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Abstrak 

 

Kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap adalah penting dalam amalan 

berfatwa. Dalam konteks Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 

merupakan institusi yang berautoriti dalam pengeluaran fatwa. Namun begitu, 

MPU Aceh tidak mempunyai suatu kaedah yang standard dan jelas dalam 

penggunaan sumber hukum. Justeru, kajian ini dijalankan untuk meneliti kaedah 

penggunaan sumber hukum dalam Islam di samping mengkaji proses pengeluaran 

fatwa oleh MPU Aceh. Seterusnya untuk mengenal pasti amalan kaedah 

penggunaan sumber hukum oleh institusi tersebut. Kaedah yang digunakan adalah 

melalui analisis kandungan.  Analisis ini menggunakan teks-teks fatwa, dokumen-

dokumen dan hasil temu bual bagi menghasilkan kaedah penggunaan sumber 

hukum MPU Aceh. Hasil kajian mendapati bahawa sekalipun MPU Aceh tidak 

mempunyai suatu kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap dalam berfatwa, 

namun pada kenyataannya sudah wujud kaedah penggunaan sumber hukum dalam 

pengamalannya. Kaedah tersebut ialah dengan cara merujuk kepada al-Quran, al-

Sunnah, ijmak, qiyas, masālih  mursalat, sad zarā‘i’ dan ‘urf. Selain itu, hasil 

kajian juga mendapati institusi tersebut merujuk pendapat para ulama muktabar, 

qawā‘id fiqhiyyat dan undang-undang sedia ada di Aceh. Oleh itu, dapatan kajian 

boleh dijadikan suatu garis panduan kepada pihak MPU Aceh untuk merangka satu 

kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap, dan dapat memudahkan proses 

pengeluaran sesuatu fatwa. 

 

Kata kunci: Kaedah Penetapan, Sumber Hukum, Ijtihad, Fatwa, Mufti 
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Abstract 

 

The procedure of using fixed sources of Islamic law is highly important in the 

fatwa (religious edict) practice. In the context of Aceh, Majelis Permusyawaratan 

Ulama (MPU) is an institution wich has the authority to issue fatwas. However, the 

Aceh MPU has no standard and clear method in using the sources. Therefore, this 

research aims to analyse the method in using/deriving sources of law in Islam and 

the processes of issuing fatwas by the Aceh MPU. Furthermore, this study 

identifies/examines the method of deriving Islamic law sources by the institution.  

This research applies qualitative method through content analysis. Fatwas, 

documents and interviews are analyzed in order to produce a method of derivation 

of sources of Islamic law at the MPU. The findings show that even though MPU 

does not have a fix procedure in using the sources for issuing fatwas, there is a 

method already used by MPU in practice. The method is refer to the Al-Quran, 

Sunnah, ijmak, qiyas, masālih mursalat, sad zarā‘i’ and ‘urf . Moreover, this study 

has found that this institution refers to prominent scholars, qawā‘id fiqhiyyat and 

the existing laws in Aceh. This research can be used as guidlines for Aceh MPU to 

design a standard method of using sources of Islamic law and will ease the process 

of issuing fatwas. 

  

Key word: method of istinbat, source of law, ijtihad, istinbat, fatwa, Mufti 
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BAB SATU 

PENGENALAN 

 

1.1 Pendahuluan  

Mufti dan institusi fatwa merupakan perkara yang sangat penting dalam sesebuah 

negara Islam. Peranannya dalam menentukan atau menetapkan hukum Islam sebagai 

panduan hidup umat Islam memang tidak dapat dinafikan, lebih-lebih lagi dalam 

suasana dunia yang semakin berkembang dan muncul persoalan baru yang dihadapi 

oleh umat Islam (Awang Abdul Aziz, 1998: 157). 

 

Antara perkara yang perlu diberi perhatian berhubung mufti dan institusi fatwa ialah 

berkaitan penggunaan sumber hukum. Kekeliruan dalam penggunaan sumber hukum 

bukan sahaja boleh menjejaskan sesebuah institusi fatwa, malahan ia boleh 

mengelirukan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam. Sebagai 

contoh ialah fatwa yang mengharuskan perempuan mendedahkan auratnya dihadapan 

orang yang bukan mahramnya pada majlis persandingan (kenduri) (Al-Qāsimī, 1986: 

8). Sumber hukum apakah sebenarnya yang telah diguna pakai untuk mengeluarkan 

fatwa seperti ini ? 

 

Mewujudkan sesebuah panduan yang tetap berkenaan kaedah penggunaan sumber 

hukum dalam berfatwa merupakan sesuatu perkara penting. Selain bertujuan untuk 

memudahkan proses pengeluaran fatwa, ianya juga dapat mengelak daripada 

berlakunya kecelaruan dalam penggunaan sumber hukum tatkala hendak 

mengeluarkan sesebuah fatwa. Sebaliknya ketiadaannya boleh menghambat proses 

pengeluaran fatwa, bahkan boleh menghalang pengeluarannya.  
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Sepanjang sejarah perundangan Islam, para ulama tidak pernah mengabaikan 

persoalan kaedah penggunaan sumber hukum. Sejak zaman Rasul s.a.w menyelusuri 

zaman sahabat dan para ulama terbilang sehinggalah ke zaman kini didapati wujud 

kepelbagaian dalam metode ini. Walaupun terdapat perselisihan yang kecil mereka 

tetap bersepakat meletakkan al-Quran dan sunnah Rasul s.a.w sebagai resos utama 

dalam berfatwa (Abdul Monir Yaacob, 1998: 25-26; Mohd. Akram, 2005: 2). 

 

Dewasa ini, setiap institusi fatwa mempunyai kaedah tersendiri dalam penggunaan 

sumber hukum sebelum mengeluarkan fatwa. Malahan semua metode atau kaedah 

tersebut telah ditetapkan dalam undang-undang. Buktinya, di Malaysia setiap negeri 

mempunyai metode masing-masing dalam merujuk sumber-sumber hukum sebelum 

mengeluarkan fatwa (Mohd. Akram, 2005: 3).  

 

1.2       Penyataan Masalah 

Aceh adalah sebuah provinsi (negeri) di Indonesia yang diberi kebebasan oleh 

Pemerintah Indonesia untuk menjalankan undang-undang syariat Islam. Pemerintah 

Aceh dengan peruntukan undang-undang memberi kuasa dan kepercayaan penuh 

kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai satu-satunya institusi 

yang sah dan dikuatkuasakan dengan undang-undang untuk bekerja dalam perkara 

yang berkaitan dengan fatwa. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam fasal 5, ayat 1, 

Qanun Aceh nombor 2 tahun 2009 tentang MPU Aceh, iaitu: 

 

“ MPU Mempunyai kewenangan:  

a) Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan 

 ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; 

b) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah 

 keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama 
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 lainnya”. 

 

  

Undang-undang ini menjelaskan bahawa yang berkuasa dalam menetapkan dan 

mengeluarkan fatwa di Aceh hanyalah MPU Aceh. Selain itu segala permasalahan 

dalam kehidupan masyarakat Aceh yang berkaitan dengan agama Islam akan diminta 

penyelesaiannya kepada MPU Aceh. Dalam hal ini MPU Aceh berkewajipan 

memberikan fatwa dengan sejelas-jelasnya. Dengan kata lain MPU Aceh 

berkewajipan memberi penjelasan, fatwa, saranan dan cadangan terhadap 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh. 

 

Seterusnya, jika diteliti keseluruhan kandungan undang-undang tersebut didapati 

bahawa tidak ada sesuatu kaedah penggunaan sumber hukum tertentu untuk MPU 

Aceh sebagai panduan dalam mengeluarkan fatwa. Sebaliknya, MPU Aceh diberi 

kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan sendiri hal-hal yang 

berkaitan dengan proses perbahasan, mesyuarat dan lainnya, termasuk proses 

penetapan atau pengeluaran fatwa. Sepertimana yang disebutkan dalam fasal 38 ayat 

3, Qanun nombor 2 tahun 2009 tersebut, iaitu:  

 

“Tatacara pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat akan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU” 

 

Maksud daripada tatacara pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat ialah segala 

kerja-kerja MPU Aceh diserahkan sepenuhnya untuk diatur sendiri (dengan peraturan 

tata tertib MPU), termasuk di dalamnya proses penetapan dan pengeluaran fatwa. 

 

Merujuk kepada “Peraturan Tata Tertib MPU”, tidak terdapat mana-mana bab atau 

pun fasal yang menyatakan dengan jelas berkaitan kaedah penggunaan sumber 
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hukum dalam berfatwa secara bertulis dan dikuatkuasakan untuk dijadikan sebagai 

panduan dalam berfatwa. Yang ada hanyalah cara pengambilan keputusan (pada 

setiap persidangan atau perbahasan), iaitu pengambilan keputusan ditetapkan dalam 

mesyuarat bermufakat berdasarkan suara majoriti (lebih dari setengah), sepertimana 

yang dinyatakan pada bab VII (Pengambilan Keputusan)1. 

 

Keadaan ini tidak sepatutnya berlaku pada sebuah institusi fatwa yang telah sekian 

lama wujud di bumi Aceh, bahkan ianya merupakan pusat rujukan hukum Islam 

terhadap setiap permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Islam di 

Aceh. Terlebih lagi Aceh sebagai satu-satunya negeri di Indonesia yang menjalankan 

undang-undang syariat Islam.  

 

Antara persoalan yang timbul ialah fatwa tidak dapat dikeluarkan terhadap sesuatu 

permasalahan yang memerlukan fatwa, sepertimana pengakuan daripada ketua MPU 

Aceh bahawa terdapat permasalahan yang memerlukan kepada fatwa, namun tidak 

dikeluarkan (Temu bual dengan Prof. Dr. Muslim Ibrahim, 3-12-2010).     

 

Sekiranya sumber hukum yang digunapakai dalam amalan berfatwa sudah jelas, 

maka sudah pasti tidak ada hambatan atau alasan untuk tidak mengeluarkan fatwa. 

Mengingat setiap permasalahan dalam Islam memerlukan kepada penyelesaiannya, 

dan penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan mestilah merujuk kepada sumber 

penyelesaiannya, iaitu sumber hukum Islam. 

 

                                                 
1
 Fasal 35, ayat 1-3, Peraturan Tata Tertib MPU Aceh no.1 tahun 2001.  
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Jika kita merujuk kepada sejarah perundangan Islam, terdapat kaedah penggunaan 

sumber hukum yang digunapakai oleh setiap generasi Islam sepanjang zaman. 

Misalannya zaman para Sahabat r.a, kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna 

pakai dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan hukum ialah merujuk kepada al-

Quran. Jika dengan merujuk kepada al-Quran permasalahan belum terungkaikan, 

mereka akan merujuk kepada al-sunnah, dan apabila setelah merujuk kepada kedua-

duanya tidak terdapat penyelesaiannya, mereka akan berijtihad sendiri (Abū Zahrah, 

t.t: 232-234; Zaydān, t.t: 119-120; Al-Mallah, 2001: 59).  

 

Demikian juga generasi Islam selepas mereka, seperti para Imam mazhab yang 

empat, mereka memiliki kaedah penggunan sumber hukum tersendiri dalam 

menggali sesuatu hukum atau fatwa. Malahan dewasa ini setiap institusi fatwa 

memiliki kaedah penggunaan sumber hukum tersendiri dalam mengeluarkan sesuatu 

hukum atau fatwa, sepertimana yang telah disentuh pada perbahasan sebelumnya.  

 

Jelas daripada penyataan di atas menunjukan keperluan kepada satu kajian yang 

menyeluruh dilakukan. Kajian tersebut adalah usaha untuk menjelaskan satu bentuk 

kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai oleh MPU. 

 

1.3 Persoalan Kajian 

Perbahasan dalam sesebuah kajian akan terarah dan fokus jika permasalahannya 

jelas. Oleh itu, perlu dilakukan penetapan masalah-masalah pokok dan penting untuk 

mendapatkan pemecahan. Berdasarkan kepada permasalahan yang timbul 

sepertimana yang telah disentuh pada penyataan masalah sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan utama yang menjadi persoalan dalam kajian ini, iaitu: 
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1. Sumber hukum apakah yang diguna pakai dalam berfatwa dalam Islam ? 

2. Bagaimanakah proses perbincangan dan pengeluaran fatwa oleh MPU 

  Aceh sebagai badan yang berkuasa fatwa di Aceh ?  

3. Sumber hukum apakah yang diguna pakai dalam berfatwa oleh MPU 

 Aceh ? 

 

Soalan-soalan ini merupakan permasalahan utama bagi kajian ini. Oleh itu, kajian ini 

perlu dilakukan bagi mengetahui berkenaan pendekatan sumber hukum yang diambil 

dan digunapakai oleh institusi tersebut. 

 

1.4 Objektif Kajian 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini antara lain ialah: 

1. Mengkaji sumber hukum yang diguna pakai dalam berfatwa dalam Islam. 

2. Meneliti proses perbincangan dan pengeluaran fatwa oleh MPU Aceh 

  sebagai badan berkuasa fatwa di Aceh.  

3. Mengkaji sumber hukum yang diguna pakai dalam berfatwa oleh MPU 

Aceh. 
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1.5  Ulasan Karya 

Perbahasan dan penelitian berkaitan fatwa, institusinya serta hal-hal berkenaan, 

secara umumnya merupakan sebahagian daripada kajian-kajian yang telah dilakukan 

oleh para ulama dan para sarjana Islam terdahulu dan juga semasa. Kajian-kajian 

yang telah dijalankan meliputi pelbagai permasalahan sama ada secara umum atau 

secara khusus. 

 

Secara umumnya topik perbincangan berkaitan kajian-kajian lepas dapat dibahagi 

kepada tiga, iaitu: kajian tentang fatwa secara umum, kajian tentang sumber hukum 

dan kajian lepas berkaitan MPU Aceh. 

 

1.5.1 Kitab dan Kajian Tentang Fatwa Secara Umum. 

Kitab-kitab yang membahas berkaitan fatwa secara umum antaranya ialah: Ādāb al-

Fatwa karangan Imam al-Nawāwī (1988), kitab al-Aḥkām Fī Tamyīz al-fatwa Min 

al-Aḥkām karangan Imam al-Qarāfī (1995) dan kitab al-Faqīh Wa al-Mutafaqqih 

karangan al-Khatīb al-Baghdādī (1996). Terdapat juga sebuah kitab karangan Imam 

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (1423 H)  iaitu kitab A‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘An Rab al-

‘Ālamīn di mana hampir sebahagian kandungannya membincangkan tentang fatwa.  

 

Bagi menyambung usaha ulama terdahulu, ulama zaman sekarang juga telah menulis 

beberapa buah kitab yang merupakan penambahan atas konsep asal serta 

menyusunnya dengan susunan yang lebih mantap seperti kitab al-Fatwa Fī al-Islām 

karangan Jamal al-Dīn al-Qāsimī (1986), dan kitab Mabāhith Fī Aḥkām al-Fatwa 

karangan Dr. Amir Sa‘īd al-Zibārī (1995). Muḥammad Sulaimān Abd Allah al-



8 

 

Asyqar (1976) juga telah menulis sebuah kitab tentang fatwa yang bertajuk Al-futyā 

wa manāhij al-iftā’. 

 

Terdapat sebuah kitab hasil usaha sarjana Islam zaman kini yang memaparkan 

mengenai perkembangan fatwa dan metodenya dari dulu hingga kini, iaitu kitab al-

Fatwa: Nasy’atuhā Wa Taṭawwuruhā-Uṣūluhā Wa Taṭbīqātuhā karangan Syaikh 

Hussin Muḥammad Al-Mallah (2001). Namun, isi kandungan kitab-kitab berbahasa 

arab ini secara umumnya lebih menitikberatkan persoalan asas fatwa yang meliputi 

definisi, kedudukan, metode fatwa secara umum dan beberapa perkara yang 

berkaitan dengan mufti. 

 

Melihat perkembangan keilmuan tentang fatwa di Malaysia, terdapat beberapa karya 

yang telah dihasilkan berkenaan dengan fatwa. Antaranya ialah kajian yang bertajuk 

Fatwa Dalam Perundangan Islam oleh Osman Ishak (1981) dan buku yang bertajuk 

Mufti dan Fatwa di Negara-negara Asean, yang telah disunting oleh Dato’ Dr. 

Abdul Monir Yaacob dan Wan Roslili Abd. Majid (1998).  

 

Selain itu, terdapat juga secara khusus kajian yang mengemukakan tentang metode 

fatwa. Kajian-kajian itu merupakan desertasi-desertasi pada peringkat sarjana. 

Antaranya ialah Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah dalam mengeluarkan 

fatwa-fatwa: Kajian dari tahun 1985-1995 oleh Alias bin Azhar (2001) di Universiti 

Malaya.  

 

Fokus kajian dalam desertasi beliau memberi penekanan kepada sejarah 

perkembangan institusi fatwa dan pengaruh taqlid dalam pembentukan fatwa. Kajian 
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tersebut juga mengupas eksistensi institusi fatwa di Malaysia secara umumnya dan 

institusi fatwa Kedah khususnya. Kemuncak kajian ini adalah menganalisis beberapa 

fatwa terpilih yang telah dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa Kedah, dengan 

kesimpulan tentang metode Jawatankuasa Fatwa ialah menggunakan dua pendekatan 

dalam memutuskan fatwa, iaitu, pertama: bertaqlid kepada mazhab secara mutlak, 

kedua: bertaqlīd kepada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam perbendaharaan 

fiqh aliran mazhab Syafi’i, di samping menggunakan metodelogi  pendekatan talfīq 

(Alias bin Azhar, 2001: 78).  

 

Selanjutnya, terdapat juga satu karya ilmiah iaitu Metode fatwa Jawatankuasa 

Syariah Negeri Perlis: kajian berasaskan fatwa-fatwa tahun 1990-2000 oleh Mohd 

Akram bin Dahaman @ Dahlan (2005) di Universiti Malaya. Desertasi ini memberi 

fokus pada kewujudan institusi fatwa negeri Perlis, mengkaji metodelogi fatwa 

institusi fatwa berkenaan serta menganalisis beberapa fatwa terpilih sehingga 

melahirkan suatu kesimpulan bahawa metodelogi yang diterapkan oleh Jawatankuasa 

fatwa Negeri Perlis menggunakan pendekatan Ahl al-Sunnaṯ wa al-Jama‘aṯ dengan 

tidak terikat dengan satu-satu mazhab, tetapi tetap menggunakan semua pendapat dan 

pandangan daripada mazhab-mazhab sebagai panduan (Mohd Akram, 2005: 173). 

