. 

 
347Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/53?from=28&to=28 (19 Februari 2024)  
348Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/17?from=36&to=36  
349“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-

36#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
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Alasan iktikad baik untuk menolong, atau beberapa testimoni kesuksesan suatu obat 

atau teknik pengobatan; tanpa metodologi ilmiah berdasarkan kedokteran berbasis 

bukti seperti telah diuraikan, dianggap sangat berisiko untuk aplikasikan secara luas 

kepada pasien. 

f.  Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh 

keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak 

mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan 

pasien/keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai 

keahlian untuk itu (Pasal 14). 

Setiap dokter wajib memerankan sikap tulus ikhlas dan bekerja dengan 

seluruh keilmuan kepada setiap pasiennya. Dalam hal problem penyakit pasien di 

luar kompetensinya, demi kepentingan terbaik pasien untuk mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik, seorang dokter wajib mengonsultasikan350, atau bahkan 

merujuk351 ke ahlinya. Konsultasi dan rujukan selain karena keterbatasan perujuk, 

juga untuk menghindari kemungkinan kesalahan dalam diagnosis, pengobatan, 

maupun pelayanan medis, yang dapat merugikan pasien.  

Sikap tulus ikhlas berarti berkemauan sepenuh hati, teliti, dan hati-hati 

menolong, dengan mengutamakan kepentingan kesehatan pasien seutuhnya; 

bersungguh hati bertanggung jawab atas semua tindakan mengabdi, yang semata-

mata ditujukan untuk kepentingan pasien; bersikap empati, turut merasakan dan 

berkeinginan untuk segera mengatasi permasalahan kesehatan pasien; di saat 

 
350Konsultasi adalah upaya untuk meminta pendapat, saran dan nasehat dari dokter lain.  
351Merujuk adalah upaya menyerahkan pasien kepada dokter lain  



 

 
 

188 

188 

menolong tidak memikirkan imbalan materi, atau memikirkan akan 

menguntungkan pihak lain.352  

Hukum Islam telah mengatur keharusan adanya kompetensi terhadap 

tindakan profesional kedokteran.353 Tersebut dalam hadis Nabi saw. 

ُ هْنِم ْمَلْعُي ْمَلَو َبَّبَطَتْ نَم :َلَاق َمَّلَسَوِ هْيَلَعُ للها ىَّلَص ِللها َلْوُسَر َّنَأ ِ،هِّدَج ْنَعِ هْيِبَأ ْنَع ،ٍبْيَعُش ِنْب وٍرْمَع ْنَع

 354)دودادوبأ هاور( ٌنِماَضَ وُهَف ٌّبِط

Artinya: 

Dari Amr ibn Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, sungguh Rasulullah saw 
telah bersabda, “Barang siapa yang melakukan tindakan kedokteran, padahal 
tidak diketahui ia telah belajar kedokteran sebelumnya, maka ia 
bertanggungjawab terhadap hasilnya” 

Terkait kewajiban hukum untuk bekerja sama, merujuk atau bertanya dan 

berkonsultasi, berdasarkan kesadaran mengenai keterbatasan kompetensi, dan 

tanggung jawab atas kepentingan terbaik pasien. Allah subhanahu wata’ala 

berfirman dalam QS al-Maidah/5: 2. 

 َهَّللا َّنِإۖ◌ َهَّللا اوُقَّتاَو ۚ◌ ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِلإا ىَلَع اوُنَواَعَت لاَو ۖ◌ ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو

 ِباَقِعْلا ُديِدَش

Terjemahnya:  
 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.355 

 
352Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 12  
353Lihat penjelasan lebih lengkap pada uraian mengenai pasal 8 kode etik kedokteran 

Indonesia sebelumnya  
354Sulaiman ibn Asy’ats al-Azdi al-Sijistani, juz VI (Cet. I; t.t.: Dar al-Risalah al-Alamiah, 

1430 H/2009 M), h. 643 no. 4586    
355Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2   



 

 
 

189 

189 

Juga diisyaratkan dalam hadis Nabi saw. 

 َّنَأَو َ.مَّدلاُ حْرُلجاَ نَقَتْحاَف ٌ.حْرُجُ هَباَصَأَ مَّلَسَوِ هْيَلَعُ للها ىَّلَصِ للهاِ لوُسَرِ ناَمَز يِفً لُاجَر َّنَأ ؛َ	مَلْسَأِ نْبِ دْيَزْ	نَع

 ؟ُّبَطَأ اَمُكُّيَأ :اَمُهَل َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلوُسَر َّنَأ	اَمَعَزَف ِ.هْيَلِإ اَرَظَنَف ٍ.راَنَمأ يِنَبْ نِمِ يَنلُجَر اَعَدَ لُجَّرلا

 يِذَّلا َءاَوَّدلا َلَزْنَأ  :َلاَقَ مَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها َلوُسَر َّنَأ ٌدْيَز َمَعَزَف ؟ِللها َلوُسَر اَي ٌرْيَخ ِّبِّطلا يِف َوَأ :لااَقَف

 356)كلام هاور(   َءاَوْدَلأا َلَزْنَأ

Artinya:   
 

Zaid ibn Aslam bercerita, bahwa seseorang di zaman Rasulullah saw. terluka. 
Luka orang tersebut mengeluarkan (banyak) darah. Orang tersebut kemudian 
memanggil dua orang dari Bani Anmar, lalu keduanya memeriksa lukanya. 
Rasulullah saw. pun bertanya kepada keduanya: “Siapakah di antara kalian 
berdua yang paling mengerti tentang kedokteran?”  Kedua orang tersebut 
balik bertanya: “Apakah memang ilmu kedokteran bermanfaat, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab: “Dia yang menurunkan obat adalah Dia yang 
telah menurunkan penyakit”. 

Firman Allah swt. dalam QS. Al-Anbiya/21: 7.  

 َنوُمَلْعَت لا ْمُتْنُك ْنِإ ِرْكِّذلا َلْهَأ اوُلَأْساَف

Terjemahnya:  

(…) maka, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak 
mengetahui.357  

g.  Setiap dokter harus memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat 

berinteraksi dengan  keluarga  dan  penasihatnya, termasuk dalam beribadat 

dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya (Pasal 15). 

 
356Malik ibn Anas, al-Muwatta, juz V (Cet. I; Abu Dabi: Yayasan Zaid ibn Sultan alu 

Nahyan li al-A’mal al-Khairiyah wa al-Insaniyah, 1425 H/2004 M), h. 1378. Lihat juga penjelasan 
ibn Qayyim mengenai hadis ini dalam Metode Pengobatan Nabi, bab Petunjuk Nabi saw. dalam 
Memberi Bimbingan Terapi pada yang Lebih Mahir antara Dua Ahli Medis, h. 161  

357Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 
quran/per-ayat/surah/21?from=7&to=7 (19 Februari 2024). 
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Pasien adalah mahluk psikososial, kultural, dan spiritual, atau singkatnya 

biokultural. Kesembuhan atau keparahan penyakit pasien ditentukan pula oleh 

kondisi mental, dukungan sosial, lingkungan budaya, serta keyakinan spiritual 

pasien. Karena itu, pemberian kesempatan berinteraksi antara pasien-

keluarga/penasihatnya dimaksudkan agar terbangun sinergi positif demi 

kepentingan pengobatan pasien.  

Setiap dokter wajib menghormati dan menghargai hak asasi setiap pasien 

dalam menjaga kesehatannya dengan cara berinteraksi dengan keluarga, serta 

beribadah dan/atau berkonsultasi dengan siapapun tentang masalah pribadinya. 

Pasien berhak untuk menjalankan ibadah, mengajukan saran perbaikan atas 

perlakuan rumah sakit terhadap dirinya, menerima atau menolak bimbingan moral 

maupun spiritual, serta memperoleh perlindungan sewaktu diadakan penelitian 

kesehatan. Hal ini amat diperlukan pada pengobatan/perawatan yang berdimensi 

kronis, gangguan mental/spiritual, disabilitas, kecacatan (handicaped), pasien 

berkebutuhan khusus, paliatif, atau fase akhir kehidupan.  

Di antara aspek hukum Islam terkait pasal 15 kode etik kedokteran 

Indonesia beserta penjelasannya adalah tujuan mayor syariah (maqasid al-syariah) 

perlindungan terhadap eksistensi agama (hifdh al-din).  

Para ahli hukum Islam tradisional telah memberikan contoh memelihara 
agama (hifzh a-din) yang sangat penting, yaitu memelihara rukun iman yang 
enam, memelihara rukun Islam yang lima, berdakwah atau mengajarkan 
ajaran- ajaran Islam.  
Para sarjana dan ahli hukum Islam kontemprer telah memberikan contoh yang 
sangat kontektual dan situasional dalam memelihara agama (hifzh ad-din) ini, 
toleransi dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada 
manusia. Argumen yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Al-
Qur`an surat al-Baqarah ayat 256, yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam 
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agama.” Mereka tidak menonjolkan ayat tentang sanksi hukum bagi yang 
murtad (Audah, 2008: 22).358  

h.  Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia (Pasal 16). 