 

1.5.2 Kitab-Kitab Yang Memperkatakan Tentang Sumber Hukum 

Kitab-kitab yang memperkatakan berkaitan sumber hukum, antaranya ialah: kitab 

Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī karangan Wahbah Al-Zuhaylī (1986), kitab‘Ilm Uṣūl al-Fiqh 

karangan Abd Wahhāb Khallāf (t.t.), kitab  Uṣūl al-Fiqh. Muhammad Abū Zahrah 

(t.t). Antara isi kandungan kitab-kitab tersebut ialah membahas sumber hukum dan 

membahagikannya kepada dua bahagian, iaitu sumber hukum yang disepakati para 

http://www.pendeta.um.edu.my/uhtbin/cgisirsi/x/P01UTAMA/0/5?searchdata1=Metode%20fatwa%20Jawatankuasa%20Syariah%20Negeri%20Perlis:%20kajian%20berasaskan%20fatwa-fatwa%20tahun%201990-2000%20%7b245%7d
http://www.pendeta.um.edu.my/uhtbin/cgisirsi/x/P01UTAMA/0/5?searchdata1=Metode%20fatwa%20Jawatankuasa%20Syariah%20Negeri%20Perlis:%20kajian%20berasaskan%20fatwa-fatwa%20tahun%201990-2000%20%7b245%7d
http://www.pendeta.um.edu.my/uhtbin/cgisirsi/x/P01UTAMA/0/5?searchdata1=Metode%20fatwa%20Jawatankuasa%20Syariah%20Negeri%20Perlis:%20kajian%20berasaskan%20fatwa-fatwa%20tahun%201990-2000%20%7b245%7d
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ulama (Maṣādir al-Aḥkām al-Syar‘iyyaṯ al-Muttafaq ‘alaihā) dan sumber hukum 

yang tidak disepakati para ulama (Al-Adillaṯ al-Mukhtalaf Fīhā). Selain itu, kitab-

kitab tersebut juga membincangkan pandangan para ulama berkaitan penggunaan 

sumber hukum dan kedudukannya.  

 

Terdapat juga beberapa kitab lain yang membincangkan berkaitan sumber hukum 

secara umum, antaranya ialah kitab Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī Fī Mā Lā Naṣṣa Fīh 

karangan Abd Al-Wahhāb Khallāf (1993), kitab Al-Madkhal li Dirāsaṯ al-Syarī‘aṯ 

al-Islāmiyyaṯ karangan Abd Al-Karīm Zaydān (t.t), kitab Al-fiqh al-Islāmī wa 

Adillatuh karangan Wahbah Al-Zuhaylī (1985), kitab Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī 

karangan Abbās Shoman (2000), kitab Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyaṯ karangan 

Muhammad Abū Zahrah (t.t), kitab Mu‘ālim Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Ahl al-Sunnah Wa 

al-Jamā‘ah karangan Muḥammad Ibn Husain Ibn Hassān Al-Jīzānī (1996), kitab 

Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmī karangan Mannā’ Al-Qaṭṭān (2001), kitab Khullāṣaṯ 

Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmī karangan Abd Al-Wahhāb Khallāf (t.t.). Secara 

umumnya, antara isi kandungan kitab-kitab ini membincangkan sumber-sumber 

hukum yang telah digunapakai oleh para ulama dalam menggali hukum-hukum 

syarak, termasuk juga dalam amalan berfatwa.  

 

1.5.3 Kajian Lepas yang Berkaitan dengan MPU Aceh 

Terdapat beberapa kajian sebelumnya yang telah dijalankan berkaitan MPU Aceh, 

antaranya ialah kajian telah dijalankan oleh Husni (2000) yang bertajuk Metode 

Istinbat MUI Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Dalam 

Komisi Fatwa) di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kajian ini difokuskan pada metode 

istinbath hukum MUI Aceh, yang berhasil disimpulkan bahawa MUI Aceh 
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menggunakan pola penalaran bayani, ta’lili dan istishlahi dalam mengeluarkan 

sesuatu hukum atau fatwa (Husni, 2000: 78). 

 

Terdapat juga satu kajian yang bertajuk Legislasi2 Hukum Islam Di Era Modern 

(Tinjauan tentang Peranan MPU dalam Pembuatan Qanun Syari’at Islam di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh yang 

dijalankan oleh M. Samir Fuady (2007). Perbahasan kajian ini ditumpukan pada 

peranan MPU Aceh dalam perancangan dan pembuatan kanun Syari’at Islam di 

Aceh. Hasil kajian menyimpulkan bahawa pengangkatan (perbincangan) dan 

purifikasi3 (penyelesaian) sesuatu masalah sehingga menjadi kanun bukan oleh MPU, 

akan tetapi oleh kalangan akademik, inisiatif4 legislator5 dan institusi dinas6 terkait 

(Fuady, 2007: 87). 

 

Masih banyak lagi karya-karya ilmiah yang telah dijalankan oleh sarjana-sarjana 

Islam sebelum ini yang berkaitan dengan fatwa dan institusinya. Namun sejauh 

penelitian pengkaji belum terdapat suatu kajian yang terfokus pada kaedah 

penggunaan sumber hukum MPU Aceh dalam berfatwa. Oleh itu, suatu kajian yang 

terperinci perlu dilakukan terhadap kaedah penggunaan sumber hukum MPU Aceh 

dalam berfatwa supaya sebarang penemuan dan hasil kajian dapat diaplikasikan demi 

kebaikan institusi tersebut. 

 

 

                                                 
2
 Bermaksud: penyusunan undang-undang (Salim, 2002:848) 

3
 Bermaksud: penyucian: pembersihan (Salim, 2002:1209) 

4
 Bermaksud: usaha yang mula-mula (Salim, 2002:569) 

5
 Bermaksud: perancang undang-undang (Salim, 2002:848) 

6
 Bermaksud: 1. pecahan dari pekerjaan umum yang menangani hal-hal tertentu; jawatan. 2. Semua 

hal yang berhubungan dengan instansi pemerintah (Salim, 2002:355) 
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1.6 Metodologi Kajian 

Tidak dapat dinafikan bahawa metode kajian merupakan salah satu perkara penting 

dalam melakukan sesuatu penyelidikan. Melihat dari sudut datanya7, kajian ini 

tergolong kedalam jenis kajian kualitatif8. Oleh itu, sepanjang kajian ini dijalankan 

akan menggunakan beberapa metode bagi mengumpul segala maklumat dan data. 

Antara metode yang digunakan ialah:  

a) Metode Pengumpulan Data. 

b) Metode Penganalisisan Data. 

 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Secara umumnya semua data yang terlibat dalam kajian ini terbahagi menjadi dua, 

iaitu data primer9 dan data sekunder10. Data daripada sumber data seperti dokumen 

yang diperoleh daripada pejabat MPU Aceh, seperti teks fatwa dan dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dikategorikan sebagai data primer. Manakala data yang 

diperoleh daripada sumber data lain dikategorikan sebagai data sekunder, iaitu data 

sampingan dan pelengkap data primer. Kajian ini menggunakan beberapa kaedah 

berikut dalam mengumpulkan data, iaitu: 

 

                                                 
7
 Data kualitatif  ialah data yang abstrak (intangible) atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; 

tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun, citra perusahaan kurang baik, harga-harga 

sembako stabil, dan pelayanannya kurang memuaskan bagi pelanggan (Ruslan, 2006: 28-29) 
8
 Penyelidikan kualitatif menggunakan fakta, maklumat, pernyataan, ulasan, tanggapan, persepsi, ciri-

ciri, simbol, perasaan atau apa sahaja yang boleh menjelaskan fenomena. Fakta atau maklumat dalam 

konteks data kualitatif boleh juga dalam bentuk angka tetapi angka yang sudah tepat atau telah siap 

diproses seperti perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara. Sumber bagi data 

kualitatif adalah dalam bentuk bertulis seperti buku, laporan, fail, akhbar, diari, manuskrip, surat atau 

catatan peribadi dan sebagainya (Idris Awang, 2009: 26).  
9
 Merupakan data yang diperoleh secara langsung daripada objek penelitian perorangan, kelompok, 

dan organisasi (Ruslan, 2006: 29). 
10

 Data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang di keluarkan di 

berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan, dan 

keuangan (Ruslan, 2006: 30). 
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a) Kaedah Kepustakaan 

b) Kaedah Temu bual 

 

a) Kaedah Kepustakaan 

Melalui kaedah ini, pencarian maklumat banyak terfokuskan di perpustakaan bagi 

mendapatkan maklumat yang benar dan tepat, terutamanya yang berkaitan dengan 

kaedah penggunaan sumber hukum disepanjang sejarah Islam yang telah dilakukan 

oleh para ulama terdahulu dan kontemporari. Seterusnya, segala maklumat yang 

diambil sama ada berkaitan definisi, sejarah dan sebagainya. Kaedah ini 

diaplikasikan pada semua bab, terutamanya bab dua yang melibatkan perbincangan 

berkaitan fatwa, kaedah penggunaan sumber hukum dan kedudukannya.  

 

Bagi keperluan hal tersebut di atas, beberapa perpustakaan sama ada di Aceh 

mahupun di Malaysia telah dikunjungi. Di Aceh perpustakaan-perpustakaan yang 

digunakan ialah Perpustakaan MPU Aceh, perpustakaan A. Hasjmi, Perpustakaan  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry/sekarang UIN Ar-Raniry), dan 

Perpustakaan Awam negeri Aceh. Sementara di Malaysia pula antara perpustakaan 

yang dikujungi ialah Perpustakaan Universiti Sains Malaysia (USM), Perpustakaan 

Universiti Utara Malaysia (UUM), Perpustakaan Kolej Islam Insaniah (KUIN), dan 

Perpustakaan Universiti Malaya (UM).  

 

Selain itu, penggunaan sumber maklumat dalam bentuk digital, seperti kitab-kitab 

Arab turut digunakan. Terdapat kepelbagaian sumber maklumat dalam bentuk digital 

yang boleh dimuat turun daripada laman web, seperti www.al-mostafa.com, 

www.waqfeya.com, www.bib-alex.com dan lainnya. 
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b) Kaedah Temu bual 

Kaedah temu bual juga turut digunakan bagi mendapatkan maklumat, khususnya 

maklumat yang tidak didokumentasikan. Kaedah ini menggunakan prosedur temu 

bual secara tidak berstruktur11. Beberapa soalan yang telah disediakan diajukan 

kepada beberapa orang responden yang dipilih untuk ditemu bual. Kaedah ini sangat 

berguna terutama dalam hal yang berkaitan dengan proses perbincangan 

permasalahan yang menghasilkan sesebuah fatwa dan metode sumber hukum 

institusi tersebut. Antara responden-responden yang ditemu bual ialah mereka yang 

terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran fatwa, bermula daripada 

permasalahan yang diajukan kepada MPU Aceh hingga fatwa dikeluarkan. 

 

1.6.2 Metode Penganalisisan Data 

Bagi menganalisis data yang telah dikumpul, kajian ini menggunakan kaedah analisis 

kandungan. Metode ini sangat sesuai untuk digunakan dalam kajian ini 

memandangkan fokus kajian diberi tumpuan ke atas teks-teks fatwa yang 

dikeluarkan oleh MPU Aceh. Asal-usul kaedah analisis kandungan ialah semata-

mata untuk mengesan apa yang terkandung dalam teks, sepertimana yang dinyatakan 

oleh Asiah Sarji (Asiah Sarji, 1999: 22).  

 

Terdapat enam langkah bersifat umum yang diutarakan para ilmuwan kaedah analisis 

kandungan, ia boleh digunakan untuk menguruskan data secara kuantitatif, dan boleh 

juga digunakan untuk menguruskan data kualitatif. Langkah-langkah tersebut ialah, 

pertama: mengenalpasti permasalahan kajian; kedua: memilih sampel dan memberi 

                                                 
11

 Mengajukan soalan yang tidak diiringi jawapan pilihan untuk dipilih oleh responden. Ia bermaksud, 

responden diberi kebebasan untuk menjawab soalan terbuka menurut minat dan pengetahuan sendiri 

(Sulaiman Masri, 2005:64) 
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definisi kepada konsep-konsep terpilih; ketiga: membaca dan merekodkan isi 

kandungan mengikut peraturan yang objektif; keempat: menentukan skor-skor yang 

dipilih; kelima: membandingkan skor-skor yang diperolehi; keenam: memberi 

interpritasi hasil kajian berdasarkan konsep dan teori tertentu (Asiah Sarji, 1999: 23). 

 

Proses penganalisisan dalam kajian ini sentiasa disandarkan kepada tajuk dan 

permasalahan kajian yang dijalankan. Hal ini bertujuan agar tidak lari daripada 

tujuan penyelidikan. Atas dasar ini, teks-teks fatwa terpilih yang dikeluarkan oleh 

MPU Aceh dianalisis secara teliti dengan memberi fokus kepada sumber hukum 

yang digunakan dalam menghasilkan sesebuah fatwa. Sumber-sumber hukum yang 

terdapat dalam setiap teks fatwa dirumuskan sebagai sebuah kesimpulan yang 

terhasil daripada proses penyelidikan ini.  

 

Jadual berikut mempernyatakan penggunaan langkah-langkah daripada kaedah 

tersebut dalam menganalisis setiap fatwa: 

 

Jadual 1.1 

Langkah dan Perkara Proses Penganalisisan Data 

Bil. Langkah Perkara 

1 Mengenalpasti permasalahan kajian Kaedah penggunaan sumber hukum 

yang diguna pakai oleh MPU Aceh 

merupakan permasalahan kajian ini 

2 Memilih sampel dan memberi definisi 

kepada konsep-konsep terpilih 

Sampel kajian ialah sepuluh fatwa 

yang dipilih dari tahun 2006 hingga 

2010  

3 Membaca dan merekodkan isi 

kandungan mengikut peraturan yang 

objektif 

Setiap fatwa yang terpilih dibaca 

satu persatu dengan memberi 

tumpuan kepada sumber hukum dan 

dalil, serta merekodkannya sesuai 
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dengan objektif kajian 

4 Menentukan skor-skor yang dipilih Setiap sumber hukum atau dalil yang 

terdapat dalam setiap fatwa 

direkodkan sebagai skor analisis 

5 Membandingkan skor-skor yang 

diperolehi 

Melakukan perbandingan antara satu 

fatwa dengan fatwa lainnya  dari 

segi penggunaan sumber hukum 

berdasarkan skor-skor yang 

diperolehi 

6 Memberi interpritasi hasil kajian 

berdasarkan konsep dan teori tertentu 

Memberi penilaian terhadap 

rumusan berkaitan kaedah 

penggunaan sumber hukum oleh 

MPU Aceh yang terdapat pada 

sepuluh fatwa yang terpilih 

berdasarkan konsep dan teori 

penggunaan sumber hukum 

disepanjang sejarah perundangan 

Islam.  

 

1.7 Skop Kajian  

Perbahasan dalam kajian ini hanya difokuskan kepada kaedah penggunaan sumber 

hukum oleh MPU Aceh dalam berfatwa. Hal-hal lain yang tidak ada kaitan dengan 

penggunaan sumber hukum tidak dibahas dalam kajian ini. Ini dimaksudkan agar 

kajian ini lebih terfokuskan pada satu permasalahan saja, iaitu kaedah penggunaan 

sumber hukum. Dengan harapan agar hasil yang tercapai lebih maksimum.  

 

Manakala wilayah penyelidikan ini ialah provinsi Aceh, sebagai satu-satunya negeri 

di Indonesia yang diberi kebebasan untuk menjalankan undang-undang syariat. 

Seterusnya masa yang ditentukan untuk kajian dijalankan iailah dari tahun 2006 

hingga  tahun 2010. Pemilihan tempoh masa ini berkaitan erat dengan proses 

pengumpulan fatwa. Kajian hanya dapat memastikan fatwa dapat dikumpulkan dari 

tahun 2006. Manakala fatwa-fatwa tahun sebelumnya terhalang pengumpulannya 
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oleh musibah tsunami akhir tahun 2004 yang menenggelamkan ibu pejabat MPU 

Aceh. Seterusnya, tahun 2010 merupakan masa bermulanya kajian dijalankan.   

 

1.8 Definisi Konsep 

Pada sesebuah kajian akan lebih mantap perbahasannya jika dilengkapi dengan 

penghuraian terhadap beberapa istilah yang kerap diguna pakai dalam kajian 

tersebut. Oleh itu, pada bahagian ini akan mempernyatakan berkenaan dengan 

beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian ini. Istilah-istilah tersebut ialah: 

  

a) Kaedah 

b) Penggunaan 

c) Sumber hukum 

d) MPU Aceh 

e) Fatwa 

  

1.8.1 Kaedah 

Kaedah bermaksud cara atau peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang 

bersistem atau biasa) (Kamus Dewan, 2010: 653). Menurut Kamus Bahasa Indonesia 

pula, kaidah bermaksud aturan yang tentu (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 615). 

Dalam kajian ini metode bermaksud cara atau kaedah yang digunakan oleh MPU 

Aceh dalam merujuk kepada sumber hukum dalam mengeluarkan fatwa. 
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1.8.2 Penggunaan 

Menurut Kamus Dewan, kata ‘penggunaan’ bermaksud perihal (perbuatan, kegiatan, 

dll) menggunakan sesuatu atau pemakaian (Kamus Dewan, 2010: 489). Maksud 

penggunaan dalam kajian ini ialah pemakaian atau pemilihan sumber hukum oleh 

MPU Aceh dalam berfatwa. 

 

1.8.3 Sumber hukum 

Sumber bermaksud asal, mula atau punca (Kamus Dewan, 2010: 1541). Manakala 

hukum bermaksud peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (negara dan lain-

lain), adat yang dianggap mesti dipatuhi, undang-undang (Kamus Dewan, 2010: 

549). Dalam kajian ini penggunaan perkataan ‘sumber hukum’ membawa maksud 

asal mula sesuatu ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh syarak. Dalam 

penggunaan istilah Arab dikenali dengan perkataan “al-adillaṯ al-tasyrī‘ atau al-

maṣādir al-tasyrī‘ ”. 

 

1.8.4 MPU Aceh 

MPU ialah singkatan daripada Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU ialah sebuah 

institusi atau badan yang berkuasa untuk mengeluarkan fatwa di Aceh, yang 

berkedudukan di ibu negeri Aceh, iaitu Banda Aceh. Manakala Aceh adalah sebuah 

provinsi (negeri) di negara Indonesia. Nama atau sebutan kepada negeri Aceh pernah 

berlaku perubahan. Antaranya ialah negeri Daerah Istimewa Aceh (D.I. Aceh), 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Namun perkataan Aceh tidak pernah hilang dan 

tetap kekal.  
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1.8.5 Fatwa 

Fatwa ialah sebuah nama atau istilah yang digunakan untuk memperjelaskan sesuatu 

hukum syarak kepada orang yang bertanya tentangnya. Perkataan fatwa berasal dari 

bahasa Arab, iaitu futya atau fatwa. Perkataan tersebut telah popular dikalangan umat 

Islam sebagai sebuah nama yang digunakan untuk menjelaskan hukum syarak.  