Dokter wajib menjaga kerahasiaan yang terbit dari hubungan dokter- pasien 

karena hal itu merupakan komponen fundamental dari keberadaan pasien. 

Kewajiban ini dilakukan dalam rangka melindungi hak–hak asasi pasien sebagai 

individu bermartabat. Seorang dokter wajib merahasiakan apa yang dia ketahui 

tentang pasien yang ia peroleh dari diri pasien tersebut dari suatu hubungan dokter-

pasien sesuai ketentuan perundang-undangan.  

Seorang dokter tidak boleh memberikan pernyataaan tentang diagnosis 

dan/atau pengobatan yang terkait diagnosis pasien kepada pihak ketiga atau kepada 

masyarakat luas tanpa persetujuan pasien. Seorang dokter tidak boleh 

menggunakan rahasia pasiennya untuk merugikan pasien, keluarga atau kerabat 

dekatnya dengan membukanya kepada pihak ketiga atau yang tidak berkaitan.  

Seorang dokter dapat membuka rahasia medis seorang pasien untuk 

kepentingan pengobatan pasien tersebut, perintah undang-undang, permintaan 

pengadilan, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat setelah 

berkonsultasi dengan organisasi profesi, sepengetahuan/izin pasien dan dalam 

 
358Duski Ibrahim, Al-Qawaid al-Maqasidiyah (Cet. I; Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2019), 

h. 147. Kebebasan dan toleransi agama, dalam konteks penyiaran Islam, berarti memberikan 
lingkungan yang damai, konstruktif, terbuka, dan egaliter bagi kaum Muslim untuk berdialog dan 
berdiskusi dengan umat lain, mengenai kebenaran Islam secara argumentatif dan persuasif.  
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dugaan perkara hukum pihak pasien telah secara sukarela menjelaskan sendiri 

diagnosis/pengobatan penyakitnya di media massa/elektronik/internet.  

Setiap dokter wajib hati-hati dan mempertimbangkan implikasi sosial-

ekonomi-budaya dan legal terkait dengan pembukaan rahasia pasiennya yang 

diduga/mengalami gangguan jiwa, penyakit infeksi menular seksual dan penyakit 

lain yang menimbulkan stigmatisasi masyarakat. Dalam hal terdapat dilema moral 

atau etis akan dibuka atau dipertahankannya rahasia pasien, setiap dokter wajib 

berkonsultasi dengan mitra bestari dan/atau organisasi profesinya terhadap pilihan 

keputusan etis yang akan diambilnya.  

Informasi mengenai penyakit yang diderita oleh seseorang umumnya 

dipahami secara sosiologis sebagai aspek kekurangan dan aib personal, sehingga 

bukan merupakan bahan konsumsi khalayak. Keterbukaan pasien kepada dokter 

mengenai penyakitnya, dapat dipahami sebagai konsekuensi logis karena kontrak 

terapeutik antara dokter-pasien semata, dan atas dasar kepercayaan pasien kepada 

profesionalisme dokter. Rahasia medis seseorang merupakan hak pribadi yang 

dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga menyebarkannya ke publik dianggap 

sebagai bentuk perbuatan menyebarkan aib, mempermalukan orang di depan 

umum, dan termasuk pencemaran nama baik; disebut menggunjing (gibah) menurut 

syariat Islam. Defenisi gibah disebutkan oleh Masruq, seorang ahli tafsir Al-Qur’an,  

Ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. 
Itu disebut mengghibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah 
sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti menfitnah (menuduh 
tanpa bukti).359 

 
359Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Jami’ul Bayan ‘an Ta’wili Ayil Qur’an, cet. 1, Dar Ibni 

Hazm, 1423 H., 26/167 dalam  https://rumaysho.com/9205-ghibah-dosa-besar.html  
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Menggunjing (gibah) merupakan perbuatan haram menurut hukum Islam. 

Dasar dari hukum haramnya adalah firman Allah swt. dalam QS. Al Hujurat/49: 12. 

 ُّبِحُيَا ۗ◌اًضْعَبْ مُكُضْعَّبْ بَتْغَي لَاو اْوُسَّسَتج لاَّوٌ مْثِا ِّنَّظلاَ ضْعَب َّنِا ۖ◌ِّنَّظلاَ نِّم اًرْيِثَك اْوُبِنَتْجا اوُنَما َنْيِذَّلا اَهُّيَاي

 ٌمْيِحَّرٌ باَّوَتَ للها َّنِاۗ◌َ للها اوُقَّتاَو ۗ◌ُهْوُمُتْهِرَكَف اًتْيَمِ هْيِخَاَ مْلحَ لُكْأَّيْ نَاْ مُكُدَحَا

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena 
sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 
orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara 
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.360  

 
Quraish Shihab menulis mengenai perbuatan menggunjing yang disebutkan 

dalam ayat Al-Qur’an di atas,361 

(…) jangan pula kalian saling menggunjing yang lain. Apakah salah seorang 
di antara kalian senang memakan bangkai saudaranya yang mati yang kalian 
sendiri sebenarnya merasa jijik? Maka bencilah perbuatan menggunjing, 
karena perbuatan menggunjing itu bagaikan memakan bangkai saudara 
sendiri. Peliharalah diri kalian dari azab Allah dengan menaati semua perintah 
dan menjauhi segala larangan. Sesungguhnya Allah Mahaagung dalam 
menerima pertobatan orang-orang yang mau bertobat, lagi Mahaluas kasih 
sayang-Nya terhadap alam semesta. 

 
Mengenai pujian dan janji pahala kebaikan bagi mereka yang menjaga 

rahasia pribadi seseorang, disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.  

 
360Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/49?from=12&to=12  
361“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-

12#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
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 ُللهاَ سَّفَن ،اَيْنُّدلا ِبَرُكْ نِم ًةَبْرُكٍ نِمْؤُمْ نَعَ سَّفَن ْنَم"ملسو هيلع للها ىلص للها ُلوُسَر َلاَق: َلاَقَ ةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع

 ،اًمِلْسُم َرَتَسْ نَمَو ِ.ةَرِخلآْاَو اَيْنُّدلا يِفِ هْيَلَع ُللها َرَّسَي ٍ،رِسْعُم ىَلَع َرَّسَيْ نَمَو ِ.ةَماَيِقْلاِ مْوَي ِبَرُك ْنِمً ةَبْرُكُ هْنَع

 362)ملسم هاور(  ِهْيِخَأ ِنْوَع يِفُ دْبَعلا َناَك اَمِ دْبَعْلا ِنْوَع يِف ُللهاَو ِ.ةَرِخلآْاَو اَيْنُّدلا يِف ُللها ُهَرَتَس

Artinya: 

Abu Hurairah berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., ‘Barang siapa 
melepaskan satu kesulitan seorang Muslim dari kesulitan dunia, Allah akan 
melepaskan satu kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan 
orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. 
Barang siapa menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di 
dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 
menolong saudaranya”. 

 
Seorang dokter sejak menjalani masa pendidikan profesi, telah diangkat 

janji dan sumpah untuk memegang teguh rahasia kedokteran, dengan tidak 

menjadikan kondisi tubuh dan penyakit pasien sebagai bahan gunjingan, bahan 

cemooh atau gurauan, atau membuat postingan yang menimbulkan stigma, dst.363 

 
i.  Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat364 sebagai suatu wujud 

tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan 

mampu meberikannya (Pasal 17). 

 
362Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim,juz IV no. 2699 (Beirut: Dar Ihya al-

Turas al-Arabi 1374 H/1955 M), h. 2074. 
363Lihat antara lain, “Dokter di Bandung Barat Diduga Sebarkan Data Pasien Odhiv, IDI: 

Sudah Dipanggil” https://bandung.kompas.com/read/2023/01/05/170447478/dokter-di-bandung-
barat-diduga-sebarkan-data-pasien-odhiv-idi-sudah.  

364pertolongan yang secara ilmu kedokteran harus segera dilakukan untuk mencegah 
kematian, kecacatan, atau penderitaan yang berat pada seseorang, serta membuat tidak panik 
penderita dan keluraganya.   
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Seorang dokter wajib memberikan pertolongan keadaan gawat darurat atas 

dasar kemanusiaan ketika keadaan memungkinkan.365 Walau saat tidak bertugas, 

seorang dokter wajib memberikan pertolongan darurat kepada siapa pun yang sakit 

mendadak, kecelakaan atau keadaan bencana. Pertolongan darurat dapat dilakukan 

ketika berpraktik atau di luar praktik kedokteran, karena dapat terjadi setiap saat 

pada seseorang dalam segala ruang dan waktu kehidupan. Bagi dokter, sebagai 

bagian dari masyarakat Indonesia, tindakan pertolongan ini wujud dari budaya 

menolong sesuai sila kedua Pancasila.  

Rasulullah saw. bersabda, 

 ُللهاَ سَّفَن ،اَيْنُّدلا ِبَرُكْ نِم ًةَبْرُكٍ نِمْؤُمْ نَعَ سَّفَن ْنَم"ملسو هيلع للها ىلص للهاُ لوُسَر َلاَق: َلاَقَ ةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع

 ،اًمِلْسُم َرَتَسْ نَمَو ِ.ةَرِخلآْاَو اَيْنُّدلا يِفِ هْيَلَع ُللها َرَّسَي ٍ،رِسْعُم ىَلَع َرَّسَيْ نَمَو ِ.ةَماَيِقْلاِ مْوَي ِبَرُك ْنِمً ةَبْرُكُ هْنَع

 366)ملسم هاور(  ِهْيِخَأ ِنْوَع يِفُ دْبَعلا َناَك اَمِ دْبَعْلا ِنْوَع يِف ُللهاَو ِ.ةَرِخلآْاَو اَيْنُّدلا يِف ُللها ُهَرَتَس

Artinya: 

Abu Hurairah berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw., ‘Barang siapa 
melepaskan satu kesulitan seorang Muslim dari kesulitan dunia, Allah akan 
melepaskan satu kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan 
orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. 
Barang siapa menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di 

 
365Kewajiban dimaksud hanya dapat gugur dengan syarat dan kondisi tertentu, yaitu: (1) 

Dalam saat yang sama, dokter tersebut dalam kondisi terancam jiwanya; (2) Dokter tersebut 
memiliki kecacatan sedemikian rupa yang tidak memungkinkan melakukan pertolongan darurat; (3) 
Ada dokter/tenaga medis khusus yang lebih kompeten, dengan acuan kompetensi sesuai dengan 
kewenangan klinis yang didapatkan melalui kolegium/sertifikasi pelatihan penanganan kedaruratan 
yang ada di sekitar tempat kejadian dan sanggup menolong pasien; (4) Kejadian kedaruratan berada 
di suatu klinik/RS dimana dokter penanggungjawab/tenaga medis yang terlatih tersedia pada saat 
itu, sehingga berikutnya penanganan itu menjadi tanggungjawab pihak klinik/RS dan dokter 
penanggungjawabnya; (5) Pada pasien telah mendapat keputusan medis “Do Not Rescucitate” 
(DNR) yang diberikan pada pasien paliatif; (5) Kondisi-kondisi yang menurut prosedur Bantuan 
Hidup Dasar, pertolongan tersebut dapat diakhiri. 

366Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim,juz IV no. 2699 (Beirut: Dar Ihya al-
Turas al-Arabi 1374 H/1955 M), h. 2074. 
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dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 
menolong saudaranya”. 

 
Tanggung jawab pertolongan oleh pihak yang memiliki kemampuan kepada 

pihak yang membutuhkan; atau dalam konteks pasien darurat oleh pihak yang 

memiliki kompetensi khusus (dokter), disinggung dalam hadis Nabi saw.  

 ىَّلَصِ هَّللاِ لْوُسَرَ عَمٌ سْوُلُجُ نْحَنَو .ٌبَرْقَع اَّنِم ًلاُجَرْ تَغَدَل ُ:لْوُقَي ِهَّللا ِدْبَعِ نْب ِرِباَجُ تْعِمَس :رْيَبُّزلا وُبَأ َلاَق

 هاور(ْ"لَعْفَيْلَف ُهاَخَأَ عَفْنَي ْنَأ ْمُكْنِمَ عاَطَتْساِ نَم"	َلاَق ؟ْيِقْرَأ !ِهَّللا َلوُسَر اَي :ٌلُجَرَ لاَقَفَ مَّلَسَوِ هْيَلَعُ هَّللا

 367)ملسم

Artinya:  

Abu al-Zubair berkata, “Aku mendengar Jabir ibn Abdillah berkata, ‘Salah 
seorang di antara kami tersengat oleh seekor kalajengking, sementara kami 
pada saat tersebut sedang duduk berkumpul bersama Rasulullah saw. Maka 
bertanyalah seseorang, ‘Wahai Rasulullah, bolehkah aku menjampinya?’ 
Kata Nabi, ‘Barang siapa di antara kalian yang dapat memberikan manfaat 
kepada saudaranya, hendaklah ia kerjakan”. 

Dalam terminologi hukum Islam, pembahasan mengenai prinsip 

penanganan kondisi gawat368 dan atau darurat369 dapat ditemukan dalam kaidah 

hukum menghindari bahaya, kerusakan atau kerugian (darar). Terdapat beberapa 

subkaidah kedaruratan yang dapat menjadi landasan operasional dalam menghadapi 

kondisi darurat, khususnya bagi dokter dalam menjalani tugas profesionalnya. 

 
367Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, Sahih Muslim, juz IV no. 2199 (Beirut: Dar Ihya al-

Turas al-Arabi 1374 H/1955 M), h. 1726.  
368genting; berbahaya; kritis; mengkhawatirkan; dekat kepada kematian; sulit; terancam. 

“gawat”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gawat  (5 Januari 2024).  

369keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan 
sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera; keadaan terpaksa. “darurat”, Kamus Besar 
Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud. 
go.id/entri/darurat  (5 Januari 2024).  



 

 
 

197 

197 

Al-Jassas mengartikan darar sebagai bahaya yang dapat mencederai tubuh 

atau bahkan mengancam nyawa. Menurut al-Suyuti, darar adalah kondisi yang 

berisiko mengakibatkan kebinasaan (kematian), atau nyaris binasa. Setelah 

mengutip beberapa pendapat ahli, Azhari menyimpulkan makna darar sebagai 

kondisi kesulitan yang mengancam eksistensi manusia, mengancam agama, jiwa, 

nasab (keturunan), harta, dan kehormatan manusia.370  Bahkan menurut Azhari, 

kondisi darar; sebagai kondisi puncak kepentingan yang terkait langsung dengan 

eksistensi manusia, dapat memberi konsekwensi penghapusan hukum (meskipun 

bersifat sementara, hingga kondisi darurat tsb. telah teratasi); dan bukan sekadar 

keringanan hukum.371  

Beberapa subkaidah darar sebagai landasan operasioal dalam menghadapi 

kondisi gawat darurat adalah: 

1) ” ِناَكْملإْاِ رْدَقِبُ عَفْدُيُ رَرَّضلا ” Maksudnya, potensi darar (bahaya, kerusakan) 

hendaknya ditolak semampunya. Dalam konteks darurat medis dapat 

diartikan, kondisi genting yang mengancam nyawa manusia hendaknya 

ditanggulangi semaksimal mungkin. Dalam konteks demikian, variabel dan 

pertimbangan lain yang tidak mendesak dan membahayakan, dapat 

ditunda. Meskipun tidak sedang bertugas, berada di luar rumah sakit, dll., 

 
370Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 101-103. Lihat Kembali hirarki 

kepentingan manusia menurut Wahbah al-Zuhaili, mulai dari yang paling urgent: membahayakan 
(darar), kebutuhan (hajat), keperluan (manfaat), keperluan estetik (zinah), dan berlebihan (fudul); 
pada pembahasan sebelumnya; dalam referensi yang sama. 

371Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 106  
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seorang dokter hendaknya turun tangan dalam kondisi darurat yang 

membutuhkan kompetensi profesionalnya.  

َما” (2 ِه ِّف َخ َا ِبا  َك ِِت ْرا ِب ا ًر َر َض َما  َه ُم َظ ْع َا َي  ِع ْو ُر ِناَت  َدَس ْف َم َض   َ ر َاعَت ا َذ إِ  ”372 Maksudnya, jika 

terdapat kontradiksi antara dua pilihan tindakan yang sama-sama dapat 

mengakibatkan kondisi bahaya, maka diambil tindakan dengan risiko 

bahaya yang lebih ringan. Dalam konteks gawat darurat medis, kondisi 

tersebut adalah kondisi-kondisi kritis yang mengancam nyawa, atau 

timbulnya penderitaan yang sangat, rasa nyeri yang tidak tertahankan, dsb. 

Selain kondisi darurat tersebut dapat ditangani setelah kondisi darurat telah 

tertanggulangi. 