 

1.9 Kerangka Teoritikal 

Kajian ini ialah mengkaji metode sumber hukum yang digunapakai MPU Aceh 

dalam mengeluarkan sesuatu fatwa. Oleh itu, kerangka teoritikal kajian ini ialah 

sumber hukum yang terdapat dalam sepanjang sejarah perundangan Islam, iaitu 

sumber hukum yang terdapat dalam kitab-kitab uṣūl al-fiqh atau kitab-kitab 

seumpamanya, seperti kitab Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī  (Al-Zuhaylī, 1986), ’Ilm Uṣūl al-

Fiqh (Khallāf, t.t), Uṣūl al-Fiqh (Abū Zahrah, t.t), al-Madkhal Li Dirāsaṯ al-Syarī‘aṯ 

al-Islāmiyyaṯ (Zaydān, t.t.), Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyaṯ Fī al-Siyāsaṯ Wa al-

‘Aqā’īd Wa Tārikh al-Madhāhib al-Fiqhiyyaṯ (Abū Zahrah, t.t), Maṣādir al-Tasyrī‘ 

al-Islāmī (Shoman, 2000), Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī Fī Mā Lā Nassa Fī hī 

(Khallāf, 1993), Tārīkh al-Tasyrī‘ al-Islāmī (Al-Qaṭṭān, t.t), Khullāṣah Tārīkh al- 

Tasyrī‘ al-Islāmī (Khallāf, t.t), Mu‘ālim Uṣūl al-Fiqh ‘Inda Ahl al-Sunnah Wa al-

Jamā‘ah (Al-Jīzānī, 1996) dan lainnya. 

 

Secara tegasnya, sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan bagi mengkaji metode 

penggunaan sumber hukum MPU Aceh ialah sumber hukum yang terdapat dalam 

aliran mazhab yang beraqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah sahaja, sama ada 

sumber hukum yang disepakati para ulama mahu pun sumber hukum yang tidak 

disepakati oleh mereka. Dengan demikian, kajian ini sama sekali tidak menyentuh 
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sumber hukum selainnya, seperti sumber hukum yang terdapat dalam mazhab syi’ah 

atau seumpamanya.  

 

1.10 Kepentingan Kajian 

Kajian ini dapat memberi sumbangan kefahaman kepada masyarakat tentang peranan 

fatwa dalam Islam serta metode pengambilan sumber hukum yang diikuti oleh ulama 

sampai sekarang. Melalui kajian ini juga, masyarakat dapat mengetahui dengan lebih 

terperinci proses sesuatu fatwa sebelum diputuskan dan dikeluarkan terutama dalam 

perkara berkaitan sumber hukum. Selain itu, kajian ini juga dapat membantu 

masyarakat dalam memahami dengan lebih jelas hukum sesuatu fatwa serta 

penghujahannya.  

 

Manakala bagi pihak yang bersangkutan dalam mengeluarkan fatwa iaitu Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, kajian ini amat bermanfa’at bagi menilai 

kembali tentang proses pengeluaran fatwa dalam segala aspek terutama kaedah 

penggunaan sumber hukum. Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam 

kajian ini, pihak yang bersangkutan dapat memantapkan dan menambahbaikkan lagi 

institusi fatwa agar lebih berwibawa dan menjadi tempat rujukan utama dalam segala 

permasalahan yang berkaitan dengan agama. 

 

Oleh itu, dengan kajian ini diharap sedikit sebanyak dapat memberi beberapa 

maklumat penting sebagai cadangan kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk 

mengukur standar dan tahap yang telah dicapai bagi sesuatu fatwa. Dengan kajian ini 

juga, diharapkan dapat memberi input yang baharu bagi memutuskan suatu fatwa 

yang kukuh dan kuat penghujahannya, serta lebih berwibawa. Seterusnya dapat 
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diterima dan diamalkan oleh umat Islam pada hari ini yang semakin luas wawasan 

dan tinggi tahap keilmuannya. 

  

1.11 Kesimpulan 

Fatwa merupakan salah satu cara untuk menyampaikan sesuatu hukum syarak 

kepada umat Islam di Aceh. Ia juga satu cara untuk memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan masyarakat Aceh terutamanya yang berkaitan dengan syariat Islam. 

Kewujudan dan kedudukan fatwa di tengah-tengah masyarakat Aceh amat penting 

bagi mengawal masyarakat supaya sentiasa berada di atas landasan Islam yang benar. 

Atas dasar itu, kajian ini memberi tumpuan kepada kaedah penggunaan sumber 

hukum yang diguna pakai dalam berfatwa oleh badan yang berautoriti, iaitu MPU 

Aceh. Hal ini perlu kerana ketiadaan sumber hukum yang jelas dan tetap dalam 

berfatwa akan membawa kepada keraguan dan kebimbangan masyarakat Islam 

terhadap pengamalan sesuatu fatwa, lebih dari itu menjadikan mereka menganggap 

ringan terhadap perlaksanaannya.    
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BAB DUA 

KAEDAH PENGGUNAAN SUMBER HUKUM DALAM 

BERFATWA 

 

2.1  Pendahuluan 

Perbahasan dalam bab ini merangkumi pengertian fatwa dari sudut bahasa dan 

istilah. Selain itu, bab ini akan memperkatakan secara ringkas tentang kedudukan 

fatwa dalam Islam. Puncak perbahasan bab ini ialah membincangkan tentang kaedah 

penggunaan sumber hukum serta pengertian dan kedudukannya yang terdapat dalam 

perbendaharaan Islam, bermula daripada zaman penurunan wahyu sehingga ke hari 

ini.  

 

2.2 Pengertian Fatwa 

Mengikut kamus Dewan, fatwa ialah keputusan tentang sesuatu hukum agama (yang 

belum pernah diputuskan lagi) berdasarkan nas al-Quran, hadis, dan sumber hukum 

lain, termasuk ijtihad oleh mufti (atau mereka yg berwenang tentang keputusan 

hukum syarak) (Kamus Dewan, 2010: 408). Menurut kamus Bahasa Indonesia pula, 

fatwa ialah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim 

ulama tentang suatu masalah (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 406).  

 

Secara umumnya pengertian di atas menyatakan bahawa setiap keputusan agama 

yang diberikan oleh ulama terhadap sesuatu persoalan disebut fatwa. Sama ada 

diberikan sebagai jawapan atas sesebuah pertanyaan ataupun tidak. Sama ada 

jawapan itu disandarkan kepada dalil atau pun tidak.  
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Para ulama banyak mengetengahkan definisi fatwa, baik dari sudut bahasa mahupun 

dari sudut istilah syarak. Berikut ini dinukilkan beberapa definisi fatwa dari kedua 

sudut tersebut.  

  

2.2.1     Pengertian Fatwa dari Sudut Bahasa 

Pada dasarnya perkataan fatwa terdapat dalam al-Quran, antaranya ialah firman 

Allah S.W.T:  

                 . . .   

 

Ertinya: “Mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa 

kepadamu (wahai Muhammad mengenai masalah kalālaṯ). 

Katakanlah: Allah memberikan fatwa kepada kamu dalam perkara 

kalālaṯ itu…”  

 

                                                                                   (Surah al-Nisā’(4): 176) 

 

Berpandukan ayat al-Quran ini didapati bahawa fatwa ialah satu penjelasan dan 

penerangan dalam sesuatu masalah. Perkara ini jelas apabila diteliti beberapa definisi 

yang dibuat oleh ulama muktabar dalam bidang perkamusan. Antara mereka ialah 

Ibn Manẓūr al-Misrī (t.t) dan Al- Fayrūz Abādī (2005).  Menurut mereka fatwa ialah 

memberikan penjelasan terhadap sesuatu permasalahan. Sepertimana yang mereka 

sebutkan: (Al-Misrī, t.t, j.15: 147; Abādī, 2005, j.2: 1320).   

  "المسألةأبانه له و أفتى الرجل في : أفتاه في الأمر " 

 "ما أفتى به الفقيه : والفتيا والفتوى . أبانه له : وأفتاه في الأمر "
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Manakala Khālid Ramaḍān Hassān (1988: 205) pula mendefinisikan fatwa sebagai 

satu nama untuk menjelaskan hukum-hakam bagi yang bertanya di dalam agama 

Islam:  

الأحكام فى الدين لمن  وهى اسم لتبين. بمعنى واحد : والفتيا .. الفتوى " 
 " سأل عنها 

  

“Fatwa dan futya adalah dua perkataan yang memiliki satu 

pengertian, iaitu sebuah nama untuk menerangkan hukum-hakam 

dalam agama Islam terhadap orang yang bertanya.”  

 

Berpandukan pengertian fatwa dari sudut bahasa yang dinyatakan di atas, dapat 

dikatakan bahawa fatwa ialah penjelasan dan penerangan dalam menjawab 

permasalahan terhadap sesuatu pertanyaan atau persoalan.  

 

2.2.2     Pengertian Fatwa dari Sudut Istilah 

Fatwa dari sudut istilah pula telah dikemukakan oleh ulama dalam kepelbagaian 

pengertian. Antaranya, fatwa ialah menjelaskan hukum syarak bagi sesuatu perkara 

berdasarkan dalil kepada yang bertanya (Al-Mawsū‘aṯ al-Fiqhiyyaṯ, 2006, j.32: 20). 

Antaranya juga, fatwa ialah menyampaikan hukum syarak dengan cara tidak 

mengikat (Al-Ajfān, 1985: 68). Selain itu fatwa juga diberi pengertian sebagai  

pemberitahuan tentang hukum Allah berdasarkan dalil syarak bagi orang yang 

bertanya terhadap permasalahan yang berlaku (Al-Asyqar, 1976: 9). Terdapat juga 

pengertian yang menyebutkan bahawa fatwa ialah penjelasan hukum Allah S.W.T 

berdasarkan kepada dalil syarak secara umum dan menyeluruh (al-Fatāwā al-

Islāmiyyaṯ, 1980, j.1: 9). Fatwa juga didefinisikan sebagai penjelasan seorang fakih 

terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah yang ditanya tentangnya (Sanu, 2000: 

312). 
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Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dinyatakan, terdapat beberapa unsur 

yang ditekankan oleh para ulama dalam mengemukakan definisi fatwa, antaranya 

ialah: 

 

a) Pertama: Fatwa merupakan penjelasan dan penerangan hukum syarak 

terhadap permasalahan yang berlaku12. 

b) Kedua: Fatwa ialah penjelasan hukum syarak berdasarkan dalil kepada 

orang yang bertanya. Sesuatu hukum atau jawapan yang diberikan  tidak 

berdasarkan kepada dalil syarak tidak dikira sebagai fatwa13.  

c) Ketiga: Pihak pertama iaitu orang yang memberikan fatwa, merupakan 

seorang yang fakih dalam hukum-hakam.  

d) Keempat: Fatwa tidak bersifat mengikat bagi orang yang bertanya atau 

orang lainnya. Seseorang boleh menerima fatwa seorang mufti jika ia 

merasa hukum itu tepat. Seseorang juga boleh meninggalkan fatwa 

seorang mufti jika ia merasa fatwa itu tidak tepat dan dia mengambil fatwa 

mufti yang lain.  

e) Kelima: Fatwa yang diberikan bersifat umum dan menyeluruh. Ini 

bermaksud hukum berdasarkan fatwa tidak dikhususkan kepada orang 

tertentu seperti orang yang bertanya itu sahaja, atau kes yang khusus 

sahaja. Tetapi bersifat umum dan boleh dipakai atau diamalkan oleh orang 

yang bertanya dan yang tidak bertanya, kes khusus yang menimbulkan 

kemusykilan dan juga kes yang mempunyai persamaan yang sedang atau 

                                                 
12

 Mengajarkan sesuatu penjelasan atau hukum tanpa disoal adalah Irsyād, dan memberitahukan 

sesuatu penerangan hukum bukan pada perkara yang berlaku adalah ta‘līm (Al-Asyqar, 1976: 9). 
13

 Disebut “hikāyaṯ dan naql”, seperti memberikan sebuah penjelasan hukum dengan cara bertaqlid 

kepada orang lain bukan berdasarkan kepada dalil syarak (Al-Asyqar, 1976: 10).  
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mungkin berlaku pada masa dan di tempat yang lain (Mohammad Saedon, 

1998: 82). 

 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan bahawa fatwa bermaksud penjelasan atau 

penerangan tentang sesuatu hukum syarak berdasarkan dalil kepada pihak yang 

bertanya terhadap sesuatu permasalahan yang berlaku dan bersifat tidak mengikat. 

Sesebuah fatwa yang diberikan bersifat umum dan menyeluruh. Fatwa perlu 

diberikan oleh seseorang yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat atau 

ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk memberi fatwa.  

 

2.3 Kedudukan Fatwa Dalam Islam 

Kepentingan fatwa dalam Islam memang tidak dapat dinafikan atau dipertikaikan. 

Oleh itu, adalah menjadi satu kewajipan bagi pemerintah untuk menyediakan 

perkara-perkara penting bagi mempersiapkan para mufti dalam rangka menciptakan 

kemaslahatan bagi masyarakat, sekaligus melarang mereka yang tidak mempunyai 

keahlian dalam berfatwa (Al-Baghdādī, 1996, j.2: 324). 

 

Ulama telah banyak memperkatakan tentang kedudukan fatwa dalam Islam. Imam 

Al-Nawāwī (t.t) umpamanya dalam kitab al-Majmū‘ sebagai syarah kepada kitab al-

Muhadzdzab, mengatakan:  

“Ketahuilah bahawa tugas memberi fatwa adalah besar bahayanya, 

tinggi kedudukannya dan banyak kelebihannya, kerana mufti itu dikira 

sebagai pewaris para Nabi, ia memenuhi peranan fardu kifayah yang 

mesti ada dalam sesebuah masyarakat, tetapi ia sentiasa terdedah 

kepada kesilapan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan jawatan 

mufti adalah satu kedudukan dari Allah S.W.T” (Al-Nawāwī, t.t, j.1: 

72). 
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Imam al-Syāṭibī menyifatkan bahawa fuqaha Islam adalah mewarisi kedudukan Nabi 

s.a.w. Beliau melandaskan kepada beberapa sandaran, iaitu; Pertama: ulama adalah 

pewaris kepada para Nabi, sepertimana sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud, 

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi”. Kedua: Mufti merupakan 

penolong bagi Rasul s.a.w. dalam menyampaikan hukum.  Ketiga: Mufti merupakan 

orang yang memikul amanah, kerana mereka menyampaikan syariat Allah. 

Adakalanya mereka menyampaikan hukum sepertimana dalam sumber asalnya, 

adakalanya juga mereka berijtihad untuk mengeluarkan sesebuah hukum (Al-Syāṭibī, 

t.t, j.5: 253-255). 

 

Ibn Qayyim Al-Jawziyyah menggambarkan tentang kedudukan mufti di tengah umat 

umpama bintang di langit. Keperluan umat terhadap ulama lebih penting daripada 

keperluan mereka terhadap makanan dan minuman. Taat umat terhadap ulama lebih 

utama daripada taat terhadap ibu bapa mereka (Al-Jawziyyah, 1423 H, j.2: 14; Al-

Ajfān, 1985: 78). 

 

Di samping  agungnya kedudukan memberi fatwa dalam Islam, di sisi lain bahayanya 

juga besar. Fuqaha salaf al-ṣāliḥ sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Ramai di 

kalangan mereka yang menghindar daripada memberi fatwa, bahkan menyuruh untuk 

bertanya kepada orang lain. Ibnu Abbas umpamanya mengatakan: “Sesiapa yang 

menjawab setiap pertanyaan dari manusia adalah gila”. Imam Malik pernah 

meriwayatkan bahawa gurunya yang bernama Rabī‘ah suatu ketika menangis 

disebabkan oleh para mustafti yang bertanya kepada orang yang tidak layak untuk 

memberi fatwa. Imam Malik sendiri kadang-kadang menolak untuk memberi fatwa. 

Beliau tidak mendedahkan diri dalam berfatwa melainkan setelah diakui oleh 70 
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orang alim bahawa beliau layak untuk berfatwa. Begitu juga Imam Syafi‘i, beliau 

tidak menjawab ketika ditanya tentang suatu masalah sehingga mengerti mana lebih 

baik antara jawab atau diam. Diriwayatkan dari Athram berkata: “Aku mendengar 

Ahmad Ibn Hanbal sering berkata: aku tidak tahu” (Al-Ajfān, 1985: 79-81). 

 

Contoh lain juga dapat dilihat ketika peristiwa yang berlaku kepada 120 orang kaum 

Anṣār dalam kalangan sahabat Rasul s.a.w, apabila ditanya tentang suatu masalah 

kepada salah seorang daripada mereka, mereka menolak untuk menjawab dan 

menyuruh bertanya kepada yang lain. Begitulah seterusnya seorang demi seorang 

menolak sehingga persoalan itu kembali semula kepada orang yang pertama (Al-

Qāsimī, 1986: 44). 

  

Daripada beberapa sikap para ulama yang dipaparkan di atas, dapat difahami bahawa 

fatwa menpunyai kedudukan tersendiri dalam Islam. Di samping itu, amalan 

berfatwa sangat terdedah kepada bahaya jika tidak memenuhi tuntutan yang 

diperlukan.  

 

Adapun dari segi sumber hukum, fatwa juga merupakan salah satu sumber hukum 

yang digunapakai oleh imam-imam besar terutama imam-imam mazhab yang empat. 

Mereka menjadikan fatwa al-ṣaḥābaṯ sebagai salah satu sumber hukum, walaupun 

mereka berselisih dalam meletakkan autoritinya. Al-Imam Abu Hanifah meletakkan  

fatwa al-ṣaḥābaṯ sebagai sumber hukumnya selepas al-Quran dan al-sunnah (Abū 

Zahrah, t.t: 354; Khallāf, t.t: 84; Al-Qaṭṭān, 2001: 332) Imam Malik pula 

menempatkan fatwa al-ṣaḥābaṯ sebagai salah satu sumber hukum selepas al-Quran, 

al-sunnah dan ‘amal ahl al-Madīnaṯ (Abū Zahrah, t.t: 400; Al-Qaṭṭān, 2001: 353). 
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Manakala al-Imām al-Syāfi‘ī menggunapakai fatwa al-ṣaḥābaṯ di peringkat ketiga 

selepas al-Quran dan al-sunnah serta ijmak sebagai sumber hukum (Abū Zahrah, t.t: 

430; Al-Qaṭṭān, 2001: 371). Imam Ahmad Ibn Hanbal pula menjadikan fatwa al-

ṣaḥābaṯ diperingkat kedua sebagai salah satu sumber hukum selepas al-Quran dan al-

sunnah (Abū Zahrah, t.t: 491; Al-Qaṭṭān, 2001: 387). 

 

Daripada huraian di atas, dapat disimpulkan bahawa kedudukan fatwa dalam Islam 

adalah sangat tinggi dan mulia. Amalan berfatwa merupakan amalan yang sangat 

besar ganjarannya di sisi Allah. Bahkan fatwa termasuk salah satu sumber hukum 

dalam perundangan Islam.  

 

Walaupun ramai dalam kalangan ulama dan salaf al-ṣāliḥ yang menolak untuk 

memberi fatwa, namun ini tidak bererti mereka tidak mahu berfatwa. Sebaliknya, 

sikap mereka tersebut menunjukkan bahawa dalam amalan berfatwa dituntut untuk 

berhati-hati dan memenuhi segala persyaratan yang diperlukan.  