3) Terkait kondisi gawat yang mengandung unsur keterbatasan waktu 

(darurat), dan keperluan untuk penanggulangan segera; subkaidah darar 

menegaskan, “ى ِخا َر َّتلا ى َل َع ِر  ْو َفل ْا َو ِع  َّس َو ُلم ْا ى َل َع ُق  َّي َض ُلم ْاا َه ْن ِم َم  ِّد ُق ُق  ْو ُق ُلح ْا َض  َرا َع َت َذا ِإ ” 373  

Maksudnya, apabila terjadi kontradiksi antara dua pilihan tindakan dalam 

waktu yang terbatas, maka didahulukan yang waktunya mendesak dan 

perlu penanganan segera; daripada yang kesempatannya longgar, tidak 

memerlukan penanganan segera, atau hanya memerlukan tindakan yang 

dapat ditunda. 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia menguraikan lebih lanjut; 

jika terdapat kasus yang membutuhkan gawat darurat, maka dokter dapat 

 
372Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 112 
373Busyro, Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam, h. 130. 
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menghentikan layanannya pada pasien lain yang nongawat darurat atau gawat 

darurat dengan kondisi saat itu memiliki prioritas secara pertimbangan medik lebih 

rendah dari saat ini.374  

Dalam pertolongan terhadap gawat darurat, dokter tidak boleh 

dibatasi/dihambat/dipersalahkan oleh aturan administratif. Walau tidak saat 

bertugas, seorang dokter wajib memberikan pertolongan darurat kepada siapa pun 

yang sakit mendadak, kecelakaan atau keadaan bencana.375 

Bagi dokter yang melakukan pertolongan darurat maka kewajiban etis ini 

mengalahkan pertimbangan-pertimbangan etika lainnya. Dalam menjalankan 

kewajiban etis ini, dokter tersebut harus dilindungi dan dibela oleh teman sejawat, 

mitra bestari dan/atau organisasi profesi, pemerintah dan/atau masyarakat376  

j.   Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan 

tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien (Pasal 

10).377 

Penjelasan kode etik kedokteran menyebutkan378 bahwa etika kedokteran 

diwarnai oleh etika profesi yang mengedepankan panggilan nurani menolong 

pasien sebagai manusia yang tengah menderita. Pasien merupakan pribadi unik 

dengan tujuan hidupnya sendiri, dan bukan objek untuk diintervensi oleh siapa pun. 

 
374Penjelasan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 

2012, h. 47. 
375Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 50. 
376Penjelasan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 

2012, h. 48-49.  
377Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 4.  
378Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 34-

37.  
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Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak pasien sebagai bagian dari 

hak asasi manusia dalam bidang kesehatan; merupakan bagian dari kewajiban 

dokter. Dokter juga wajib berperilaku berwibawa, bertutur kata sopan, berperilaku 

santun, serta menghormati hak-hak pasien, sejawat maupun tenaga kesehatan 

lainnya. 

Dokter wajib memberikan akses dan mengobati pasien tanpa prasangka 

terhadap ras, agama, suku, kedudukan sosial, kondisi kecacatan tubuh, dan status 

kemampuan membayarnya. Dokter dengan penuh kejujuran, martabat kehormatan, 

dan penuh pertimbangan, menjunjung tinggi hak pasien atas perolehan informasi, 

mendiskusikan tentang manfaat, risiko, dan pengobatan yang tepat untuk dirinya; 

serta wajib mendapatkan tuntunan dan arahan profesional dari dokter dalam 

membuat keputusan sendiri (otonomi).  

Perspektif hukum Islam terkait hak asasi manusia, termasuk pasien, sejawat, 

dan tenaga kesehatan  lain, seperti ditegaskan di dalam ayat Al-Qur’an dan hadis 

berikut: 

  Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Isra/17: 70. 
 

لْايِضْفَت اَنْقَلَخْ نَّمِّمٍ رْيِثَك ىلَعْ مُهنْلَّضَفَو ِتبِّيَّطلا َنِّم ْمُهنْقَزَرَو ِرْحَبْلاَو ِّرَبْلا ىِف ْمُهنْلَمَحَو َمَدا ْٓيِنَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو   

Terjemahnya: 
Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka 
di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang 
baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami 
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.379 

Juga Firman Allah swt. dalam QS al-Maidah/5: 32. 

 
379Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/17?from=70&to=70  
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 اًعْيِمَجَ ساَّنلا اَيْحَا آَمَّنَاَكَف اَهاَيْحَاْ نَمَو

Terjemahnya: 
Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.380 

 
Ayat di atas menunjukkan konsep hukum Islam dalam penegakan supremasi 

hukum, serta prinsip hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. 

Barangsiapa berbuat baik kepada seseorang dengan menyelamatkan hidupnya, 

maka ia telah berbuat baik dan memelihara kedamaian bermasyarakat.381 Menurut 

Abrar Ahad Wani dalam Medical Ethics and Etiquettes in Islam382, ayat tersebut 

juga menunjukkan rahmat Islam tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, 

kondisi tubuh, serta latar belakang sosial maupun ekonomi.  

  Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Ḥujurat/49: 11. 

 اًرْيَخ َّنُكَّي ْنَا ىسَعٍ ءاَسِّن ْ نِّمٌ ءاَسِن لَاوْ مُهْنِّم اًرْيَخ اْوُنْوُكَّيْ نَا ىسَعٍ مْوَقْ نِّمٌ مْوَقْ رَخْسَي لا اْوُنَما َنْيِذَّلا اَهُّيَاي

 َكِٕىلوُاَف ْبُتَي ْمَّلْ نَمَو ِۚ◌ناَيمِلاا َدْعَب ُقْوُسُفْلا ُمْسلاا َسْئِب ۗ◌ِباَقْلَلااِب اْوُزَباَنَت لاَو ْمُكَسُفْنَا آْوُزِمْلَت لاَو ۚ◌َّنُهْنِّم

 نْوُمِلّظلا ُمُه

Terjemahnya:  
 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih 
baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-
perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan 
(yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). 
Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang 

 
380Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=32   
381“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-

32#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
382Abrar Ahad Wani, Medical Ethics and Etiquettes in Islam, New Delhi: Adam Publishers, 

2019, h. 22-23 
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buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. 
Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.383 

 
Pesan spesifik mengenai prinsip kesetaraan tanpa prasangka agama 

ditunjukkan oleh QS Al-Mumtaḥanah/60: 8.  

 َّنِا ۗ◌ْمِهْيَلِا آْوُطِسْقُتَو ْمُهْوُّرَبَت ْنَا ْ مُكِراَيِد ْنِّم ْمُكْوُجِرْخُي ْمَلَو ِنْيِّدلا ىِف ْمُكْوُلِتاَقُي ْمَلَ نْيِذَّلاِ نَعُ للهاُ مُكىهْنَي لا

 َيِنطِسْقُلما ُّبِحُيَ للها

Terjemahnya: 
 

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil.384 

 
Ketentuan umum hukum Islam dalam menjalin hubungan dengan kelompok 

non-Muslim adalah kewajiban bergaul dan bersikap baik selama mereka juga 

bergaul dan bersikap baik. Kebolehan mengadakan hubungan baik dapat dibuktikan 

dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak. Allah tidak melarang orang-orang 

yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan, tolong-

menolong, dan bantu-membantu dengan orang non-Muslim selama mereka tidak 

mempunyai niat memusuhi Islam dan kaum Muslim, tidak mengusir kaum Muslim 

dari tempat tinggal mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan pihak yang 

memusuhi kaum Muslim.385  Disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. 

 
383Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/49?from=11&to=11  
384Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/60?from=8&to=8  
385Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/60?from=8&to=8  (19 Februarai 2024). 
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ْ نَم اوُمَحْرا ُ،نَمْحَّرلاُ مُهُمَحْرَيَ نوُمِحاَّرلا :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق َ:لاَق وٍرْمَع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع

 386)يذمرتلا هاور(ِ ءاَمَّسلا يِف ْنَم ْمُكْمَحْرَي ِضْرَلأا يِف

Artinya:  
 

Abdullah ibn Amr berkata, “Bersabda Rasulullah saw., ‘Orang-orang yang 
pengasih akan dikasihi oleh Dia yang Maha Pengasih. Kasihilah mereka yang 
di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Dia yang Maha Pengasih di langit”. 

 
k.  Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup 

makhluk insani (Pasal 11). 

Penjelasan pasal kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012 menyebutkan, 

setiap dokter selayaknya berperan sebagai pemelihara dan pelestari kehidupan 

manusia yang merupakan penyandang hak asasi, mulai dari saat pembuahan sampai 

meninggal dunia. Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan 

telah menciptakan masing-masing manusia seusia dengan tujuannya. Ketika 

menjadi pasien, betapapun parah atau kecacatannya, setiap dokter wajib menyadari 

panggilan suci nuraninya untuk menjaga kehidupan pasien tersebut. Seorang dokter 

harus mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah 

manusia, meringankan penderitaan pasien, dan tidak untuk mengakhirinya.  

Seorang dokter wajib memahami siklus dan mutu kehidupan manusia, mulai 

saat pembuahan dan/atau saat kehidupan diawali, proses alamiah kehidupan 

berlangsung, sampai dengan menjelang hingga saat dan sesudah kematian manusia, 

 
386Muhammad ibn Isa ibn Saurah al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, juz IV no. 1924  (Cet. II; 

Mesir: Mustafa al-Halabi, 1395 H/1975 M), h. 323.   
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dengan tujuan untuk menghormati, melindungi dan memelihara hidup makhluk 

insani.387  

Perspektif hukum Islam terhadap pasal 11 kode etik profesi dokter 

Indonesia dapat dilihat dari salah satu dari tujuan-tujuan mayor hukum Islam 

(maqasid al-syariah), yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia (hifd al-nafs). 

Perlindungan jiwa manusia diartikan sebagai upaya pemeliharaan jiwa dan 

keberlangsungnya kehidupan manusia, melalui norma-norma hukum.388  

Hukum Islam melarang setiap tindakan yang dapat membinasakan jiwa 

manusia389, mengancam pelakunya dengan ancaman sanksi yang berat, serta 

memberi dispensasi hukum berupa kebolehan untuk mengonsumsi makanan haram 

dalam kondisi darurat dalam rangka perlindungan jiwa390. Untuk tujuan 

perlindungan jiwa, hukum Islam juga memberi aturan mengenai sanksi kejahatan 

 
387yakni kesadaran bahwa manusia mulai saat pembuahan (baik alami maupun buatan), 

memiliki hak hidup yang akan berkembang pada saatnya secara alamiah menjadi hak asasi manusia, 
suatu hak dasar yang utuh, tak dapat dikurangi karena ia adalah semata-mata manusia. Lihat 
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, h. 37-38.  

388Abdul Helim, Maqasid al-Syariah versus Usul al-Fiqh, Konsep dan Posisinya dalam 
Metodologi Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25-26.  

389“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, 
bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang 
mengucapkan salam kepadamu, “Kamu bukan seorang mukmin,” (lalu kamu membunuhnya) 
dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. 
Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka 
telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Nisa/4: 94)  

390Berdasarkan firman Allah swt., “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang 
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi 
nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang 
kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 
mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan 
telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi 
barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. al-Maidah/5: 3).  
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pidana jiwa, berupa sanksi pidana setimpal (kisas), denda (diyat), dan tebusan 

(kaffarat).391 Mengenai ancaman terhadap tindakan pembunuhan, Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Nisa/4: 93.  

 اًمْيِظَع اًباَذَع هَل َّدَعَاَو هَنَعَلَوِ هْيَلَعُ للهاَ بِضَغَو اَهْيِف اًدِلاَخُ مَّنَهَج هُؤاَزَجَف اًدِّمَعَتُّم اًنِمْؤُمْ لُتْقَّيْ نَمَو

Terjemahnya: 

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah 
(neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, 
melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.392  

Misi pelestarian jiwa manusia merupakan tugas pokok profesional 

kedokteran, sehingga keberadaan dokter dalam sebuah komunitas merupakan 

kewajiban komunal (fardu kifayah). Sejalan dengan tugas pokok dokter tersebut, 

maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan tujuan pemeliharaan jiwa 

merupakan bentuk pelanggaran etika kedokteran, bahkan hukum Islam.  

Allah swt., berfirman dalam QS al-Maidah/5: 32. 

 اًعيِمَجَ ساَّنلا اَيْحَأ اَمَّنَأَكَف اَهاَيْحَأْ نَمَو  اًعيِمَجَ ساَّنلاَ لَتَق اَمَّنَأَكَفِ ضْرَلأا يِفٍ داَسَفْ وَأٍ سْفَنِ رْيَغِب اًسْفَنَ لَتَقْ نَم

 
Terjemahnya:  

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah 
dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.393 

 

 
391Abdul Helim, Maqasid al-Syariah versus Usul al-Fiqh, Konsep dan Posisinya dalam 

Metodologi Hukum Islam, h. 25-26.  
392Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/4?from=93&to=93  
393Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/5?from=32&to=32  
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Allah mewajibkan hukuman mati terhadap orang yang melakukan 

penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian. Barang siapa yang membunuh 

seseorang tanpa sebab, atau tanpa alasan perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh 

korban, ia seakan-akan membunuh semua manusia karena telah merusak 

kehormatan jiwa manusia. Kemurkaan dan siksa Allah akibat tindakan membunuh 

satu jiwa sama seperti kemurkaan dan siksaNya akibat tindakan membunuh seluruh 

jiwa. Barang siapa memelihara satu jiwa manusia, antara lain dengan menegakkan 

hukum pidana sanksi setimpal (kisas), maka seolah-olah ia telah melindungi seluruh 

jiwa manusia. Untuk itu, mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari 

Tuhannya.  

Ayat ini menerangkan bahwa melakukan kezaliman dengan membunuh satu 

nyawa berarti melakukan kezaliman kepada semua anggota masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan metode dakwaan di pengadilan negara mengenai hak masyarakat. 

Barangsiapa berbuat baik kepada seseorang dengan menyelamatkan hidupnya, 

maka ia telah berbuat baik kepada masyarakat. Ayat di atas menunjukkan konsep 

hukum Islam dalam penegakan supremasi hukum, serta prinsip hubungan timbal 

balik antara individu dan masyarakat. Hukum Islam dengan demikian telah 

memelihara keselamatan, keamanan dan tolong-menolong antara individu dan 

masyarakat.394 

Dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri ke dalam perbuatan 

menggugurkan kandungan (abortus provocatus) tanpa indikasi medis yang 

 
394“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-

32#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024). 
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membahayakan kelangsungan hidup ibu dan janin, atau secara aktif mengakhiri 

kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan 

sembuh (euthanasia), maupun terlibat secara aktif dalam eksekusi hukuman mati 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan moralitasnya. Dokter wajib berhati-hati, 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek; terhadap tindakan diagnosis, 

pengobatan, dan prognosis; pada konteks kehidupan reproduksi395 pada umumnya, 

serta penggunaan pelbagai kemajuan teknologi reproduktif apapun, yang dapat 

menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan.396  

l. Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib 

memperhatikankeseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, prefentif, 

kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya 

serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat (Pasal 12). 

Tanggung jawab pekerjaan dokter mencakup manusia sehat dan sakit, 

dimulai dari masa sebelum sakit dengan intervensi promotif397 dan preventif398; 

 
395terutama tentang awal pembuahan, kelahiran, sterilisasi, kehamilan, sectio caesaria, 

prokreasi (inseminasi buatan), stem cell, cloning, dst., hingga saat kematian; atau penggunaan 
teknologi reproduktif, khususnya yang didorong oleh kehendak pasien/keluarganya; atau 
penggunaan teknologi genetika dan molecular; dll.  

396Kode etik kedokteran Indonesia tahun 2012 
397bertindak sebagai pemberdaya masyarakat melalui pengorganisasian mereka baik 

melalui pendidikan kesehatan, perbaikan lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya agar dapat 
membantu masyarakat mampu memilih pola hidup sehat dan semakin lebih sehat lagi.   

398seorang dokter seharusnya bertindak sebagai pemberi pelayanan, pendidikan kesehatan 
dan perlindungan pencegahan supaya klien dan keluarganya dapat tetap sehat, terhindar dari 
risiko/sumber penyakit.   
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serta kuratif399, rehabilitatif400, hingga ke paliatif401 bagi yang sakit; baik individu 

atau komunitas. Dokter seyogyanya bertindak sebagai pendidik kesehatan yang 

sebenarnya, melakukan penyuluhan dan mencontohkan perilaku hidup sehat.  

Seorang dokter seharusnya memahami bahwa pasien memiliki konstruksi 

berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan lingkungan keluarga dan 

sosialnya; termasuk dalam menyatakan, menginginkan dan mengatasi penyakitnya. 

Setiap dokter wajib memandang pasien sebagai manusia seutuhnya, sebagai 

kesatuan bio-psiko-sosio-kulturo-spiritual, dan bertindak dalam pelayanan 

kesehatan menyeluruh, demi terwujudnya derajat kesehatan individu dan 

masyarakat yang optimal.  

Seorang dokter seharusnya memahami bahwa pendekatan kedokteran 

modern yang positifistik, selain memiliki kekuatan juga mengandung kelemahan, 

yang dapat diatasi melalui pendekatan kedokteran holistik, baik integratif maupun 

sinergis. Setiap dokter wajib menghargai kearifan lokal, dan berperan sebagai agen 

transformatif, ke arah masyarakat yang lebih baik, damai, adil, dan sejahtera.  

 
399(dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk 

mengobati. “kuratif”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kuratif  (5 Januari 2024). 

400bertindak untuk mengembalikan dan memulihkan fungsi gangguan, disabilitas/kecacatan 
serta keterbatasan gerak sosial pasien termasuk mencegah stigmatisasi dan ketimpangan sosialnya 
sehingga tercapai kualitas hidup yang layak.   