 

2.4 Kaedah Penggunaan Sumber Hukum Dalam Berfatwa 

Hakikat sebenar hukum Islam adalah bersumberkan kepada wahyu Allah S.W.T, 

iaitu al-Quran dan al-sunnah. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang boleh 

dijadikan sebagai sumber hukum selain al-Quran dan al-sunnah. Namun apabila 

diteliti dan dikaji dalam sejarah perundangan Islam, mendapati bahawa beberapa 

perkembangan telah pun berlaku dalam hal penggunaan sumber hukum, terutamanya 

dalam keadaan ketiadaan nas (wahyu) daripada Allah S.W.T baik di dalam al-Quran 

atau pun al-sunnah.  
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Oleh itu, sebelum meneliti perkembangan dan bentuk kaedah penggunaan sumber 

hukum MPU Aceh dalam berfatwa, adalah perlu dikaji secara ringkas sejarah 

perkembangan sumber hukum syarak dalam perundangan Islam. Ini kerana, nadi 

penggerak kepada keadaan fatwa yang terdapat sekarang ini tidak lepas daripada 

sumber hukum syarak di zaman lampau, terutamanya zaman Rasul s.a.w, para 

sahabat r.a, zaman Tabiin dan Tabi Tabiin. 

  

Sepanjang sejarah Islam, bermula selepas kewafatan Rasul s.a.w hingga kini  telah 

berlaku beberapa perkembangan dalam hal penggunaan sumber hukum yang diguna 

pakai dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau fatwa. Perbincangan ini adalah 

mengenai penggunaan sumber hukum pada zaman-zaman berikut.  

 

Pertama : Zaman Rasulullah s.a.w. 

Kedua  : Zaman Sahabat r.a 

Ketiga  : Zaman Tabiin dan Tabi Tabiin  

Keempat : Zaman Imam-Imam Mujtahid 

Kelima  : Zaman Taqlid 

Keenam : Zaman Sekarang 

 

2.4.1 Zaman Rasulullah s.a.w. 

Meskipun zaman ini pendek, iaitu tidak lebih dari 22 tahun dan beberapa bulan, 

namun kesannya sangat besar terhadap perundangan Islam. Ini kerana zaman ini 

telah meninggalkan nas di dalam al-Quran atau al-sunnah, dan beberapa prinsip 

umum perundangan. Seterusnya zaman ini telah menemukan beberapa sumber dan 

dalil yang boleh dijadikan sandaran untuk mengetahui perkara-perkara yang belum 
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ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan al-sunnah. Dengan ini bererti zaman 

ini telah meninggalkan asas-asas perundangan yang lengkap (Khallāf, t.t: 9). 

 

Pada zaman ini sumber hukum hanya terpulang kepada Rasulullah s.a.w. sendiri 

tanpa ada campur tangan sesiapa pun. Sumber hukum pada zaman ini adalah wahyu 

daripada Allah S.W.T yang terbahagi kepada dua, iaitu wahyu yang diturunkan 

dengan lafaz serta maknanya (al-Quran), dan wahyu yang diturunkan dengan 

maknanya sahaja (al-sunnah). Manakala ijtiḥād bi al-ra’y yang dilakukan oleh 

Rasulullah s.a.w ketika ketiadaan nas, tidak lepas daripada bersandarkan kepada al-

Quran dan al-sunnah (Zaydān, t.t: 108; Al-Mallah, 2001: 44-45). Terdapat juga 

dalam kalangan para sahabat yang berijtihad dalam menyelesaikan sesuatu 

permasalahan pada zaman ini, seperti yang dilakukan oleh Mu‘az bin Jabal, Ali bin 

Abi Talib, Huzaifah al-Yamani, Amr bin ‘As dan lainnya. Namun, hasil ijtihad 

mereka tidak dikira sebagai sumber hukum (al-sunnah) kecuali setelah diperakui oleh 

Rasulullah s.a.w (Khallāf, t.t: 13). 

 

Apabila berlaku sesuatu perkara yang menghendaki hukum sama ada berupa 

perbalahan, kejadian, persoalan, atau permintaan fatwa, Allah S.W.T mewahyukan 

kepada Rasul-Nya ayat-ayat al-Quran yang diperlukan. Lalu Rasulullah s.a.w. 

menyampaikannya kepada muslimin sebagai hukum atau undang-undang yang wajib 

diikuti. Sekiranya berlaku sesuatu permasalahan dalam keadaan ketiadaan wahyu 

daripada Allah S.W.T, Rasulullah s.a.w. sendiri berijtihad14
 

15 untuk mengetahui 

                                                 
14

 Ijtihad Rasulullah s.a.w. adakalanya dipandu dengan ilham daripada Allah S.W.T, ini digolongkan 

kedalam wahyu, iaitu al-Sunnah dan merupakan sumber hukum. Adakalanya juga ijtihad Baginda 

s.a.w. tidak berdasarkan kepada ilham, ini tidak digolongkan kedalam al-Sunnah dan bukan sebagai 

sumber hukum, melainkan setelah diperakui oleh Allah S.W.T. (Zaydān, t.t: 116) 
15 Sebenarnya ijtihad pada zaman ini, sama ada yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ataupun para 

sahabat r.a adalah pada batasan yang sempit. Ini kerana wahyu daripada Allah S.W.T terus saja 
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suatu hukum syarak yang diperlukan. Keputusan hukum  dari hasil ijtihad baginda 

s.a.w. juga merupakan sebagai hukum syarak, yang wajib ditaati sepertimana wajib 

mentaati wahyu daripada Allah S.W.T. (Khallāf, t.t: 13-14). 

 

Beberapa contoh berkenaan dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang berlaku 

di zaman ini, dapat dilihat pada ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan hukum, 

yang  dikenali dengan al-āyāt al-aḥkām, antaranya ialah: 

a) Firman Allah S.W.T: 

                    

Ertinya: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad) 

mengenai (hak dan kewajipan) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: 

Allah akan memberi keterangan (fatwa) kepada kamu mengenai 

mereka”. 

                                                                                  (Surah al-Nisā’ (4): 127) 

b) Firman Allah S.W.T:  

                  

Ertinya: “Mereka  (orang-orang Islam umatmu)  meminta fatwa 

kepadamu (wahai Muhammad mengenai masalah al-kalalah). 

Katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara al-

kalalah itu”. 

                                                                                  (Surah al-Nisā’ (4): 176) 

                                                                                                                                          
diturunkan. Hasil ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. atau sahabat r.a  digunapakai untuk 

sementara sahaja. Wahyu kemudiannya akan turun menentukan hukum yang sebenarnya, samada 

tepat atapun tidak tepat dengan hasil ijtihad yang mereka lakukan itu. Pengamatan terhadap kekeliruan 

pada hasil ijtihad Rasulullah s.a.w, ternyata terdapat tiga perkara yang perlu diberi perhatian. Pertama: 

sekiranya kekeliruan ijtihad Rasulullah s.a.w. berlaku pada  prinsip syarak yang dikenali dengan 

mabdā’ al-syar‘ī, maka Allah terus membetulkannya dengan menurunkan wahyu. Ini bermakna pada 

prinsip syarak tidak boleh berlaku kesalahan atau kekeliruan sedikitpun. Kedua: Kekeliruan ijtihad 

Rasulullah s.a.w boleh berlaku pada perkara yang bukan prinsip syarak, seperti yang berlaku pada 

penerapan hukum antara dua golongan yang bertelagah. Ketiga: kekeliruan ijtihad Rasulullah s.a.w. 

berlaku pada perkara keduniawian, seperti yang berlaku pada ta’bīr al-nakhl (Abū Zahrah, t.t: 227-

229). 
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Seterusnya, dapat dilihat pada beberapa hadis Rasulullah s.a.w, antaranya ialah 

sabdanya: 

   

ونحمل معنا القليل من الماء فإن  إنا نركب البحر: قا لوا يا رسول الله "
هو الطهور ماؤه  ": نبيقال الف  فنتوضأ بماء البحر؟ أ توضأنا به عطشنا

  "الحل ميتته
  

“Para sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w: kami berlayar di 

lautan dan kami membawa sedikit air, jika kami berwudlu dengannya, 

kami akan dahaga, bolehkah kami berwudlu dengan air laut? 

Rasulullah s.a.w. menjawab: Airnya (laut) adalah bersih suci, segala 

bangkainya adalah halal” (Al-Syāfi‘ī, 2001, j.2: 6).  

 

Manakala contoh ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dalam keadaan 

ketiadaan atau kelewatan wahyu dapat dilihat pada beberapa hadis, antaranya ialah 

hadis tentang seorang lelaki yang bertanya tentang puasa ibunya yang telah mati, 

Rasulullah s.a.w. menjawab dengan sabdanya:  

الله أحق  فدين قال نعم قال عنها ؟ هلوكان على أمك دين أكنت قاضي"
 "أن يقضى

  

“Sekiranya ibumu mempunyai hutang, adakah kamu akan 

membayarnya? Dia berkata: Ya. Rasulullah s.a.w. bersabda: (jika 

demikian) maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan” (Al-

Nawāwī, t.t: 710).  

 

Selain itu, Rasulullah s.a.w juga melakukan ijtihad dengan cara bermesyuarat sesama 

para sahabat. Sepertimana yang berlaku dalam kisah tawanan perang Badar. 

Sebahagian sahabat memberi pendapat supaya membebaskan tawanan tersebut tanpa 

syarat. Manakala sebahagian sahabat yang lain pula berpendapat agar membunuh 
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semua tawanan tersebut. Rasulullah s.a.w. tidak bersetuju dengan kedua-dua 

pendapat tersebut, lalu mengambil jalan tengah iaitu mengembalikan semua tawanan 

itu kepada keluarganya dengan syarat membayar fidyaṯ kepada umat Islam (Abū 

Zahrah, t.t: 227).  

 

Dari huraian di atas ternyatalah bahawa kaedah penggunaan sumber hukum pada 

zaman Rasulullah s.a.w. adalah merujuk kepada wahyu Allah S.W.T semata-mata. 

Wahyu Allah S.W.T yang dimaksud ialah: Pertama: Al-Quran. Kedua: Al-sunnah, 

termasuk kedalam perkataan al-sunnah ialah hasil ijtihad Rasulullah s.a.w. yang 

mendapat pengiktirafan daripada Allah S.W.T. 

 

2.4.2 Zaman Sahabat r.a 

Zaman ini bermula dengan kewafatan Rasulullah s.a.w, iaitu tahun 11 H sehingga 

tahun 40 H (Hassan bin Haji Salleh, 1979: 76; Zaydān, t.t: 132). Manakala menurut 

Syaikh Abd Wahhāb Khallāf, zaman ini berakhir hingga penghujung abad pertama 

H, iaitu sekitar tahun 93 H. Ini terbukti dengan kewafatan seorang sahabat iaitu Anas 

bin Malik pada tahun tersebut (Khallāf, t.t: 29-30).  

 

Setelah Baginda s.a.w. wafat, para sahabat merupakan generasi pertama yang 

melanjutkan perjuangan beliau. Misi dakwah (risalah) yang dibawa oleh Rasulullah 

s.a.w. telah pun sempurna, sepertimana dinyatakan dalam firman Allah S.W.T: 

 . . .                          

    . . .   

 



35 

 

Ertinya: “Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah 

aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhai Islam itu 

sebagai agamamu”.                

                                                                                 (Surah al-Mā’idah (5): 3) 

 

Berikutan perluasan negeri-negeri baharu yang disebut dengan fatḥ al-Islām pada 

zaman ini, Islam telah pun menguasai Farsi, Syam, Mesir dan utara Afrika. Kesannya 

budaya Islam telah bercampur dengan budaya negeri-negeri yang baharu dikuasai itu. 

Seterusnya berlaku peristiwa atau permasalahan baharu yang belum pernah terjadi 

ketika baginda s.a.w. masih hidup. Keadaan ini mendesak para sahabat untuk 

melakukan sesuatu yang dapat memberi manfaat atau maslahat kepada umat Islam, 

terutamanya dalam hal hukum-hakam agama (Abū Zahrah, t.t : 232).  

 

Para sahabat telah pun meletakkan kaedah penggunaan sumber hukum ketika 

berhadapan dengan sesuatu permasalahan. Mereka merujuk kepada al-Quran, iaitu 

mendahulukan al-Quran sebagai sumber hukum dalam setiap permasalahan. 

Kemudian merujuk kepada al-sunnah, seterusnya melakukan ijtihad dengan pendapat 

mereka sendiri (Zaydān, t.t: 119; Khallāf, t.t: 33; Al-Qaṭṭān, 2001: 189).     

 

Sebagai contoh berkaitan dengan kaedah merujuk kepada al-Quran, dapat dilihat 

ketika terjadi perbezaan pendapat tentang tanah yang terhasil daripada kemenangan 

perang (fatḥ al-Islām). Umar r.a sebagai pemimpin ketika itu berpendapat bahawa 

tanah tersebut tidak harus dibahagikan kepada tentera Islam. Sebaliknya, para tentera 

Islam menolak pendapat Umar r.a, yang menyebabkan berlakunya perdebatan sampai 

tiga hari. Sehingga pada hari ketiga Umar r.a bertemu dan membacakan ayat al-

Quran kepada mereka, iaitu firman Allah S.W.T:  
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Ertinya: “Apa yang telah Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta 

musuh penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, 

maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulnya, dan bagi kaum 

kerabat (rasul), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta 

orang-orang musafir (yang keputusan). (ketetapan yang demikian) 

supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya dari 

kalangan kamu. Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah 

kepada kamu maka ambillah akan dia serta amalkan, dan apa jua yang 

dilarangnya kamu melakukannya maka patuhilah larangannya. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab 

siksanya (bagi orang-orang yang melanggar perintahnya)”. 

                                                                                   (Surah al-Hasyr (59): 7) 

 

Setelah mendengar Umar r.a membaca ayat tersebut, barulah mereka bersetuju 

dengan pendapat Umar r.a itu (Abū Zahrah, t.t: 233).    

 

Bagi contoh merujuk kepada al-sunnah pula dapat dilihat dalam sebuah riwayat 

tatkala seorang nenek perempuan (umm al-um) meminta harta warisan daripada harta 

cucu lelaki (anak lelaki dari anak perempuannya). Abu Bakar r.a. merujuk kepada 

sahabat lain, dan salah seorang sahabat iaitu al-Mughīraṯ bin Syu‘baṯ memberikan 

jawapannya, iaitu satu perenam seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. (Abū 

Zahrah, t.t: 233-234).   

 

Manakala berkenaan dengan ijtihad sahabat pada zaman ini, kebanyakan ulama usul 

al-fiqh mengatakan mereka menggunakan qiyas. Akan tetapi sebenarnya ijtihad 
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mereka lebih luas dari itu. Mereka juga menggunakan maṣlaḥaṯ dan sad zarā’i’. 

Sebagai contoh ijtihad dengan menggunakan qiyas ialah permasalahan ‘awl16 dalam 

pembahagian harta warisan17. Contoh bagi ijtihad menggunakan sad zarā’i' pula 

seperti isteri berhak mendapat harta warisan daripada harta suami yang 

menceraikannya dalam keadaan sakit mati. Seterusnya contoh bagi ijtihad 

menggunakan maṣāliḥ mursalaṯ atau sad zarā’i' ialah hukum qiṣāṣ terhadap 

sekumpulan orang yang membunuh (walaupun seorang yang dibunuh) (Zaydān, t.t: 

121).  

 

Selain itu, adakalanya para sahabat berijtihad secara berjamaah, adakalanya juga 

mereka melakukan secara persendirian. Bentuk ijtihad secara berjamaah ialah dengan 

mengumpulkan tokoh-tokoh Islam lalu diajak bermesyuarat untuk melahirkan suatu 

hukum berdasarkan kesepakatan. Hasil kesepakatan daripada mesyuarat itu mereka 

jadikan sebagai hukum atas sesuatu permasalahan yang berlaku, dan wajib diikuti 

oleh seluruh umat Islam. Pada dasarnya kesepakatan para sahabat ini bukanlah 

semata-mata bergantung kepada pendapat mereka, akan tetapi ianya lahir 

bersandarkan kepada al-Quran dan al-sunnah. Pada zaman ini kesepakatan cukup 

mudah untuk dicapai, kerana Umar r.a melarang para sahabat keluar dari Madinah 

sehinggalah akhir khilāfaṯ Usman bin Affan r.a. Mungkin inilah yang dimaksudkan 

dengan ijtihad secara berkelompok atau yang lebih dikenali dengan istilah ijmā‘ al-

ṣaḥābaṯ (Zaydān, t.t: 119; Al-Mallah, 2001: 59). 

 

                                                 
16

 ‘Awl dalam permasaalahan pembahagian harta warisan bermaksud bahagian-bahagian yang diterima 

oleh ahli waris lebih banyak daripada asal masaalahnya, sehingga asal masaalahnya mesti ditambah 

atau diubah. Sebagai contoh ½ (suami tanpa anak) dan 2/3 (dua saudara perempuan). Asal masaalah 

pada pembahagian ini ialah 6, namun terpaksa diubah menjadi 7 disebabkan berlaku penambahan 

pada bahagian-bahagian yang diterima oleh ahli waris (Al-Zuhaylī, 1985, j.8: 353).  
17

 Keterangan lebih lanjut sila rujuk kitab al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah karangan 

Abd. Karim Zaydan (t.t) muka surat 121. 



38 

 

Manakala bentuk ijtihad secara persendirian pula dapat dilihat daripada beberapa 

perkara yang berlaku, sepertimana yang diriwayatkan bahawa Abu Bakar r.a. 

berijtihad dengan pendapatnya sendiri, beliau berkata: “Ini adalah pendapatku, 

sekiranya benar maka itu adalah dari Allah, dan sekiranya salah maka itu adalah 

daripadaku,  aku memohon ampun dari Allah”. Sepertimana juga yang diriwayatkan 

bahawa Umar bin Khattab r.a berijtihad dengan pendapatnya. Beliau berkata kepada 

penulisnya: “ini adalah pendapat Umar bin al-Khattab”. Terdapat juga riwayat 

tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Abdullah bin Mas‘ud yang terdapat 

dalam kata-katanya iaitu: “Sesiapa di antara kamu yang terdedah untuk memutuskan 

suatu hukum syarak, maka hendaklah dia memutuskannya dengan apa yang ada 

dalam kitab Allah. Jika tidak terdapat dalam kitab Allah, maka hendaklah dia 

menghukum dengan ketentuan Rasulullah s.a.w. Lalu  jika datang suatu perkara 

yang tidak ada hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul s.a.w. maka 

hendaklah dia menghukum dengan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang 

salih. Seterusnya, jika datang suatu perkara yang tidak ada dalam kitab Allah dan 

sunnah Rasulullah s.a.w. dan belum diputuskan oleh orang-orang salih, maka 

hendaklah dia berijtihad dengan pendapatnya sendiri. Jika tidak mampu hendaklah 

dia berdiri dan jangan malu.” (Zaydān, t.t: 119-120).  

 

Hujah para sahabat mengutamakan al-Quran dan al-sunnah sebelum merujuk kepada 

selain daripada keduanya ialah ayat-ayat al-Quran yang menyuruh untuk taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Namun jika setelah merujuk kepada dua sumber hukum 

tersebut, persoalan masih juga belum terungkaikan (selain bertanya kepada sahabat 

yang lain seperti yang dilakukakn oleh Abu Bakar r.a), melakukan ijtihad adalah 

satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh para sahabat r.a. Hujah sahabat dalam 
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melakukan ijtihad adalah: Pertama: Mereka melihat Rasulullah s.a.w. berijtihad 

dalam sesuatu permasalahan yang tiada turun wahyu bagi menyelesaikannya.  