401cara, ikhtiar yang melunakkan, meringankan, mengurangi penderitaan; obat yang dapat 
meredakan rasa sakit. “paliatif”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paliatif  (5 Januari 2024). Khususnya pada pasien 
yang tidak akan tersembuhkan walau segala upaya medik dilakukan, wajib mengupayakan 
kenyamanan pasien agar jangan sampai menderita karena penyakitnya, sehingga terjunjung tinggi 
nilai kemanusiaannya dan akhirnya wafat secara bermartabat. 
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Terdapat beberapa hal yang terkait dengan hukum Islam pada kode etik 

profesi dokter pasal 12, yaitu:  

1) Dokter hendaknya dapat berkolaborasi secara integral maupun sinergis 

dengan berbagai pendekatan dan kearifan, yang rasional dan empirik, 

dalam pelayanan kesehatan. Hal tersebut berangkat dari kenyataan bahwa 

ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern belum dapat 

menjelaskan fenomena kesehatan dan atau penyakit; dan belum mampu 

memberi solusi secara tuntas terhadap semua problem kesehatan dalam 

masyarakat. Terdapat berbagai macam pendekatan rasional, atau teknik 

pengobatan  berdasarkan tradisi empirik, yang dipraktikkan oleh berbagai 

budaya di dunia.  

Pasien, sebagai manusia utuh dengan latar belakang budaya tertentu, 

memiliki perspektif  sendiri mengenai tradisi pengobatan dalam 

masyarakat. Dokter harus menghormati hak pasien atas suatu pandangan 

dan pilihan pengobatan; berpikiran terbuka dan rasional; serta menghargai 

kearifan budaya. Sebagai ilmuan dan pendidik, dokter seyogyanya 

berupaya mencari penjelasan rasional dari sejawat, atau sumber-sumber 

ilmiah yang tersedia; serta dapat menjelaskannya secara bijak kepada 

pasien. 

Terhadap pengobatan yang rasional dan terbukti secara empirik, selama 

tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah402; pada prinsipnya 

 
402Tidak mengandung unsur syirik dalam doktrin keyakinan atau ritual, takhayul yang 

irasional, serta bid’ah dalam ritual ibadah  
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dibolehkan oleh hukum Islam; atau bahkan bisa menjadi terlarang oleh 

hukum untuk dibatasi jika merupakan solusi bagi kesembuhan pasien.  

Hukum Islam menetapkan bahwa metode pengobatan merupakan bidang 

sosial kemasyarakatan (muamalat403). Prinsip dasar dalam bidang 

muamalat adalah kebolehan. Kaidah hukum Islam menetapkan, “  يِف ُلْصَلأا

ِيِمرْحَّتلاَو ِنَلاْطَبلْا ىَلَعٌ لْيِلَد ُمْوُقَي ىَّتَح ُةَحِّصلا ِتَلاَماَعُلماَوِ دْوُقُعْلا ” maksudnya, dasar 

hukum dari perkara muamalat adalah boleh, atau “ ُةَمَّكَحُمُ ةَداَعلا ” maksudnya 

sebuah tradisi dapat menjadi dasar hukum, atau   "يِفِ هْيَلِإُ عَجْرُيُ ةَداَعْلاَوُ فْرُعلا  

"ٍّدَحِبُ هَّدُحَيْ مَلَو ُ,عِراَّشلا ِهِب َمَكَح ٍمْكُح ِّلُك  maksudnya tradisi dan kebiasaan 

menjadi pedoman dalam penetapan hukum, jika tidak terdapat norma yang 

membatasi secara tegas.  

Dengan demikian, jika Allah swt. telah menetapkan hukum sesuatu, baik 

dalam bidang ibadah maupun muamalat, sementara batasan dan penjelasan 

detailnya tidak ditetapkan secara tegas, maka adat dan kebiasan yang 

tengah berlaku di masyarakat menjadi pedoman dalam penentuan batas 

dan rincian perkara tersebut.404 

 
403hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya); 

muamalat. “muamalah”, Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) Edisi Kelima Daring, Badan 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi.  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah  (5 Januari 2024). 

404“Kaidah Ke. 9: ‘Urf dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam 
Syariat”, Situs Resmi Almanhaj. https://almanhaj.or.id/2508-kaidah-ke-9-urf-dan-kebiasaan-
dijadikan-pedoman-pada-setiap-hukum-dalam-syariat.html (10 Januari 2024). 
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Jika pengobatan rasional empirik tersebut merupakan solusi bagi 

kesembuhan pasien, antara lain karena keterbatasan sistem pengobatan 

kedokteran modern, maka menghalangi atau membatasinya merupakan 

pelanggaran terhadap hak pasien. Hukum Islam menetapkan, “  اَهَل ُةَلْيِسَولا

ِدِصاَقَلما ُماَكْحَأ ” Maksudnya, hukum sarana tergantung pada tujuan-

tujuannya.  

Termasuk dalam cakupan kaidah adalah kewajiban hukum yang tidak bisa 

sempurna (pelaksanaannya) kecuali dengan keberadaan sarana tertentu, 

maka upaya untuk mewujudkan sarana tersebut juga menjadi kewajiban 

hukum.  

Jika kesehatan adalah fitrah yang wajib untuk diupayakan oleh manusia, 

berdasarkan perintah Allah untuk berobat, maka melakukan cara, jalan, 

sarana, konsekwensi, serta hal-hal terkait, untuk mewujudkan hal tersebut 

adalah wajib; dan tidak boleh dihalangi atau dibatasi; sepanjang hal 

tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma syariah.  

2) Pelayanan kedokteran tidak semata menghadapi pasien sakit (pendekatan 

kuratif), namun juga sebelum sakit (pendekatan promotif dan preventif) 

melalui gerakan perilaku hidup sehat; hingga saat pemulihan (pendekatan 

rehabilitatif) dan meringankan penderitaan (pendekatan paliatif) pada 

pasien terminal.  

Terkait aspek preventif, terdapat kaidah kesehatan “ ِجَلِاعْلاَ نِمٌرْيَخُ ةَياَقِولا ” 

maksudnya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan 
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tidak saja menghindarkan orang dari rasa sakit dan kepayahan yang 

ditimbulkan oleh penyakit, namun juga menghindarkan yang bersangkutan 

dari pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan, kerepotan bagi 

keluraga, waktu produktif yang terbuang, dst.  

Hukum Islam mengatur secara khusus norma-norma yang terkait dengan 

pencegahan penyakit, atau pencegahan terhadap risiko menambah 

keparahan suatu penyakit, atau menularnya suatu wabah penyakit. Aturan 

khusus hukum Islam terkait ibadah dan pencegahan penyakit atau 

keparahan penyakit; serta pencegahan penularan penyakit, antara lain:405   

a) Bertayammun dibolehkan bagi pasien jika dengan berwudu dapat 

menambah parah penyakit, atau menunda kesembuhan. Allah swt., 

berfirman dalam QS al-Nisa/4: 43. 

 ً ءاَم اْوُدِتج ْمَلَف َءاَسِّنلا ُمُتْسَلم ْوَا ِطِٕىاَغْلا َنِّم ْمُكْنِّم ٌدَحَا َءاَج ْوَا ٍرَفَس ىلَع ْوَا ىضْرَّم ْمُتْنُك ْنِاَو

 اًرْوُفَغ اًّوُفَع َناَك َللها َّنِا ۗ◌ْ مُكْيِدْيَاَو ْمُكِهْوُجُوِب اْوُحَسْماَف اًبِّيَط اًدْيِعَص اْوُمَّمَيَتَف

Terjemahnya: 
 
Adapun jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis 
buang air atau kalian telah menyentuh (dengan syahwat atau berjimak) 
perempuan (istri), sedangkan kalian tidak mendapat air, maka 
bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajah dan 
tangan kalian dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha 
Pengampun.406 

 

 
405Sayyid Syadly, “Pencegahan Penyakit dalam Al-Qur’an dan Hadits”, Situs Resmi 

Wahdah Islamiyah.  https://wahdah.or.id/pencegahan-penyakit-dalam-al-quran-dan-hadits/ (10 
Januari 2024). 

406Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 
quran/per-ayat/surah/4?from=43&to=43  
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b) Pasien boleh mengganti puasa wajib ke hari yang lain, jika puasa dapat 

menambah parah sakit pasien, atau menunda kesembuhannya; bahkan 

diberi dispensasi diyat bagi yang tidak mampu berpuasa. Allah swt. 

berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 184. 

 ُماَعَطٌ ةَيْدِف هَنْوُقْيِطُيَ نْيِذَّلا ىَلَعَوۗ◌ َرَخُا ٍماَّيَا ْنِّم ٌةَّدِعَف ٍرَفَس ىلَع ْوَا اًضْيِرَّم ْمُكْنِم َناَك ْنَمَف

 َنْوُمَلْعَتْ مُتْنُكْ نِاْ مُكَّلٌ رْيَخ اْوُمْوُصَتْ نَاَوۗ◌ هَّل ٌرْيَخ َوُهَف اًرْيَخ َعَّوَطَت ْنَمَف ۗ◌ٍيِنكْسِم

Terjemahnya:  
 
Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu 
tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia 
tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang tidak 
ada harapan menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi 
makan seorang miskin.407 
 

c) Pembatasan perjalanan saat wabah melanda suatu komunitas. 

Disebutkan dalam hadis Rasulullah saw.  

ِ مْأَّشلاِب َعَقَو ْدَق َءاَبَوْلا َّنَأ ُهَغَلَب َغْرَسِب َناَك اَّمَلَف ،ِمْأَّشلا ىَلِإ َجَرَخ َرَمُع َّنَأٍ	رِماَع ِنْب ِللها ِدْبَعْ	نَع

ِ هْيَلَع اوُمَدْقَت لَافٍ ضْرَأِبِ هِبْ مُتْعِمَس اَذِإ :َلاَق صلى الله عليه وسلم ِللها َلوُسَر َّنَأ ٍفْوَع ُنْب ِنَمْحَّرلا ُدْبَع ُهَرَبْخَأَف

 408)يراخبلا هاور(  ُهْنِم اًراَرِف اوُجُرْخَت لَاف اَهِبْ مُتْنَأَوٍ ضْرَأِبَ عَقَو اَذِإَو

Artinya: 
 
Abdullah ibn Amir bercerita, bahwa Umar ibn Khattab pergi ke 
Negeri Syam. Saat beliau tiba di suatu tempat Bernama Sarga, sampai 
kepada beliau berita bahwa telah timbul suatu wabah penyakit di 
Syam. Maka Abdurrahman ibn Auf berkata, sungguh Rasulullah saw. 
telah bersabda, “Jika kalian mendengar suatu wabah terjangkit di 
suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana; namun jika ia 

 
407Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/2?from=184&to=184   
408Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, , juz VII no. 5730 

(Cet. 1; Beirut: Dar Tuq al-Najat, 1422 H), h. 130. 
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mewabah di sutau negeri yang kalian berada di dalamnya, maka 
janganlah kalian keluar karena ingin menjauhinya”.  

Aspek pengobatan (kuratif) dan tindakan mengurangi penderitaan (paliatif) 

dalam pengobatan berdasarkan kaidah hukum Islam, ُلاَزُي ُرَرَّضلَا  	 yang maksudnya 

kerusakan dan kerugian hendaknya dihilangkan. Penderitaan penyakit merupakan 

bentuk kerusakan pada raga pasien; sementara rasa sakit diderita oleh pasien dalam 

kondisi kritis dan terminal. Kaidah ini berangkat dari hadis Nabi saw. 

 409)هجام نبا هاور(  َراَرِض لَاوَ رَرَض لا : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَرَ لاَق: َلاَق	،ٍساَّبَع ِنْباِ نَع

Artinya:  

Ibn Abbas berkata, “Telah bersabda Rasulullah saw. ‘Tidak boleh berbuat 
darar, begitu pula tidak pula berbuat dirar.” 

Firanda Andirja menerangkan perbedaan antara darar dan dirar. 

Menurutnya, sebagian ulama mengatakan, kedua kata tersebut bermakna sama, 

yaitu kemudaratan, berupa kerusakan atau kerugian. Sebagian yang lain 

menjelaskan makna yang berbeda. Darar berarti merugikan orang lain agar dirinya 

mendapatkan keuntungan; sedangkan dirar diartikan sebagai merugikan orang lain, 

namun pelaku tidak mengambil keuntungan atas tindakannya tsb. Bagi yang lain, 

darar adalah memulai tindakan yang merugikan orang lain; sedangkan dirar berarti 

membalas tindakan merugikan oleh pihak lain, tingkat tingkat kerugian yang lebih 

besar.410  

 
409Ibn Majah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini, Sunan ibn Majah, Juz II No. 2341 (t.t: 

Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah-Faisal Isa al-Halabi, t.th), h. 784. 
410Firanda Andirja, “Kaidah 4 Adh-Dhararu Yuzaalu (Kemudharatan Dihilangkan Sebisa 

Mungkin)”, Official Website of Firanda Andirja. https://firanda.com/al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-
kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4/ (10 Januari 2024). 
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m.  Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di  bidang 

kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati (Pasal 

13). 

Masalah kesehatan tidak dapat ditangani oleh satu disiplin saja, bahkan di 

bidang kedokteran pun muncul percabangan ilmu yang memerlukan jenis 

kompetensi tersendiri, berupa spesialisasi hingga subspesialisasi. Dokter dalam 

melaksanakan tugas profesi dapat melaksanakan perannya secara perorangan, 

dalam kelompok, atau tim. Ketika bekerja dalam tim, dokter harus: (1) 

menghormati keahlian dan peran setiap anggota tim; (2) menjaga hubungan 

profesional; (3) menjalin komunikasi yang baik; (4) memastikan siapa penanggung 

jawab tim (dokter penanggung jawab pasien); (5) memastikan pasien mendapatkan 

pelayanan yang baik dan profesional.  

Dokter wajib menaati peraturan internal dan membina hubungan harmonis 

dengan pihak manajemen dan petugas lain dalam fasilitas pelayanan kesehatan 

dimana ia bekerja; termasuk jika berada dalam upaya kerja sosial, penanganan 

bencana, atau kerjasama dan kerelawanan lainnya.  Allah subhanahu wata’ala 

berfirman dalam QS al-Maidah/5: 2. 

 َّنِإ  ۖ◌ َهَّللا اوُقَّتاَو ۚ◌ ِناَوْدُعْلاَو ِمْثِلإا ىَلَع اوُنَواَعَت لاَو ۖ◌ ىَوْقَّتلاَو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو

 ِباَقِعْلا ُديِدَش َهَّللا

Terjemahnya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
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bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.411 

Juga firman Allah dalam QS al-Hujurat/49: 13. 

Cَ َإِ سُاَّنلا اهَُّـيأNَّ َاوفُرَاعَـَتلِ لَئِابَـَقوَ ً\وعُشُ مْكُانَلْعَجَوَ ىٰثَـْنأُوَ رٍكَذَ نْمِ مْكُانَقْلَخ ۚ 

 يرٌبِخَ مٌيلِعَ cََّا َّنإِ ۚ مْكُاقَـْتأَ cَِّا دَنْعِ مْكُمَرَكْأَ َّنإِ

Terjemahnya:  

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.412 

Quraish Shihab menjelaskan, Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 

menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal: Adam dan Hawa. Lalu 

kalian Kami jadikan, dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, 

supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara 

kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal, yang 

tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya.413 

Hukum Islam menetapkan prinsip umum dalam kerjasama, yaitu “ َ نْوُمِلْسُلما

اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ًلاَلاَح َمَّرَح اًطْرَش َّلاِإ ْمِهِطْوُرُش ىَلَع ” maksudnya, kaum Muslim harus memenuhi 

 
411Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2   
412Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 

quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13  
413“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-

13#tafsir-quraish-shihab (5 Januari 2024).  
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syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan suatu 

yang halal atau menghalalkan suatu yang haram’.414  

Berdasarkan kaidah tersebut, hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang 

telah disepakati oleh para pihak dalam berbagai kontrak kerja sama yang mereka 

laksanakan adalah boleh, jika itu mengandung manfaat dan tidak terdapat unsur 

pelanggaran hukum dalam kontrak tersebut. Tentunya, selama syarat-syarat itu 

tidak menyeret pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh hukum 

Islam. Apabila mengandung unsur haram, atau bisa menyeret pelakunya terjerumus 

ke dalam perkara yang haram, maka syarat tersebut tidak diperbolehkan.415 

Kerja sama dalam konteks pelayanan kesehatan oleh profesional 

kedokteran, menurut hukum Islam, salah satu jenisnya dapat masuk ke dalam jenis 

kemitraan profesi (syirkah abdan). Menurut Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijiri, 

jenis kerja sama tersebut diartikan sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih 

dalam melakukan hal yang mubah, dengan fisik mereka, seperti semua pekerjaan 

atau profesi, berdasarkan kesepakatan dan kerelaan mereka.416 Dalam jenis 

kemitraan profesi (syirkah abdan) tersebut, para pihak berhak atas revenue dari 

hasil kemitraan mereka.417    

 
414Berdasarkan HR Bukhari 4/451, Ahmad 2/366, Abu Dawud no. 3594, Hakim 2/45, dan 

Tirmizi no. 1370. 
415“Kaidah Ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka 

Sepakati”, Situs Resmi Almanhaj. https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-
memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html (15 Januari 2024) 

416Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijiri, Mukhtasar al-Fiqh al-Islami (Ensiklopedi Islam 
al-Kamil), terj. Achmad Munir Badjeber, dkk. (Cet. XIX; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 
Oktober 2013, h. 932-933.   

417Lihat lebih lanjut hukum-hukum mengenai syirkah wujuh dalam Abu Bakr Jabir al-
Jazairi, Minhaj al-Muslim (Ensiklopedi Muslim) terj. Fadhli Bahri, (Cet. XI; Jakarta Timur: Darul 
Falah, 2007), h. 517-518. 



 

 
 

218 

218 

n.  Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah 

diperiksa sendiri kebenarannya (Pasal 7). 