Kedua: Berpedoman kepada kisah Mu’az bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah 

s.a.w ke Yaman (Khallāf, t.t: 34; Zaydān, t.t: 121).  

 

Berdasarkan huraian di atas, dapat difahami bahawa kaedah penggunaan sumber 

hukum yang digunakan oleh sahabat dalam memutuskan sesuatu fatwa adalah 

merujuk kepada al-Quran, kemudian al-sunnah dan akhir sekali melakukan ijtihad. 

Termasuk kedalam ijtihad mereka ialah ijmak, qiyas, maṣāliḥ mursalaṯ dan sad 

zarā’i'. Mereka tidak berpaling kepada sumber hukum lain kecuali dalam keadaan 

tidak terdapat penyelesaiannya dalam dua sumber hukum yang utama, iaitu al-Quran 

dan al-sunnah. 

 

2.4.3 Zaman Tabiin dan Tabi Tabiin 

Zaman ini bermula tahun 40/41 H sehingga awal abad kedua H, iatu tahun 101 H 

(Hassan bin Haji Salleh, 1979:109; Zaydān, t.t:132)18
.  Tabiin19 ialah orang Islam 

yang pernah bertemu (hidup) dengan sahabat r.a dan mati dalam  keadaan beragama 

Islam. Tabiin terbahagi kepada dua, iaitu kibār al-tābi‘īn dan ṣighār al-tābi‘īn. Kibār 

al-tābi‘īn ialah mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada para 

sahabat r.a. Manakala ṣighār al-tābi‘īn ialah mereka yang paling banyak 

                                                 
18

 Ini berbeza dengan pendapat Dr. Abd. Wahhab Khallaf, yang menggolongkan zaman ini kedalam 

zaman Sahabat r.a. Ini kerana selepas zaman sahabat r.a beliau tidak membincangkan zaman Tabiin, 

akan tetapi terus membincangkan zaman pembukuan dan Imam-imam mujtahid. Namun dalam 

membincangkan zaman pembukuan dan Imam-imam mujtahid, beliau menyebutkan  bahawa Tabiin 

murid kepada Sahabat r.a, dan pengikut Tabiin murid kepada Tabiin (Khallāf, t.t: 57-62). 
19

 Mengikut kamus Dewan, Tabiin ialah (jamak bagi tabi) pengikut (menurut ilmu hadis, mereka ialah 

orang yg bertemu dan berguru dengan para sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW) 

(Kamus Dewan, 2010: 1562). 
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meriwayatkan hadis-hadis daripada saudara mereka, iaitu tābi‘īn (Al-Mallah, 2001: 

78).   

 

Kaedah penggunaan sumber hukum pada zaman ini tidak jauh beza dengan zaman 

para sahabat. Mereka menggunakan kaedah para sahabat dalam mengeluarkan suatu 

hukum, iaitu merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas. Ini kerana para 

Tabiin bertemu langsung dengan para sahabat. Hampir boleh dikatakan tidak ada 

perbezaan antara kaedah para tabiin dengan kaedah para Sahabat r.a dalam 

berpegang kepada sumber hukum dan istinbāt. Sedikit perbezaan pada rujukan 

mereka kepada ijmak ulama sebelumnya (ijmā‘ al-ṣahābah) dan melakukan 

pentarjiḥan antara pendapat ulama-ulama tersebut (Zaydān, t.t: 132; Al-Mallah, 

2001:  98).  

 

Para tabiin merujuk kepada fatwa-fatwa sebelumnya yang berkemungkinan berlaku 

ijmak. Jika ada, mereka mengambilnya untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya 

tidak berlaku ijmak dalam sesuatu masalah, tetapi ada fatwa yang berbeza, mereka 

memilih fatwa-fatwa tersebut dengan melihat kepada kekuatan dalil dan kaedahnya. 

Pada akhirnya, sekiranya masih tidak ada nas atau fatwa yang boleh digunakan,  para 

tabiin berselisih dalam pendekatan mereka. Ada  dalam kalangan mereka yang 

berijtihad dengan menggunakan qiyas, ada juga yang berpandukan kehendak dan 

maqāṣid al-syar‘, dan ada pula yang mengambil jalan tidak berijtihad dengan cara 

itu, kerana mereka tidak menyutujui cara mengkaji dan mencari ‘illaṯ. Mereka hanya 

cuba memahami nas-nas daripada petunjuk yang ada pada dalil itu sahaja (Al-

Mallah, 2001: 99-101). 
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Para tabi tabiin pula mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh guru mereka, 

iaitu tabiin dalam menggali sesuatu hukum. Mereka membuat perbandingan antara 

fatwa-fatwa tabiin dengan fatwa-fatwa sahabat dan mendalami fatwa-fatwa tersebut 

serta memadankan dengan dalil-dalilnya (Al-Mallah, 2001: 101). 

 

Dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai 

oleh tabiin dan tabi tabiin ialah merujuk kepada al-Quran, kemudian kepada al-

sunnah, seterusnya melihat kepada ijmak. Jika tidak berlaku ijmak, mereka tidak pula 

meninggalkan fatwa-fatwa sahabat r.a begitu saja, akan tetapi mereka memilih fatwa-

fatwa sahabat dengan melihat kekuatan dalil. Seterusnya mereka berijtihad serta 

memperhatikan ‘illaṯ hukum, seperti menggunakan qiyas, menjaga maṣlaḥaḥ dan 

menolak (mencegah) mafsadaṯ (kerosakan).  

 

2.4.4 Zaman Imam-Imam Mujtahid 

Zaman ini bermula tahun 101 hingga pertengahan abad ke empat, iaitu sekitar tahun 

350 H (Hassan bin Haji Salleh, 1979: 148; Zaydān, t.t: 141; Khallāf, t.t: 57). Zaman 

ini sebenarnya masih tergolong kedalam zaman tabi tabiin.  Ini kerana yang 

dimaksud dengan perkataan tabi tabiin sebenarnya ialah golongan yang paling 

berpengaruh dan membawa kesan-kesan tertentu kepada fiqh Islam secara khusus 

dengan sistemnya tersendiri (Hassan Bin Haji Salleh, 1979: 148). 

 

Zaman ini merupakan zaman emas dan kegemilangan bagi perkembangan fatwa dan  

ijtihad. Para ulama bebas menyatakan pendapat melalui pelbagai cara, antaranya 

ialah perbahasan dan penulisan. Pada zaman inilah berlakunya banyak pembukuan 

yang membuka lembaran baru kepada perundangan Islam, antaranya pembukuan al-
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Sunnah dan juga fatwa-fatwa daripada para sahabat, tabiin dan tabi tabiin. Pada 

zaman ini juga lahir sarjana-sarjana Islam antaranya yang kita kenali seperti Imam 

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ramai 

lagi. Pendek kata, zaman ini adalah puncak bagi kegemilangan fiqh (Khallāf, t.t: 58; 

Zaydān, t.t: 141-145). 

 

Puncak kegemilangan zaman ini disebabkan oleh banyak faktor, antaranya ialah: 

  

a) Perhatian besar penguasa al-khulafā’ al-‘abbāsiyyīn terhadap fiqh dan 

para fuqaha. Ini terlihat pada pendekatan mereka dengan para fuqaha, 

sepertimana yang dilakukan oleh khalifah Harun al-Rasyid ketika 

meminta Abu Yusuf - sahabat Imam Abu Hanifah - untuk menyusun 

undang-undang Islam yang berkenaan dengan urusan harta benda sebagai 

panduan bagi pentadbiran negara. Sepertimana juga yang dilakukan oleh 

khalifah al-Manṣūr yang cuba menjadikan kitab al-Muwaṭṭa’ karangan 

Imam Malik sebagai undang-undang negara. Kesan daripada perhatian, 

sokongan dan kebebasan yang diberikan oleh penguasa kepada para 

fuqaha menjadikan mereka lebih bersemangat dalam berijtihad, sehingga 

melahirkan suatu hukum atau fatwa sesuai metode ijtihad masing-

masing.   

b) Berikutan perluasan negara Islam, kepelbagaian adat dan budaya dari 

Sepanyol sampai ke China adalah perlu dijaga selama mana tidak 

bertentangan dengan nas-nas syarak. Perkara ini mendesak para fuqaha 

untuk bekerja lebih dalam berijtihad menggali hukum-hukum syarak 
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yang membawa kepada tumbuh, berkembang dan meluasnya cakupan 

fiqh dalam segala segi dan bidang kehidupan.  

c) Kemunculan para Imam mujtahid besar yang berbakat dan pakar dalam 

ilmu fiqh. Mereka meninggalkan kesan yang sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan kemajuan fiqh, disamping itu juga mereka 

meninggalkan mazhab-mazhab fiqh, yang sebahagiannya masih kekal 

hingga ke hari ini (Zaydān, t.t: 142-143). 

d) Kemudahan dalam mendapatkan sumber hukum. Para mujtahid di zaman 

ini tidaklah susah dalam melakukan ijtihad, ini kerana al-Quran telah pun 

dibukukan dan tersebar dalam kalangan orang Islam. Demikian juga al-

sunnah, fatwa-fatwa sahabat r.a dan juga fatwa-fatwa Tabiin.  

e) Keperihatinan umat Islam terhadap segala kandungan syariat, seperti 

ibadat, muamalat, jual-beli dan tindak-tanduk mereka supaya selari 

dengan kehendak syariat Islam. Mereka menjadikan para ulama dan 

fuqaha sebagai tempat rujukan dalam segala segi kehidupan yang 

berkaitan dengan agama. Faktor ini mendorong para mujtahid 

bersemangat dalam melakukan ijtihad terus-menerus, sehingga 

menjadikan fiqh tumbuh dan berkembang dengan pantasnya (Khallāf, 

t.t:60). 

 

Sepertimana yang telah dinyatakan di atas bahawa zaman-zaman sebelumnya, iaitu 

zaman para sahabat dan tabiin r.a, telah meninggalkan pengaruh dan peranan yang 

besar terhadap fatwa dan ijtihad. Di tangan mereka telah lahir generasi-generasi 

penerus sebagai pewaris amalan berfatwa dan ijtihad, iaitu para tabi tabiin. 

Kesinambungan antara zaman sahabat r.a, tabiin dan tabi tabiin ini berpengaruh besar 
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terhadap lahirnya mazhab-mazhab fiqh dalam Islam, yang dipelopori oleh mujtahid-

mujtahid besar, seperti para imam mazhab yang empat. Kendatipun mereka terdidik 

oleh satu sumber atau saluran yang sama, kita dapati para imam mazhab ini sedikit 

berbeza dari segi sumber hukum yang mereka gunapakai selain al-Quran dan al-

sunnah. Oleh itu, adalah penting kajian ini memperkatakan sedikit tentang sumber 

hukum yang digunapakai oleh para imam mazhab empat tersebut, mengingat amat 

besar pengaruh mereka terhadap perkembangan fiqh atau fatwa dalam perundangan 

Islam.   

 

2.4.4.1 Imam Abu Hanifah 

Nama beliau adalah al-Nu‘mān Ibn Thābit Ibn Zuwatay al-Kūfī. Dilahirkan pada 

tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Beliau merupakan fuqaha tabi tabiin. Ada 

yang berpendapat beliau tergolong dalam Tabiin (Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 29). Kaedah 

penggunaan sumber hukum beliau dalam berijtihad  ialah; Pertama: merujuk kepada 

al-Quran. Kedua: merujuk kepada al-sunnah. Manakala yang ketiga: mengambil 

daripada perkataan-perkataan para sahabat yang dikehendaki, dan meninggalkan 

perkataan mereka yang tidak dikehendaki. Sekiranya suatu perkara sampai kepada 

perkataan para tabiin seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya‘biy, Ibn Sirin, al-Hasan, 

‘Ata’ dan Sa’id Ibn al-Musayyib, beliau akan berijtihad sepertimana mereka 

berijtihad. Ini bermakna beliau tidak menggunapakai perkataan para tabiin sebagai 

sumber hukum. 

 

Kaedah beliau ini dapat dilihat dalam satu riwayat daripada perkataannya, iaitu:  

“Aku mengambil dengan apa yang ada dalam kitab Allah (iaitu al-

Quran). Jika tiada, aku mengambil daripada sunnah Rasulullah s.a.w. 

Jika tiada daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w, aku 
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mengambil daripada perkataan para sahabat r.a yang aku kehendaki 

dan meninggalkan perkataan mereka yang tidak aku kehendaki. Aku 

tidak keluar dari perkataan mereka (sahabat) kepada perkataan orang 

lain. Adapun jika sampai sesuatu perkara itu kepada perkataan 

Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya‘biy, Ibn Sirin, al-Hasan, ‘Ata’ dan Sa’id 

Ibn al-Musayyib, mereka adalah suatu kaum yang berijtihad, maka 

aku akan berijtihad sepertimana mereka berijtihad” (Zaydān, t.t: 158; 

Abū Zahrah, t.t: 354; Ibn Bayyah, 2007: 92).  

 

 

Berkaitan dengan ijtihad, beliau melakukan qiyas, istihsān, melihat kepada 

mu‘amalaṯ masyarakat itu sendiri (‘urf). Hal ini dapat dilihat dalam riwayat lain yang 

menyatakan:  

“Kalam Abu Hanifah diambil dari orang yang thiqaṯ, lari (menjauhkan 

diri) dari perkara yang buruk, melihat/mempertimbangkan mu‘amalat 

dan pegangan masyarakat…menjalankan setiap perkara dengan qiyas, 

sekiranya tidak dapat melakukan qiyas, beliau melakukan istihsān, 

sekiranya tidak dapat melakukannya, beliau kembali kepada 

mu‘amalat masyarakat Islam itu sendiri. Beliau menyampaikan hadis 

ma‘rūf yang telah menjadi ijmak. Kemudian beliau melakukan qiyas 

dengan hadis itu selama masih dapat dilakukan, seterusnya kembali 

kepada istiḥsān: mana yang lebih sesuai dari kedua itu (qiyas atau 

istiḥsān) kesitulah dikembalikan”. Sahl berkata: “Inilah ilmu Abu 

Hanifah dan ianya adalah ilmu semua orang” (Abū Zahrah, t.t: 355; 

al-Mallah, 2001: 121). 

 

Dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum Imam Abu Hanifah 

ialah merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak, qawl al-ṣahābī, qiyas, istiḥsān dan 

‘urf.  Manakala qawl al-tābi‘īn tidaklah menjadi sumber hukum bagi beliau. 
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2.4.4.2 Imam Malik bin Anas 

Nama beliau adalah Mālik Ibn Anas Ibn Abī ‘Āmir al-Aṣbaḥī. Beliau dilahirkan pada 

tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H (Zaydān, t.t: 162; Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 

31; Abū Zahrah, t.t: 366). 

  

Sumber hukum beliau dalam berfatwa ialah menggunakan al-Quran sebagai sumber 

hukum pertama dalam setiap permasalahan. Jika al-Quran tidak menjelaskan, beliau 

merujuk kepada al-sunnah. Termasuk dalam al-sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah 

s.a.w, fatwa-fatwa dan keputusan para sahabat r.a serta ‘amal ahl al-Madīnaṯ. Jika 

permasalahan belum terungkaikan beliau melakukan qiyas, maṣlaḥaṯ, sad zarā’i‘ dan 

‘urf (Abū Zahrah, t.t: 397). 

 

Al-Syaikh Wahbah Al-Zuhaylī menambahkan dengan ijmak, istiṣḥāb, 

mempertimbangkan khilāf dan syar‘ man qablanā (Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 32). 

Manakala Abd. Karim Zaydān pula menyebutkan bahawa sumber hukum beliau 

ialah: al-kitāb, al-sunnah, ijmak, ijmā‘ ahl al-Madīnaṯ, qiyas, qawl al-ṣahābī, 

maṣāliḥ mursalaṯ, ‘urf dan sad zarā’i‘, istiḥsān dan istiṣhāb (Zaydān, t.t: 164).  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa sumber hukum Imam Malik ialah 

merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ‘amal ahl Madinaṯ, qawl al-ṣaḥābī, ijmak, 

qiyas, maṣāliḥ  mursalaṯ, istihsān, istiṣhāb, sad zarā’i‘ , ‘urf dan syar‘ man qablanā.  
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2.4.4.3 Imam Syafi‘i  

Beliau adalah Muḥammad Ibn Idrīs Ibn al-‘Abbās Ibn Uthmān Ibn Syāfi‘. Dilahirkan 

pada tahun 150 H di Ghazzah, Palestin bertepatan dengan tahun kewafatan Imam 

Abu Hanifah (Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 35).  

 

Sumber hukum beliau dalam berfatwa dapat kita lihat dalam kata-kata beliau, iaitu:  

“Ilmu itu mempunyai beberapa tingkat, yang pertama adalah al-kitab 

(al-Quran) dan al-sunnah sekiranya jelas dan tetap (thabatat), yang 

kedua adalah ijmak dalam perkara yang tiada nas pada al-Quran dan 

al-sunnah, yang ketiga adalah kata-kata sahabat r.a yang tiada 

pertentangan diantara mereka, yang keempat adalah kata-kata sahabat 

r.a yang ada pertentangan antara mereka dan yang kelima adalah 

qiyas, dan aku tidaklah berpindah kepada selain al-kitab dan al-

sunnah, sedangkan keduanya (al-kitab dan al-sunnah) ada, dan 

sesungguhnya ilmu itu diambil dari yang paling tinggi” (Abū Zahrah, 

t.t: 430; Ibn Bayyah, 2007: 126).   

 

Berdasarkan kepada perkataan beliau, dapat difahami bahawa sumber hukum beliau 

ialah merujuk kepada al-Quran dan al-sunnah, kata-kata sahabat r.a yang tidak ada 

pertentangan antara mereka, kata-kata sahabat r.a yang ada pertentangan antara 

mereka, dan qiyas20. Imam Syafi‘i tidak sependapat dengan Imam Malik yang 

menjadikan ‘amal ahl al-Madīnaṯ, istiḥsān dan maṣālih mursalaṯ sebagai hujah 

(Zaydān, t.t: 169). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum 

Imam Syafi‘i dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau fatwa ialah merujuk kepada 

Al-Quran, al-sunnah, ijmak, qawl al-ṣaḥābī dan qiyas.  

                                                 
20

 Al-Syaikh Wahbah al-Zuhaylī menyebutkan bahawa al-Imam Syafi‘i tidak mengambil kata-kata 

para sahabat, sama ada yang ada pertentangan antara mereka ataupun tidak (Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 

36). 
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2.4.4.4 Imam Ahmad bin Hanbal  

Beliau dikenal dengan Imam fuqaha dan muḥaddithīn. Dilahirkan pada bulan 

Rabiuawal tahun 164 H di Baghdad. Hanbal adalah nama datuk beliau. Nama bapa 

beliau ialah Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Sedangkan nama beliau ialah Ahmad. 

Beliau meninggal pada tahun 241 H (Abū Zahrah, t.t : 430; Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 

38). 

 

Sumber hukum beliau dalam berfatwa atau berijtihad ialah merujuk kepada al-nuṣūs 

(al-Quran dan al-sunnah), seterusnya merujuk kepada fatwa sahabat r.a yang tiada 

pertentangan, kemudian memilih fatwa sahabat r.a yang ada pertentangan, dengan 

cara mengambil yang paling dekat dengan al-Quran dan al-sunnah, beliau juga 

mengambil hadis mursal dan hadis ḍaīf, akhir sekali beliau menggunakan qiyas 

ketika dharurat21 (Al-Jawziyyah, 1423 H, j.2: 50-59; Zaydān, t.t : 171-172). 