Pemberian surat keterangan418 dan atau pendapat ahli merupakan sisi lain 

dari tugas profesional dokter untuk kepentingan hukum dan peradilan. Meskipun 

terdapat hubungan antara dokter dan pasien, namun hubungan tersebut didasarkan 

pada kontrak hukum formal, sehingga terlebih dahulu harus melalui permintaan 

tertulis dari pihak berwenang. Keterangan dan pendapat dokter dalam hal ini 

didasarkan atas keahlian dan kompetensi khusus dokter terkait perkara yang 

disidangkan.    

Sumpah dan pemeriksaan medis sesuai kompetensi kedokteran yang 

dimiliki, menjadi jaminan atas kebenaran pendapat dan keterangan yang diberikan 

oleh dokter.419 Surat keterangan dokter dan atau pendapat ahli diminta secara 

tertulis oleh pihak berwenang, untuk memperjelas suatu perkara. Surat keterangan 

tersebut dapat menjadi dokumen hukum publik, sehingga harus berdasarkan sikap 

profesional yang jujur, kompetensi ilmiah kedokteran, dan independensi.  

 
418contoh surat keterangan dokter antara lain berupa:  

1. surat keterangan sakit atau sehat (fisik dan mental);  
2. surat keterangan kelahiran atau kematian;  
3. surat keterangan cacat (disabilitas);  
4. surat keterangan gangguan jiwa/demensia;  
5. suratketeranganuntukasuransijiwa,untukperkawinan,bepergian ke luar negeri, telah imunisasi, 

dll.;  
6. surat keterangan laik diwawancara, disidangkan, dihukum (kaitan dengan perkara pidana);  
7. surat keterangan pengidap (untuk rehabilitasi) atau bebas narkotika /psikotropika;  
8. visum et repertum.  

419Surat keterangan dan pendapat tersebut meliputi hal diagnosis, terapi/pengobatan dan 
prognosis pasien/klien atau komunitas/masyarakat dalam lingkup ilmu kedokteran, yakni biomedik, 
kedokteran klinis, kedokteran komunitas/kesehatan masyarakat dan humaniora kedokteran/bioetika.  
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Dokter wajib mendasarkan surat keterangan atau pendapat ahli yang 

diberikannya pada fakta medis420 yang diyakininya benar, dan sesuai dengan 

tanggung jawab profesinya sebagai dokter.421 Keterangan ahli merupakan bentuk 

persaksian dalam peradilan. Hukum Islam mengatur mengenai persaksian 

berdasarkan firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4: 135. 

 ْوَا اًّيِنَغ ْنُكَّي ْنِا ۚ◌ َينِبَرْقَلااَو ِنْيَدِلاَوْلا ِوَا ْمُكِسُفْنَا ىلَع ْوَلَو ِلله َءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َينِماَّوَق اْوُنْوُك اْوُنَما َنْيِذَّلا اَهُّيَاي

 اًرْيِبَخَ نْوُلَمْعَت اَبمَ ناَكَ للها َّنِاَف اْوُضِرْعُتْ وَا اوْلَتْ نِاَو ۚ◌ اْوُلِدْعَت ْنَا ىوَهْلا اوُعِبَّتَت لاَف ۗ◌اَمِهِب ىلْوَا ُللهاَف اًرْيِقَف

 
Terjemahnya: 

 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.422 

 
Keadilan adalah sistem kehidupan yang tidak dipertentangkan lagi. Menurut 

Quraish Shihab berdasarkan ayat di atas, wahai orang-orang yang patuh dan tunduk 

kepada Allah dan seruan rasul-Nya, konsistenlah untuk senantiasa tunduk kepada 

keadilan. Bersikaplah adil terhadap mereka yang teraniaya. Jadilah kalian semua 

penegak keadilan, bukan karena menyukai pihak yang kaya, atau mengasihi pihak 

yang miskin. Karena Allah yang menjadikan seseorang kaya dan miskin, dan Dia 

 
420Yaitu fakta yang diterima dan diolah dokter sesuai dengan metodologi keilmuan 

kedokteran. 
421Tanggung jawab profesi adalah keyakinan terhadap kebenaran yang merupakan hasil 

dari pengertian seorang dokter terhadap iptek kedokteran, pengalaman klinik, perhitungan 
epidemiologik dan pemahaman kemanusiaanya sebagai dokter.  

422Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur’an Kemenag. https://quran.kemenag.go.id/ 
quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135  
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lebih tahu kemaslahatannya. Sesungguhnya hawa nafsu itu telah menyimpang dari 

kebenaran, maka janganlah kalian mengikutinya, supaya kalian dapat berlaku adil. 

Jika kalian berpaling atau enggan menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberi balasannya. Yang 

baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan 

pula.423 

Abu Bakr Jabir al-Jazairi dalam Minhaj al-Muslim menyebutkan hukum-

hukum terkait saksi dalam Islam, bahwa seorang saksi harus adil, independen, dan 

benar-benar tahu atau ahli mengenai perkara yang dipersaksikan424. Saksi yang 

berbohong, selain merupakan dosa besar, juga dapat dijatuhi sanksi ta’zir jika 

diketahui berbohong. Disebutkan dalam hadis Nabi saw., termasuk yang 

mengeliminasi validitas kesaksian adalah terdapatnya konflik kepentingan (conflict 

of interest) pada saksi, semisal permusuhan antara saksi dan terdakwa, atau adanya 

hubungan keluarga antar mereka.425 

Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijiri dalam Mukhtasar al-Fiqh al-Islami, 

menyebutkan syarat wajib bagi seseorang untuk memberikan kesaksian hukum di 

pengadilan, yaitu: (1) diminta oleh pengadilan; (2) memiliki kemampuan; (3) 

terdapat jaminan keamanan saksi. Persaksian atau keterangan ahli dalam sebuah 

persidangan tentu turut menentukan tingkat akurasi penilaian hakim dalam 

 
423“Tafsir Quraish Shihab”, Situs Resmi TafsirQ. https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-

135#tafsir-quraish-shihab (15 Januari 2024). 
424Sebuah metafora disebutkan dalam hadis, pengetahuan seorang saksi harus seterang 

seseorang yang menyaksikan matahari di siang hari.   
425Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim (Ensiklopedi Muslim), terj. Fadhli Bahri 

(Cet. XI; Jakarta Timur: Darul Falah, 2007), h. 716-717.  
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memutuskan perkara. Karena itu, meskipun persaksian dalam pengadilan 

merupakan kewajiban komunal (fardu kifayah) untuk tuntasnya sebuah perkara 

hukum; namun menunaikan kewajiban tersebut bagi yang bersangkutan (memenuhi 

syarat) merupakan kewajiban personal (fardu ain). Menurut beliau, kesaksian atau 

pendapat ahli mengenai suatu bidang tertentu, dapat diterima dari seorang atau dua 

orang ahli dalam bidang tersebut.426  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
426Muhammad ibn Ibrahim al-Tuwaijiri, Mukhtasar al-Fiqh al-Islami (Ensiklopedi Islam 

al-Kamil), terj. Achmad Munir Badjeber, dkk. (Cet. XIX; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 
Oktober 2013, h. 1182-1187. 



 

 
 

222 

222 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembahasan mengenai etika profesi dokter perspektif hukum Islam dapat 

disimpulkan ke dalam beberapa hal berikut: 

1. Etika profesi dokter di Indonesia merupakan hasil adaptasi dan pengembangan 

etika profesi dokter klasik, dengan menjunjung tinggi nilai luhur profesi, yaitu: 

belas kasih, niat yang murni, berbudi luhur, rendah hati, bersungguh-sungguh, 

menjaga integritas, kesejawatan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

2. Etika profesi dokter, yaitu kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter 

terhadap teman sejawat, serta kewajiban dokter terhadap diri sendiri, dapat 

diuraikan secara mendasar dan praktis dengan menggunakan teori-teori hukum 

Islam.  

3. Al-Qawaid al-Fiqhiyah, yaitu kaidah niat, kaidah keyakinan dan kepastian, 

kaidah kesulitan (masyaqqah), kaidah darar, serta kaidah tradisi dan konsensus 

(urf) dapat digunakan dalam menguraikan dan mengoperasionalkan etika 

profesi dokter.  

4. Maqasid al-syariah perlindungan terhadap jiwa manusia (hifz al-nafs) dapat 

dijadikan sebagai landasan moral-filosofis etika profesi dokter. 

5. Kontrak terapeutik dokter-pasien merupakan bentuk transaksi ijarah.  
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi hasil penelitian mengenai etika profesi dokter perspektif hukum 

Islam adalah sebagai berikut:  

1. Etika profesi dokter hendaknya menjadikan teori-teori hukum Islam sebagai 

bahan pengembangan norma-norma etika profesi. 

2. Hukum Islam hendaknya dijadikan sebagai landasan pengembangan budaya 

etik bagi dokter, karena sifat hukum Islam yang mengintegrasikan secara 

simultan antara moral (moral instrinsik), dan hukum (moral ekstrinsik).   

3. Pengembangan etika profesi dokter dengan hukum Islam akan melahirkan 

profesional kedokteran yang beretika-moral yang luhur 
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