 

2.4.5 Zaman Taqlid 

Zaman ini bermula daripada selepas kejatuhan Baghdad, iaitu sekitar pertengahan 

abad ke 4 H hingga akhir abad ke 13 H (Al-Mallah, 2001: 324). Jika zaman 

sebelumnya merupakan puncak kegemilangan bagi perkembangan fiqh, fatwa dan 

ijtihad, sebaliknya keadaan berubah pada zaman ini. Zaman ini merupakan zaman 

kemerosotan bagi ulama. Mereka tidak lagi mementingkan dan mengutamakan jalan 

ijtihad dalam menerangkan segala permasalahan yang diajukan kepada mereka. 

Mereka memilih memberi jawapan bagi setiap permasalahan agama yang berlaku 

dalam masyarakat dengan merujuk kepada penyelesaian-penyelesaian yang telah 

                                                 
21

 Al-Syaikh Wahbah Al-Zuhaylī menyebutkan bahawa beliau juga menggunakan istishāb, masālih 

mursalah dan sad zara’i’ (Al-Zuhaylī, 1985, j.1: 39). 
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dilakukan oleh imam-imam bagi mazhab masing-masing. Ulama pengikut mazhab 

Hanafi akan berfatwa mengikut penyelesaian masalah yang telah diterangkan oleh 

imam-imam besar dalam mazhab itu tanpa menyemak sandaran yang digunakan, 

begitulah juga ulama pengikut mazhab-mazhab lain. Antara sebab kemunduran 

ijtihad pada zaman ini ialah: 

 

a) Terbahaginya daulah Islamiyah kepada beberapa kerajaan. Hal ini 

menjadikan para penguasa sibuk mempertahankan kerajaan dan 

kedudukan mereka dengan melibatkan masyarakat, sehingga 

menyebabkan berkurangnya keinginan melakukan ijtihad dan terhentinya 

ḥarakaṯ al-tasyrī‘. 

b) Fanatik terhadap mazhab tertentu. Kemunculan kepelbagaian mazhab 

mendorong para pengikutnya melakukan pembelaan terhadap mazhab 

mereka masing-masing. Ini menyebabkan para ulama lebih 

mementingkan mempertahankan mazhab mereka daripada merujuk 

kepada sumber asasi syariat, iaitu al-Quran dan al-sunnah, sehingga 

mereka lupa mengkaji hukum dari sumber yang aslinya.  

c) Berlakunya pencerobohan dalam perkara ijtihad. Apabila ijtihad 

dilakukan oleh mereka yang tidak layak, iaitu mereka yang tidak 

memenuhi syarat-syarat seseorang mujtahid, menyebabkan ulama 

mengumandangkan ungkapan pintu ijtihad sudah tertutup bagi mengelak 

daripada berlakunya kerosakan yang lebih besar. Dari segi lain perkara 

ini menjadikan fatwa dan ijtihad terhenti (Khallāf, t.t: 96-98). 
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Walaupun demikian, kemerosotan yang terjadi pada zaman ini tidaklah bermakna 

para ulama tidak lagi melakukan sesuatu apa pun berkaitan dengan ijtihad. 

Sebenarnya mereka juga melakukan ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan 

yang diajukan kepada mereka, sama ada dalam batasan mazhab mereka atau pun 

mazhab-mazhab yang lain. Namun ijtihad ini tidaklah mencapai taraf mujtahid 

muṯlaq sepertimana Imam mazhab yang empat. Kenyataan ini terlihat pada 

permulaan zaman taqlīd, iaitu sekitar pertengahan abad keempat hingga pertengahan 

abad ketujuh H (Al-Mallah, 2001: 324). Antara bentuk-bentuk ijtihad yang mereka 

lakukan ialah: 

a) Melakukan ijtihad dengan menggunakan uṣūl al-ijtihād yang telah 

ditetapkan oleh imam-imam mereka, sehingga kadangkala hukum yang 

terhasil dari ijtihad mereka berlawanan dengan hukum hasil ijtihad 

imam-imam mereka sebelumnya. Antara mereka ialah al-Imam al-Hasan 

bin Ziyad yang bermazhab Hanafi, Ibn al-Qasim dan Asyhab yang 

bermazhab Maliki, dan al-Buwayti serta al-Mazanī yang bermazhab 

Syafi‘i. Mereka ini sebenarnya mampu menggali hukum dari sumber 

aslinya, akan tetapi mereka memilih untuk mengikuti metode-metode 

imam mereka (Khallāf, t.t: 99).  

b) Ta‘līl al-Aḥkām iaitu satu usaha mencari ‘illaṯ22 pada hukum terdahulu 

yang diambil daripada imam-imam mazhab yang mereka ikuti untuk 

dipadankan dengan masalah baru (al-Mallah, 2001: 327).  

c) Al-tarjīḥ bayna al-ārā’. Langkah ini ialah satu usaha memilih pendapat 

yang terbaik di antara pendapat-pendapat ulama samada daripada mazhab 

yang diikutinya, ataupun membandingkannya dengan mazhab yang lain. 

                                                 
22

 ‘Illaṯ ialah makna (alasan hukum) yang bergantung padanya hukum pada suatu nas (Al-Zuhaylī, 

1986:1002). 
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Kaedah yang mereka gunakan ialah pertama: mengkaji dari segi al-

riwāyaṯ, dan yang kedua, ialah mengkaji dari segi al-dirāyaṯ (Al-Mallah, 

2001: 327; Khallāf, t.t: 101). 

d) Membantu dan mempertahankan mazhab yang mereka ikuti (al-Mallah, 

2001: 327). 

e) Menggali dan mengeluarkan hukum pada permasalahan yang belum ada 

hukumnya daripada imam-imam mereka, namun tetap dalam batasan 

mazhab mereka masing-masing (Khallāf, t.t: 100).  

 

Manakala pada pertengahan abad ke 7 hingga ke 13 H, sifat jumud telah menyelimuti 

dan menguasai akal fikiran ulama dan masyarakat, menyebabkan terpadamnya 

perkataan ijtihad. Malah yang lebih menyedihkan lagi telah diisytiharkan tertutupnya 

pintu ijtihad (Al-Mallah, 2001: 330).  

 

Ulama pada abad ini lebih menumpukan kepada usaha mempelajari dan mengkaji 

perkara-perkara furū‘, iaitu buku-buku dan fatwa-fatwa yang ditinggalkan oleh 

ulama sebelum mereka. Kenyataan ini menyebabkan mereka terlupa merujuk kepada 

sumber perbendaharaan ilmu-ilmu peninggalan para ṣāliḥīn terdahulu yang telah 

memupuk kekuatan kepada para mufti.  

 

Begitupun, terdapat fenomena yang menarik telah berlaku pada zaman kemerosotan 

ini. Fenomena itu ialah pembukuan fatwa-fatwa sesetengah mufti yang telah 

berijtihad dengan merujuk kepada sumber-sumber muktabar dalam berfatwa selain 

mentarjīḥ pendapat tertentu. Antara buku-buku fatwa itu ialah: 
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a) Al-Fatāwa al-Khānniyyaṯ atau yang lebih dikenali dengan Fatawa Qāḍi 

Khān, meninggal pada tahun 592 H. 

b) Fatāwa al-Nawāwī yang melibatkan fatwa-fatwa al-Imam al-Nawāwī, 

meninggal pada tahun 676 H.  

c) Al-Fatāwa al-Kubra oleh Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah, meninggal 

pada tahun 728 H. 

d) Fatāwa Syihāb al-Dīn al-Ramlī, yang lebih dikenali dengan Syaikh al-

Islam al-Ramlī al-Syāfi‘i, meninggal pada tahun 971 H. 

e) Al -Fatāwa al-Hindiyyaṯ yang dibukukan oleh ulama India atas perintah 

Sultan India ketika itu, iaitu Abu al-Muzaffar Mahy al-Dīn, dan banyak 

lagi (al-Mallah, 2001: 332-337).  

 

Sekalipun budaya taqlīd telah menguasai masyarakat Islam pada zaman ini, namun 

pada penghujung era ini muncul usaha-usaha baru yang mengajak umat Islam untuk 

meninggalkan taqlīd agar kembali mengambil ijtihad sebagai langkah dalam 

berfatwa dan menggali hukum-hukum baru, seperti yang dilakukan oleh al-Imam Ibn 

Taymiyyah dan muridnya Ibn Qayyim pada abad ke 8 H. Seterusnya seperti yang 

dilakukan oleh Syaikh Jamal al-Din al-Afghānī serta muridnya yang terkenal al-

Imam Muhammad ‘Abduh  (Syalabī, 1962: 108). 

 

Akhirnya dapat disimpulkan bahawa sumber hukum pada zaman ini ialah pertama: 

bagi sesetengah ulama yang masih lagi melakukan ijtihad, mereka merujuk kepada 

sumber hukum yang telah digunapakai oleh imam-imam mereka masing-masing, 

kedua: manakala bagi mereka yang bertaqlīd semata-mata, mereka merujuk kepada 
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hukum-hukum atau fatwa-fatwa peninggalan ulama-ulama panutan mereka 

sebelumnya.  

 

2.4.6 Zaman Sekarang 

Sebagaimana yang telah dihuraikan, perjalanan fiqh dan ijtihad telah pun berlalu 

dalam beberapa peringkat, dan setiap peringkat mempunyai ciri-ciri tersendiri. 

Peringkat pertama merupakan peringkat pembentukan asas-asas atau prinsip-prinsip 

syariat, yang terdiri daripada nas-nas al-Quran dan al-sunnah. Nas-nas al-Quran 

berkenaan dengan āyāt al-aḥkām tidaklah banyak, hanya berjumlah sekitar 340 ayat. 

Manakala nas-nas al-sunnah yang berkenaan dengan hukum-hakam berjumlah 4500 

hadis, sepertimana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (Khallāf, t.t: 24-

25). 

 

Pada peringkat kedua pula merupakan peringkat penafsiran terhadap nas-nas al-

Quran dan al-sunnah yang dilakukan sahabat r.a, disamping meninggalkan fatwa-

fatwa hasil ijtihad mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada 

penyelesaiannya daripada nas al-Quran dan al-sunnah. Manakala pada peringkat 

seterusnya kita dapati telah berlaku pembukuan al-sunnah, fiqh serta ilmu usul fiqh, 

yang dipelopori  oleh para imam mujtahid muṭlaq secara khususnya, juga para 

pengikut mereka secara amnya. Kendatipun telah berlaku budaya jumud dan taqlīd 

pada zaman selepas imam-imam mujtahid tersebut, namun kenyataannya pada akhir 

zaman tersebut telah ada usaha-usaha yang menyeru kepada ijtihad semula. 

 

Hasil kesinambungan itu ternyata menjadi pelajaran penting terhadap perkembangan 

fiqh dan fatwa pada zaman seterusnya, iaitu pada zaman sekarang. Ulama pada masa 
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kini telah bangkit dan sedar akan perlunya gerakan ijtihad semula dan bebas dari 

belenggu taqlīd dan fanatik mazhab23
. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan 

kemudahan yang ada, ulama zaman kini berusaha melakukan sesuatu yang baharu 

dalam menghasilkan sesebuah hukum atau fatwa yang bersesuaian dengan suasana 

zamannya. Antara usaha yang dilakukan ialah al-ijtihād al-jamā‘ī24, ianya merupakan 

suatu mesyuarat para ulama dalam menghasilkan sesebuah keputusan hukum atau 

fatwa, tetapi tidak digolongkan sebagai ijmak (Al-Qahṭānī, 2000, j.1: 251). 

 

Selain itu, usaha yang mereka lakukan ialah mengambil manfa’at daripada seluruh 

mazhab-mazhab fiqh yang ada, dengan menggunakan pendekatan fiqh al-muqāran, 

iaitu suatu cara menghimpunkan pendapat (qawl) yang berbeza dalam sesebuah 

permasalahan fiqh berserta dalil atau hujah yang digunapakai, kemudian melakukan 

tarjīḥ25 bagi melahirkan suatu pendapat yang kuat berdasarkan dalil atau hujah yang 

disandarkan (Shoman, 2000: 137; Syalabī, 1962: 115). Seterusnya ulama pada zaman 

ini juga menggunakan pendekatan al-takyīf al-fiqhī26 dalam menyelesaikan 

permasalahan baharu.  

 

Terdapat juga sesetengah ulama kini yang melakukan ijtihad secara persendirian, 

seperti mufti negara Mesir, iaitu Sheikh ‘Ali Juma‘ah. Beliau memiliki kaedah 

                                                 
23

 Zaman sekarang dapat dikatakan sebagai zaman (peringkat) yang terbebas daripada fanatik mazhab. 

Kendatipun para ulama pada zaman ini masih lagi mengikuti (bertaqlīd) kepada mana-mana pendapat 

yang terdapat dalam mazhab terdahulu, namun tidaklah sampai berlaku fanatik terhadap mazhab 

seperti zaman-zaman terdahulu. Taqlid yang berlaku pada zaman ini ialah ijtihad dalam bertaqlīd. 

Ijtihad dalam bertaqlīd ini termasuk dalam kategori ijtihad juga (Syalabī, 1962: 115-117).  
24

 Al-ijtihād al-jama’ī ialah usaha para majoriti ulama dengan segala kemampuan yang ada untuk 

memahami dan menyepakati terhadap sesebuah hukum syarak (Al-Qahtānī, 2000, j.1: 253). 
25

 Tarjīh ialah mengutamakan salah satu pendapat terhadap pendapat yang lain atas dasar kekuatan 

dalil atau hujjah yang dimilikinya (Sanu, 2000: 130; Al-Qahtānī, 2000: 214).  
26

 al-takyīf al-fiqhī ialah satu penggambaran yang sempurna (jelas) terhadap sesuatu permasalahan 

baru (berlaku) dan memadankannya dengan perkara yang sudah ada hukum (asalnya) dalam masalah 

fiqh (Al-Qahtānī, 2000:384).  Definisi lain al-takyif al-fiqhī ialah satu proses saringan bagi sesuatu 

masalah baru dengan memadankannya pada perkara yang sudah ada asalnya dalam masalah fiqh 

(Sanu, 2000: 145; Mohd. Akram, 2005: 61). 
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penggunaan sumber hukum tersendiri dalam amalan berfatwa. Beliau merujuk 

kepada al-Quran, al-sunnah, fatāwa al-saḥābaṯ wa al-tābi‘īn, ijmak, qiyas, istiḥsān, 

istisḥāb, maṣāliḥ mursalaṯ, al-‘urf dan qawā‘id al-fiqhiyyaṯ. Selain itu beliau juga 

merujuk kepada penulisan ulama-ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab turāth 

(Wan Mohd. Khairul Firdaus, 2011: 195). 

 

Ulama terkini lainnya ialah Sheikh Yusuf al-Qaradawi yang mempunyai kaedah 

penggunaan sumber hukum tersendiri dalam amalan berfatwa. Kaedah beliau 

sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam kata-katanya berkaitan dengan ijtihad pada 

zaman sekarang, iaitu: (al-Qaradāwī, 1993: 242-243).  

إهمال الفقه الموروث أوالغض من  قيمته وفائدته ، إنما  –إذن  –ليس معنى الإجتهاد "
إعادة النظر في تراثنا الفقه العظيم : أولا : المقصود من الإجتهاد عدة أمور أساسية 
فى شتى ( بخاصة أقوال الصحابة والتابعين )بمختلف مدارسه ومذاهبه وأقواله المعتبرة 

لأعصار لاختيار الأرجح الأقوال فيه وأليقها بتحقيق مقاصد الشريعة وإقامة مصالح ا
أعني : العودة إلى المنابع : ثانيا . روف وأوضاع ظالأمة في عصرنا في ضوء ما جد من 

الإجتهاد :  ثالثا .إلى النصوص الثابتة والفقه فيها على ضوء المقاصد العامة للشريعة
الجديدة التي لم يعرفها فقهائنا الماضون ولم يصدروا في مثلها في المسائل و الأعضاع 

 . "حكما وذلك لاستنباط حكم مناسب لها في ضوء الأدلة الشرعية
 

“Ijtihad bukan bermakna mengabaikan fiqh warisan (ulama) terdahulu 

atau menutup mata daripada nilai dan faedahnya. Apa yang 

dimaksudkan daripada ijtihad ialah meliputi beberapa aspek utama: 

Pertama: melakukan peninjauan semula terhadap fiqh yang diwariskan 

kepada kita daripada kepelbagaian madrasah dan mazhab serta 

pendapat yang diterima (terutamanya pendapat para sahabat dan 

tabiin) sepanjang zaman untuk memilih pendapat yang paling kuat dan 

menepati kehendak (maqāṣid) syarak serta menegakkan kepentingan 
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umat pada zaman ini sesuai dengan suasana dan keadaan. Kedua : 

kembali kepada sumber (hukum) asli, iaitu nas-nas (al-Quran dan al-

sunnah) dan (usaha) memahaminya berdasarkan kepada maqāṣid 

syarak yang umum. Ketiga: Berijtihad terhadap permasalahan baru 

yang belum dikenalpasti oleh ulama terdahulu dan belum terdapat 

sesuatu hukum serupa terhadapnya, iaitu dengan mengeluarkan 

(mengistinbaṭkan) sesuatu hukum yang bersesuaian berdasarkan 

kepada dalil syarak”.  

 

Daripada kata-kata di atas dapat difahami bahawa sumber hukum beliau dalam 

amalan berfatwa ialah merujuk kepada pendapat daripada ulama muktabar terdahulu 

terkuat (berdasarkan dalil) terutamanya dari kalangan sahabat r.a. dan tabiin, 

seterusnya merujuk kepada sumber asli (al-Quran dan al-sunnah), serta melakukan 

ijtihad terhadap permasalahan baharu yang belum diketahui hukum terhadapnya.   

 

Berdasarkan kepada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahawa sumber hukum 

pada zaman sekarang ialah merujuk kepada semua sumber hukum yang telah 

digunapakai oleh ulama-ulama sebelumnya. Bahkan ulama zaman kini menjadikan 

hukum atau fatwa ulama sebelumnya sebagai sumber hukum dengan cara berijtihad 

dalam bertaqlīd tanpa terikat atau fanatik terhadap pendapat atau mazhab tertentu.  

 

Dengan demikian, kaedah penggunaan sumber hukum yang telah diguna pakai dalam 

berfatwa sejak zaman penurunan wahyu sehingga hari ini ialah seperti berikut: 

a) Merujuk kepada wahyu, iaitu al-Quran dan al-sunnah semata-mata. 

Metode ini berlaku pada zaman ketika Baginda s.a.w. masih hidup. 

Setiap permasalahan yang berlaku pada zaman ini baginda terus merujuk 

kepada wahyu.  
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b) Merujuk kepada al-Quran dan al-sunnah. Seterusnya melakukan ijtihad, 

iaitu dengan melakukan qiyas, maṣāliḥ  mursalaṯ dan sad zarā’i‘. Hasil 

daripada ijtihad mereka berbentuk ijmak atau qawl al-ṣaḥābī. Ijmak 

terhasil daripada ijtihad mereka bersandarkan al-Quran dan al-sunnah. 

Manakala qiyas, maṣāliḥ mursalaṯ dan sad zarā’i‘ pula merupakan 

langkah atau pendekatan mereka dalam berijtihad.  Metode ini telah pun 

berlaku pada zaman sahabat r.a. 

c) Merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak, qiyas, istiḥsān, maṣāliḥ  

mursalaṯ, ‘urf, qawl al-ṣaḥābī, syar‘ man qablanā dan istisḥāb. Metode 

ini berlaku pada zaman tabiin dan tabi tabiin, termasuk zaman imam 

mujtahid pengasas mazhab empat. Sumber hukum yang disepakati ulama 

pada zaman ini ialah al-Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas. Manakala 

yang selebihnya berlaku perselisihan pendapat dikalangan mereka.  

d) Merujuk kepada hukum-hukum peninggalan imam-imam ikutan mereka, 

tanpa melihat atau memperhatikan dalil atau sumber hukum yang 

digunakan. Keadaan ini berlaku pada zaman taqlīd.  

e) Merujuk kepada seluruh hukum-hakam warisan ulama terdahulu dan kini 

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber hukum yang 

digunapakai oleh mereka, tanpa terikat atau fanatik terhadap pendapat 

atau mazhab tertentu. Selain itu, ulama tidak menjadikan pendapat atau 

mazhab tertentu sebagai sumber hukum tanpa memperhatikan dalil atau 

hujah yang digunapakai, kecuali yang berlaku pada zaman taqlid. Ini 

kerana sesuatu pendapat atau mazhab tertentu bukanlah hujah terhadap 

syari’at agama ini kecuali ianya bersandarkan kepada dalil. Sepertimana 

yang ditegaskn oleh Dr. Abd Karim Zaydān dengan katanya: “Syariat 
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adalah hujah terhadap mazhab, bukan sebaliknya, kerana mazhab itu 

adalah suatu bentuk atau hasil yang difahami daripada penafsiran nas-nas 

serta cara mengeluarkan hukum daripada sumber-sumbernya” (Zaydān, 

t.t: 150-151).  

 

Seterusnya sesetengah ulama tidak menerima sumber hukum yang 

digunapakai ulama lainnya iaitu sumber hukum yang tidak disepakati 

(istiḥsān, maṣāliḥ  mursalaṯ, sad zarā’i‘, ‘urf, qawl  al-ṣaḥābī, syar‘ man 

qablanā dan istiṣḥāb). 

 

2.5 Sumber Hukum dan Kedudukannya.  

Pada perbahasan sebelumnya telah pun dikemukakan perkembangan kaedah 

penggunaan sumber hukum dalam mengeluarkan sesebuah fatwa, yang bermula 

daripada zaman Rasulullah s.a.w. sehingga ke zaman kini. Berdasarkan kepada 

perbahasan itu dapat disimpulkan bahawa secara umumnya terdapat beberapa sumber 

hukum yang telah digunapakai dalam berfatwa, iaitu al-Quran, al-sunnah, ijmak, 

qiyas, istiḥsān, maṣāliḥ mursalaṯ, qawl al-ṣaḥābī, sad zarā’i’, ‘urf, syar‘ man 

qablanā dan istiṣḥāb. Berikut ini akan dibincangkan secara ringkas berkenaan 

dengan keseluruhan sumber hukum tersebut, serta pendapat para ulama terhadap 

penggunaannya sebagai sumber hukum dalam berfatwa. 

 

2.5.1 Al-Quran 

2.5.1.1 Pengertian Al-Quran  

Selain dari nama yang lebih popular ini, al-Quran juga mempunyai nama-nama lain. 

Antaranya ialah al-Furqān, al-Kitāb dan al-Zikr. Nama-nama ini selalu digunakan 
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oleh al-Quran sendiri, dan ternyata penggunaan nama-nama itu berasaskan kepada 

fungsi dan sifat al-Quran itu sendiri (Mahmood Zuhdi, 1998: 40).  

 

Terdapat pelbagai pengertian al-Quran yang telah didefinisikan oleh ulama. Bagi 

meringkaskan, kajian ini memilih salah satu daripada pengertian-pengertian yang 

ada, atas pertimbangan pengertian tersebut mencakupi kepelbagaian pengertian yang 

ada, iaitu: (Al-Zuhaylī, 1986: 421). 

 

“Al-Quran adalah wahyu Allah S.W.T (kalāmullah) yang diturunkan 

kepada Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w. dalam bahasa arab, sebagai 

mukjizat, termaktub didalam masḥaf, dinukilkan kepada kita secara 

mutawātir, pembacaanya adalah ibadah, dimulai dengan surah al-

Fātiḥaṯ dan diakhiri dengan surah al-Nās”.  

 

Berdasarkan kepada pengertian di atas dapat disimpulkan bahawa al-Quran 

mempunyai beberapa ciri, antaranya: 

 

a) Al-Quran merupakan Kalāmullah. Ini bermakna seluruh kandungan al-

Quran adalah perkataan Allah S.W.T, samada lafaz mahupun maknanya. 

Rasulullah s.a.w. hanya sebagai penyampai sahaja (Zaydān, t.t: 184).  

b) Al-Quran diturunkan  dalam bahasa Arab. Dalam al-Quran tidak terdapat 

bahasa selainnya. Al-Quran sendiri telah menyebutkan beberapa ayat 

bahawa ianya diturunkan dalam bahasa arab27, antaranya ialah firman 

                                                 
27 Walaubagaimanapun, tidak dinafikan juga bahawa dalam al-Quran terdapat bahasa selain bahasa 

arab, seperti kata-kata: al-misykaṯ, al-istabraq dan lain-lain. Akan tetapi kata-kata  tersebut 

berkemungkinan juga bahasa arab yang tidak diketahui maknanya oleh sebagian orang Arab, dan kata-

kata tersebut berkemungkinan juga serupa dari segi lafaz dan maknanya dengan bahasa Arab. Oleh 

itu, ini tidak dapat dijadikan sebagai bahan bukti bahawa kata-kata tersebut bukan bahasa Arab, 

sepertimana yang telah diperkatakan oleh Imam al-Syafi’i diatas.  Kemudian, tidak dinafikan juga 

bahawa kata-kata tersebut berkemungkinan serupa dengan bahasa arab, namun berbeza maksud atau 

maknanya dengan maksud atau makna dalam bahasa Arab. Oleh itu, jika kata-kata tersebut 

disandarkan kepada bahasa Arab, maksud atau maknanya mestilah bersesuaian dengan bahasa arab, 

dan jika disandarkan kepada bahasa selain arab, maksud  atau maknanya mestilah bersesuaian dengan 
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Allah S.W.T dalam surah al-Syu’arā’ ayat 192 hingga 195. Perkara ini 

juga ditegaskan oleh al-Imam al-Syafi‘i dengan katanya: (Al-Zuhaylī, 

1986: 442) 

 

“…sebahagian orang berkata: sesungguhnya didalam al-

Quran itu terdapat bahasa arab dan bahasa selain arab 

(‘ajam), sedangkan al-Quran menunjukkan bahawa tidak 

terdapat didalam kitab Allah (al-Quran) melainkan bahasa 

arab”.  

 

“Kejahilan sebahagian orang arab terhadap sebahagian 

dari lafaz-lafaz atau perkataan asing bagi mereka yang 

terdapat dalam al-Quran bukanlah dalil atau bukti dalam 

al-Quran itu terdapat bahasa selain bahasa arab…“. 

   

c) Diriwayatkan secara mutawātir bukan secara āḥād. Maksud mutawātir 

ialah diriwayatkan oleh sekumpulan orang yang tidak mungkin 

berbohong kepada  sekumpulan yang lain (yang juga tidak mungkin 

berbohong) sekalipun berbilang-bilang jumlah mereka dan berlainan asal 

mereka, demikianlah seterusnya sehinggalah sampai kepada kita 

(Zaydān, t.t: 185).  

d) Al-Quran merupakan mukjizat. Bermaksud bahawa jin dan manusia tidak 

mampu untuk mendatangkan seumpamanya ataupun sebahagian 

daripadanya. Kegagalan mereka membuktikan bahawa al-Quran adalah 

mukjizat (Zaydān, t.t: 185-186).   

                                                                                                                                          
bahasa selain arab itu. Selain itu, kata-kata tersebut berkemungkinan juga pada asalnya bukan bahasa 

Arab, namun kemudiannya kata-kata tersebut di-arabkan (digunakan) kedalam bahasa Arab, maka 

jadilah ia sebagai bahasa arab (Al-Jīzānī, t.t: 108). Seterusnya, bahasa arab yang dimaksud ialah 

bahasa arab yang diturunkan oleh Jibril a.s daripada Allah S.W.T kepada Nabi s.a.w. Oleh itu, jika 

suatu surah atau ayat diubah kepada bahasa Arab yang bukan bahasa Arab al-Quran (sekalipun sama 

dari segi makna dan maksudnya), ianya tidak dikira sebagai al-Quran. Demikian juga halnya segala 

bentuk alih bahasa atau terjemahan dari bahasa al-Quran kepada bahasa-bahasa lain (Al-Zuhaylī, 

1986: 423).  
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e) Terpelihara isi kandungannya. Al-Quran sejak diturunkan sehinggalah ke 

hari ini terpelihara kemurniannya dari segala unsur-unsur penambahan 

atau pun pengurangan. Allah S.W.T berjanji dalam al-Quran surah al-

Hijr (15) ayat 9.   

 

2.5.1.2 Kedudukan Al-Quran Sebagai Sumber Hukum  

Para ulama sepakat bahawa al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam Islam dan 

ianya merupakan hujah atas manusia serta wajib beramal dengan segala hukum-

hakam yang terdapat didalamnya. Jika berlaku sesuatu permasalahan yang 

memerlukan penyelesaian hukum, maka mestilah merujuk kepada al-Quran terlebih 

dahulu dan tidak boleh berpaling kepada selainnya, kecuali jika setelah melakukan    

pengkajian padanya dan tidak terdapat penyelesaian hukum di dalamnya.  

 

Dalilnya ialah al-Quran diturunkan daripada Allah S.W.T. Bukti al-Quran diturunkan 

daripada Allah S.W.T ialah ianya merupakan mukjizat. Jika sudah terbukti al-Quran 

diturunkan daripada Allah S.W.T, maka semua makhluk wajib mengikuti dan 

mengambil hukum-hakam daripada nasnya (Zaydān, t.t: 184; Al-Zuhaylī, 1986: 431).  

 

2.5.2 Al-Sunnah 

2.5.2.1 Pengertian al-Sunnah 

Secara bahasa perkataan al-sunnah bermaksud jalan. Dalam bahasa Arab 

diterjemahkan dengan kata-kata al-ṭarīqaṯ. Pengertian ini bersesuaian dengan 

maksud dalam sebuah hadis, yang bermaksud: “Sesiapa yang membuat sesuatu jalan 

kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan dengannya 

hingga ke hari kiamat” (Shoman, 2000: 52) 
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Dari segi syarak, pengertian al-sunnah ialah sesuatu yang pasti/tetap (thābit) daripada 

Nabi Muhammad s.a.w, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan ataupun 

pengakuan. Al-sunnah dalam bentuk perkataan adalah hadis-hadis yang diucapkan 

oleh Nabi s.a.w. yang dinukilkan kepada kita dengan lafaznya. Seperti hadis riwayat 

Bukhari iaitu: 

   

دنيا يصي بها،  لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرت ه إلى وإنما بالنياتِ، الأعمال   إنما "
 28"أو إلى امرأةٍ ينكحها، فهجرت ه إلى ما هاجر إليه

 

Al-Sunnah dalam bentuk perbuatan pula ialah segala perbuatan yang lahir daripada 

Nabi s.a.w. yang dinukilkan kepada kita oleh para sahabatnya r.a. Seperti hadis 

tentang cara mengerjakan ibadah sembahyang, haji dan lainnya. Manakala al-Sunnah 

dalam bentuk pengakuan adalah pengiktirafan atau tiada bantahan daripada baginda 

s.a.w. terhadap segala perkataan atau perbuatan yang berlaku dihadapannya. Seperti 

pengiktirafan Nabi s.a.w. terhadap jawapan yang diberikan oleh Mu‘az bin Jabal 

tatkala baginda mengutusnya ke Yaman (Shoman, 2000: 52-53).  

 

2.5.2.2 Kedudukan al-Sunnah Sebagai Sumber Hukum 

Al-Sunnah menempati urutan kedua sebagai sumber hukum dalam Islam selepas al-

Quran. Sudah semestinyalah al-Quran mendahului al-sunnah, kerana al-Quran 

bersifat qat‘ī al-thubūt, manakala al-sunnah bersifat zannī al-thubūt29. Maka qat‘ī 

hendaklah mendahului zannī. Seterusnya al-sunnah adalah sebagai pemberi 

                                                 
28

 Al-Bukhārī(2002), Sahīh Al-Bukhārī, Bab Kaifa Bada’ al-Wahy Ila Rasul Allah, no.hadis 1.  
29

 Di dalam kitab al-Taqrīb karangan Imam Al-Nawāwī disebutkan bahawa semua hadis yang 

diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) atau salah seorang daripada keduanya adalah sahih 

secara qat’iy, namun pendapat ini dibantah oleh ulama (Muhaqqiq wa al-Aktharūn), mereka 

berpendapat bahawa ianya sahih secara zanniy selama tidak diriwayatkan secara mutawātir (Al-

Nawāwī, 1985:28)   
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penerangan terhadap al-Quran. Kedudukan al-sunnah pada urutan kedua selepas al-

Quran jelas terlihat pada riwayat tentang jawapan Mu‘az bin Jabal ketika diutus oleh 

Rasulullah s.a.w. ke Yaman. Begitu juga riwayat tentang Abu Bakar r.a, seterusnya 

riwayat tentang pesan Umar r.a kepada Syuraih (Al-Zuhaylī, 1986: 460-461).   

 

Seterusnya, para ulama sejak zaman sahabat r.a sehinggalah ke hari ini sepakat 

bahawa al-sunnah sebagai sumber hukum. Hujah mereka adalah ayat-ayat al-Quran 

yang menyuruh agar patuh dan taat kepada Baginda s.a.w. atau ayat-ayat 

seumpamanya. Antaranya ialah Surah al-Najm (53) ayat 3, Surah al-A‘rāf (7) ayat 

158, Surah al-Ahzāb (33) ayat 36, Surah al-Nisā’(4) ayat 80, Surah al-Nisā’(4) ayat 

59, Surah al-Hasyr (59) ayat 7, Surah al-Nisā’(4) ayat 65 (Shoman, 2000: 56-57). 

 

Hujah lainnya adalah ijmak sahabat r.a sama ada ketika Baginda s.a.w. masih hidup 

mahupun selepas wafat tentang kewajipan mengikut dan mengamalkan segala 

sunnahnya. Mereka tidak pernah membezakan antara hukum-hukum yang terdapat 

dalam al-Quran dengan hukum-hukum yang bersumberkan daripada Nabi s.a.w, 

sepertimana yang berlaku pada kisah Mu‘az bin Jabal dan Abu Bakar r.a. (Al-

Zuhaylī, 1986: 456-457).  

 

Dengan demikian, ternyatalah bahawa al-sunnah adalah sumber hukum yang kedua, 

berkedudukan selepas al-Quran. Penafian al-sunnah sebagai sumber hukum 

mengakibatkan terhalang pelaksanaan syari’at Islam. Ini kerana kabanyakan ayat-

ayat al-Quran hanya menyebutkan sesuatu hukum secara umum tanpa 

memperincikannya, seperti perintah mendirikan sembahyang atau membayar zakat, 

lalu datang al-sunnah memperincikan cara pelaksanaannya.  
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2.5.3 Ijmak 

Awal kemunculan ijmak pada dasarnya disebabkan oleh keperluan kepada sesuatu 

kepastian hukum terhadap sesuatu permasalahan baru yang berlaku selepas 

kewafatan baginda s.a.w, iaitu pada zaman sahabat r.a. Ianya lahir hasil daripada 

ijtihad para sahabat r.a secara berjama’ah. Sekalipun ijtihad secara invidu dibolehkan 

jika telah mencukupi syarat, namun para sahabat memilih untuk berijtihad secara 

berjama’ah dengan maksud supaya terhindar daripada terdedah kepada kesalahan. 

Hukum-hukum yang lahir hasil daripada ijmak wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. 

Atas dasar itu, para ulama perlu menjadikan ijmak sebagai sumber hukum selepas al-

Quran dan al-sunnah (Al-Zuhaylī, 1986: 486).  

  

2.5.3.1 Pengertian Ijmak  

Dari segi bahasa ijmak bermaksud kesepakatan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan 

dengan al-ittifāq atau al-‘azam. Dari segi istilah pula ijmak adalah kesepakatan umat 

Nabi Muhammad s.a.w. daripada kalangan para ulama (mujtahidīn) selepas 

kewafatan baginda s.a.w. pada sesuatu masa terhadap sesuatu hukum syarak (Al-

Zuhaylī, 1986: 489-4810; Shoman, 2000: 63; al-Jīzanī, 1996: 162). 

 

Berdasarkan kepada pengertiannya dari segi istilah, ijmak mempunyai beberapa ciri, 

antaranya ialah: 

  

a) Kesepakatan hanya boleh berlaku atas dua pendapat atau lebih.  

b) Kesepakatan yang dimaksud ialah kesepakatan para ulama (mujtahidīn) 

yang mampu berijtihad menggali hukum-hakam daripada al-Quran dan 

al-sunnah.  
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c) Para ulama (mujtahidīn) yang dimaksud hanyalah umat Nabi Muhammad 

s.a.w.  

d) Kesepakatan itu berlaku selepas kewafatan baginda s.a.w. 

e) Kesepakatan itu berlaku terhadap hukum syarak. Kesepakatan yang 

berlaku pada selain hukum syarak tidak dikira sebagai ijmak (Shoman, 

2000: 64).  

 

Dengan demikian ternyatalah bahawa ijmak adalah kesepakatan para ulama umat 

Nabi Muhammad s.a.w. terhadap sesuatu hukum syarak yang berlaku selepas 

kewafatan baginda s.a.w.  

 

2.5.3.2 Kedudukan Ijmak Sebagai Sumber Hukum 

Secara umumnya, majoriti30 ulama usul dan fuqaha berpendapat bahawa ijmak adalah 

sumber hukum syarak berkedudukan selepas al-Quran dan al-sunnah (Al-Zuhaylī, 

1986: 538; Shoman, 2000: 65; Al-Jīzanī, 1996: 165). Mereka berhujah dengan 

beberapa dalil, antaranya ialah: 

  

a) Firman Allah S.W.T. dalam surah al-Nisā’(4) ayat 115, iaitu:   

                                                 
30

 Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa ijmak tidak dikira sebagai sumber hukum syarak. 

Mereka adalah Ibrahim al-Nizam dan al-Qasyani dari puak Muktazilah dan Khawarij. Mereka 

berhujjah dengan menggunakan firman Allah S.W.T surah al-Nisā’ (4) ayat 59, dengan keterangan 

mereka bahawa jika berlaku perselisihan diantara umat Islam hendaklah mereka mengembalikan 

permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan menyerahkan kepada umat Islam. Namun 

hujah mereka dibantah bahawa sebenarnya ayat al-Quran yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah 

bantahan terhadap mereka sendiri. Ini kerana dengan mengembalikan (perbezaan pendapat yang 

berlaku terhadap ijmak sebagai hujah) kepada Allah dan Rasul-Nya, maka jelaslah itu adalah ijmak. 

Mereka juga berhujah dengan kisah jawapan Muaz bin Jabal ketika diutus oleh Rasul s.a.w. ke 

Yaman, yang tidak menyebutkan Ijmak selepas al-Quran dan al-sunnah. Namun hujah tersebut 

dibantah bahawa Muaz bin Jabal hanya menyebutkan sumber hukum yang boleh digunapakai pada 

zaman baginda s.a.w. masih hidup sahaja. Sedangkan ijmak adalah sumber hukum yang hanya boleh 

digunakan selepas kewafatan baginda s.a.w. (Al-Zuhaylī, 1986: 546-547).  
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Ertinya: “Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah s.a.w. 

sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk (yang 

dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-

orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk 

melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) 

kami akan memasukannya kedalan api neraka jahannam, dan neraka 

jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. 

 

                                                                                  (Surah al-Nisā’ (4): 115) 

 

Para ulama mengulas bahawa hukum mengikuti selain jalan orang 

beriman adalah haram berdasarkan kepada nas ayat tersebut, dan 

meninggalkan ijmak adalah mengikuti jalan orang yang tidak beriman 

(Shoman, 2000: 65; al-Jīzanī, 1996: 165). 

  

b) Sabda Baginda s.a.w, antaranya:   
 31" ضلالةٍ  على لا تجتمع   أمتي إن   "

  32 " مات ميتة جاهلية فمات فارق الجماعةمن خرج من الطا عة و  "
 

c) Athār, seperti berlaku ijmak dalam kalangan para sahabat r.a pada 

beberapa permasalahan, antaranya permasalahan membunuh orang yang 

murtad. (Shoman, 2000: 65-66) 

 

Berdasarkan kepada huraian di atas ternyatalah bahawa ijmak adalah salah satu 

sumber hukum yang berkedudukan selepas al-Quran dan al-sunnah. Perbahasan lebih 

                                                 
31

 Ibn Mājah (t.t), Sunan Ibn Mājah. Bab al-Sawād al-‘A’zam, no.hadis 3950.  
32

 Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj Fi Syarh Sahīh Muslīm, Bab Wujūb Mulāzamah al-muslimīn, no. hadis 

1848.  
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luas berkenaan dengan ijmak telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul 

al-fiqh yang muktabar.  

 

2.5.4 Qiyas 

Perbahasan tentang qiyas dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya sangatlah 

luas. Bermula dari pengertian dan rukun-rukunnya, kedudukannya sebagai sumber 

hukum syarak, syarat-syaratnya, bantahan-bantahan terhadapnya, pembahagiannya 

dan lainnya telah pun dibincangkan oleh para ulama usul al-fiqh dalam kitab-kitab 

muktabar.  

 

2.5.4.1 Pengertian Qiyas 

Qiyas secara bahasa bermaksud mencari persamaan, membandingkan atau 

mengukur. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan al-taqdīr wa al-musāwaṯ. 

Seperti seseorang yang mengukur sesuatu dengan meter, iaitu mencari ukurannya 

atau seseorang tidak dapat disamakan dengan seseorang yang lain, kerana tidak 

terdapat persamaannya (Shoman, 2000: 67).  

 

Dari sudut istilah, pelbagai difinisi telah diketengahkan oleh para ulama dalam kitab-

kitab muktabar, khususnya kitab usul al-fiqh, namun intinya tetap sama. Kajian ini 

memilih pengertian yang menyatakan bahawa qiyas adalah menghubungkan sesuatu 

perkara yang tidak ada dalil syarak terhadap hukumnya dengan perkara yang telah 

ada dalil syarak terhadap hukumnya, kerana keduanya memiliki persamaan pada 

‘illaṯ (Al-Zuhaylī, 1986: 603).  
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Berdasarkan kepada pengertian di atas, dapat difahami bahawa qiyas terdiri dari 

empat unsur atau yang lebih dikenali dengan rukun qiyas, iaitu pertama: al-aṣl (al-

maqīs ‘alaih)33, kedua: ḥukm al-aṣl34, ketiga: al-far‘ (al-maqīs)35, dan keempat: al-

‘illaṯ36 (al-Jīzānī, 1996: 186). 

 

Satu unsur lain juga terdapat pada qiyas ialah natījaṯ al-qiyās. Ia merupakan suatu 

hukum terhadap al-far‘ (al-maqīs) yang terhasil daripada proses pelaksanaan qiyas, 

seperti hukum haram pada nabīdz. Sesetengah ulama tidak menggolongkannya 

dalam rukun qiyas, sebaliknya sesetengah ulama lain menggolongkannya dalam 

rukun qiyas (Al-Zuhaylī, 1986: 605-606). 

 

Seterusnya, qiyas tidak dapat dilakukan kecuali pada hukum yang dapat diketahui 

atau dikesan ‘illaṯ-nya dengan akal fikiran manusia, seperti hukum-hukum 

mu‘amalat. Dengan demikian qiyas tidak dapat dijalankan pada hukum-hukum yang 

tidak dapat dikesan ‘illaṯ-nya seperti rakaat sembahyang atau seumpamanya 

(Khallāf, 1993: 25). 

 

Selain itu, qiyas bukanlah pembuat sesuatu hukum. Ia hanya menyatakan sesuatu 

hukum terhadap perkara yang belum terang hukumnya berdasarkan kepada 

kesamaan‘illaṯ yang terdapat pada keduanya, iaitu ‘illaṯ yang terdapat pada perkara 

yang belum ada dalil syarak dengan ‘illaṯ yang terdapat pada perkara yang telah ada 

dalil syarak terhadap hukumnya. Kerana sebenarnya al-maqīs sudah mempunyai 

                                                 
33

 Al-aslu (al-maqis ‘alaihi) adalah objek qiyas (pengukur/timbangan), iaitu sesuatu perkara yang 

telah ditetapkan hukumnya berdasarkan kepada dalil, seperti khamar. 
34

 Hukmu al-asli adalah hukum asal, iaitu hukum syarak yang telah ditetapkan dengan dalil, yang 

terdapat dalam al-Aslu, seperti hukum ‘haram’ pada khamar. 
35

 Al-far‘u (al-maqīs) adalah sesuatu yang diqiyaskan (sesuatu yang diukur/sesuatu yang ditimbang) 

kepada objek qiyas (maqis ‘alaihi), kerana tidak terdapat dalil yang menyatakan hukumnya, seperti 

nabiz. 
36

 Al-‘illah adalah sifat hukum yang terdapat pada al-aslu dan al-far’u, iaitu memabukkan (al-iskār). 
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hukum yang tetap (thābit), namun terlambat pernyataannya sehingga mujtahid 

menemukannya dengan wasilah yang wujud pada persamaan ‘illaṯ (Khallāf, 1993: 

27; Al-Zuhaylī, 1986: 603).  

 

Dengan demikian, ternyatalah bahawa qiyas adalah satu pendekatan yang ditempuh 

oleh mujtahid untuk memperjelaskan sesuatu hukum syarak yang tidak terdapat 

dalilnya, dengan cara membandingkan ‘illaṯ pada keduanya. Ianya bukanlah pembuat 

atau penetap sesuatu hukum syarak, akan tetapi qiyas hanya mempernyatakan 

sesuatu hukum terhadap sesuatu perkara yang belum nyata hukumnya daripada dalil 

syarak. Seterusnya, ia hanya dapat dilakukan pada sesebuah hukum yang dapat 

dikesan ‘illaṯnya sahaja. 

 

2.5.4.2 Kedudukan Qiyas Sebagai Sumber Hukum  

Secara umumnya, majoriti ulama usul al-fiqh, fuqaha dan ilmu kalam berpendapat 

bahawa qiyas adalah salah satu sumber hukum syarak. Namun terdapat juga 

kalangan ulama seperti Niẓām, Dāwūd al-Ẓahirī dan sekumpulan puak Syi’ah 

berpendapat bahawa qiyas tidak dikira sabagai salah satu sumber hukum dan tidak 

sah menjadikannya sebagai dalil dalam mengeluarkan sesebuah hukum syarak (Al-

Zuhaylī, 1986: 610; Khallāf, 1993: 29-30).     

 

Golongan pertama menggunakan dalil daripada al-Quran, al-sunnah, ijmak, 

perbuatan sahabat r.a dan dalil secara akal fikiran (ma‘qūl). Sekalipun dalil yang 

mereka gunakan tidak luput daripada bantahan, namun pada akhirnya semua 

bantahan dapat dijawab dan dalil tersebut dapat dipertahankan dengan selamat. 
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Sehingga pendapat kelompok ini menjadi pendapat yang kuat atau terpilih (Al-

Zuhaylī, 1986: 621-633; Khallāf, 1993: 30-35). 

 

Manakala golongan yang kedua juga menggunakan dalil daripada al-Quran, al-

sunnah, ijmak, aqwāl al-ṣaḥābaṯ dan ma‘qūl. Namun dalil yang mereka gunakan 

tidak dapat dipertahankan daripada segala bantahan, sehingga pendapat mereka 

tergolong lemah dan tidak terselamatkan (Al-Zuhaylī, 1986: 610-621; Khallāf, 1993: 

35-42).   

 

Dengan demikian ternyatalah bahawa qiyas adalah termasuk salah satu sumber 

hukum syarak dalam mengeluarkan fatwa. Pendapat yang menolak qiyas sebagai 

sumber hukum sebenarnya keliru ketika tidak menjadikan ‘illaṯ sebagai salah satu 

dasar dalam mengeluarkan sesuatu hukum terhadap sesuatu perkara yang tidak 

mempunyai dalil (Abū Zahrah, t.t: 227).  

 

2.5.5 Istiḥsān 

Jika berlaku permasalahan dan terdapat hukum secara umum yang dikehendaki sama 

ada oleh al-Quran, al-sunnah, atau qiyas yang nyata, akan tetapi ternyata kepada 

mujtahid bahawa permasalahan tersebut berhadapan dengan sesuatu keadaan tertentu 

dan jika diterapkan hukum seperti yang telah jelas pada al-Quran, al-sunnah atau 

qiyas yang nyata akan membawa kepada kerosakan, lalu mujtahid beralih kepada 

hukum lain yang mengkehendaki pengkhususan atau pengecualian, maka ijtihad 

seperti ini dinamakan dengan istiḥsān (Khallāf, 1993: 67-68). 
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2.5.5.1 Pengertian Istiḥsān 

Istiḥsān secara bahasa bermaksud menduga dan meyakini sesuatu itu baik. Manakala 

dari sudut istilah, pelbagai definisi telah diketengahkan oleh para ulama. Namun 

pada kenyataannya perbezaan hanya pada lafaz (khilāf lafẓī) sahaja, sedangkan 

intinya tetap bermaksud sama, sepertimana yang dinyatakan oleh al-Syaikh Wahbah 

al-Zuhaylī. Antara definisi istiḥsān secara istilah ialah menggunakan dalil yang kuat 

daripada dua dalil yang ada atau menggunakan maṣlaḥaṯ yang sukar difahami 

(terperinci) terhadap dalil yang menyeluruh (Al-Zuhaylī, 1986: 739). 

 

Maknanya, terdapat dua hal yang menjadi ciri istiḥsān, iaitu:  

 

a) Mengutamakan qiyas yang tidak terang daripada qiyas yang terang atas 

dasar dalil. 

b) Pengecualian masalah terperinci daripada asal yang menyeluruh atau 

ketentuan umum atas dasar dalil khusus yang mengkehendaki itu. 

  

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa istiḥsān adalah beralih daripada sesuatu 

hukum yang ada dalil kepada hukum yang setara dengannya atas dasar dalil yang 

lebih kuat. Seperti beralih daripada dalil yang umum atau qiyas kepada dalil khusus 

atau qiyas yang tidak nyata, disebabkan ‘illaṯnya yang sukar difahami dan jauh 

daripada jangkauan minda, dengan maksud menjaga maṣlaḥaṯ atau menolak 

kerosakkan. Sebagai contoh ialah memperbolehkan akad pembinaan sesuatu 

bangunan sedangkan objek akadnya tidak wujud ketika akad dilakukan (Al-Zuhaylī, 

1986: 740).  
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2.5.5.2 Kedudukan Istiḥsān sebagai Sumber Hukum 

Majoriti ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahawa istihsān 

adalah salah satu sumber hukum. Ianya dapat menentukan sesuatu hukum syarak 

yang berlawanan dengan hukum yang ditentukan oleh qiyas atau dalil umum. 

Manakala Mazhab Syafi‘i, al-Ẓāhiriyyaṯ, al-Mu‘tazilaṯ dan ulama Syi’ah berpendapat 

bahawa istiḥsān bukan sebagai sumber hukum syarak, malah ianya dianggap sebagai 

memberanikan diri dan mengikut hawa nafsu terhadap syari’at, dan ianya berlawanan 

dengan ketentuan dalil syarak. Imam Syafi‘i berkata: “sesiapa yang melakukan 

istiḥsān sesungguhnya dia mencipta syari’at”, “istiḥsān tidak sah (bātil)”, 

“sesungguhnya istiḥsān adalah al-taladhdhudh, sekiranya istiḥsān dibolehkan dalam 

agama, niscaya ia dibolehkan kepada orang cerdik akal yang tidak berilmu, dan 

dibolehkan mereka-reka dalam agama pada semua bab, dan setiap orang akan 

mengeluarkan hukum sendiri sebagai syari’at”. Berkata Ibn Hazm: “sesuatu yang 

benar itu adalah benar sekalipun dipandang salah oleh manusia, dan sesuatu yang 

salah adalah salah, sekalipun dipandang baik oleh manusia, sebenarnya istiḥsān itu 

adalah mengikut hawa nafsu dan sesat, kepada Allah kita berlindung daripada 

kelalaian” (Al-Zuhaylī, 1986: 748-749). 

 

Manakala al-Syawkānī berpendapat bahawa istiḥsān adalah sumber hukum, tetapi 

ianya bukan dalil yang berdiri sendiri, bahkan ia kembali atau bersandar kepada dalil 

syarak yang lain (Khallāf, 1993: 77).  

 

Semua mazhab di atas mempunyai hujah masing-masing dalam mempertahankan 

pandangan mereka. Bagi meringkaskan, kajian ini tidak membincangkan hujah-hujah 

mereka, sebaliknya hanya menukilkan kesimpulan yang telah dianalisis oleh para 
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ulama terkini seperti al-Syaikh Wahbah al-Zuhaylī dan al-Syaikh Abd al-Wahhāb al-

Khallāf terhadap hujah mereka atau yang berkenaan dengan objek perbezaan 

pandangan mereka, yang lebih dikenali dengan istilah “maḥall al-nizā‘ ”.  

Kesimpulan daripada analisis mereka ialah sebenarnya tidak berlaku perbezaan 

pandangan terhadap penggunaan istiḥsān sebagai sumber hukum syarak, ini kerana 

perkara yang dihuraikan dalam mempertahankan pandangan mereka bukan pada 

permasalahan yang menjadi perbezaan pendapat. Sebahagian permasalahan yang 

dihuraikan sepakat diterima dalam kalangan mereka, sebahagian yang lain sepakat 

tidak diterima, dan sebahagian yang lain pula berada pada keadaan antara diterima 

atau pun tidak. Perkara yang sepakat diterima adalah beralih daripada ketentuan 

qiyas kepada kehendak qiyas yang lebih kuat. Seterusnya perkara yang sepakat tidak 

diterima adalah beralih daripada tuntutan dalil syarak, semata-mata kerana mengikut 

hawa nafsu dan tidak ada kejelasan maṣlaḥaṯ. Manakala perkara yang berada pada 

keadaan antara diterima atau pun tidak adalah beralih daripada tuntutan dalil syarak 

kepada ‘urf atau maṣlaḥaṯ. Sebenarnya, sekiranya‘urf dan maṣlaḥaṯ diakui oleh 

syarak, maka istiḥsān tersebut diterima. Seterusnya sekiranya keduanya tidak diakui, 

maka istiḥsān tersebut tidak diterima (Khallāf, 1993: 81).  

 

Dengan demikian ternyatalah bahawa sekiranya para ulama yang berbeza pendapat 

memastikan masalah maḥall al-nizā‘ sebelum memperdebatkan hujah-hujah mereka, 

niscaya tidak perlulah umat Islam bersusah payah melakukan perbahasan panjang 

dalam banyak perbezaan dari segi lafaẓ (Khallāf, 1993: 83).  

 

Berdasarkan huraian di atas dapat difahami bahawa istiḥsān termasuk salah satu 

daripada sumber hukum syarak dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau fatwa. 
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Perbahasan berkenaan istiḥsān sangat erat kaitannya bahkan tidak terlepas daripada 

perbahasan berkaitan maṣāliḥ mursalaṯ dan ‘urf.  

 

2.5.6 Maṣāliḥ  Mursalaṯ atau Istiṣlāḥ 

2.5.6.1 Pengertian Maṣāliḥ Mursalaṯ 

Secara bahasa istiṣlāḥ bermaksud meminta perbaikan. Seperti perkataan istifsār yang 

bermaksud meminta penafsiran. Manakala dalam pengertian ulama usul al-fiqh, 

istiṣlāḥ bermaksud menentukan sesuatu hukum syarak pada sesuatu permasalahan 

yang tidak terdapat dalil (nas atau ijmak) atas dasar menjaga maṣlaḥaṯ mursalaṯ, iaitu 

maṣlaḥaṯ yang tidak terdapat dalil syarak dalam hal penerimaannya (diterima) atau 

penolakannya (ditolak). Sebahagian ulama usul al-fiqh, seperti ulama dalam Mazhab 

Hanbali menyebutnya dengan istilah istiṣlāḥ, dan sebahagian yang lain menyebutnya 

dengan istilah maṣāliḥ  mursalaṯ (Khallāf, 1993: 86).  

 

Pengertian lain tentang maṣlahaṯ mursalaṯ adalah ciri atau sifat-sifat yang selaras 

dengan pengaturan (hukum) atau tindakan syarak dan tujuannya, tetapi tidak terdapat 

dalil syarak yang menyatakan tentang pengakuan atau penolakannya, dan hasil 

daripada pencantuman hukum syarak dengan sifat-sifat tersebut membawa kebaikan 

kepada manusia atau terhindar dari keburukan (Al-Zuhaylī, 1986: 757). 

 

Oleh itu, dapat dikatakan bahawa istiṣlāḥ adalah sesuatu usaha yang dilakukan oleh 

seseorang mujtahid dalam menentukan sesuatu hukum terhadap permasalahan yang 

tidak ada dalil syarak, berdasarkan kepada maṣlahaṯ mursalaṯ, iaitu maṣlaḥaṯ yang 

tidak ada pengakuan atau penolakannya oleh syarak, seperti usaha mengumpulkan al-

Quran yang dilakukan oleh para sahabat r.a (Khalāf, 1993: 88).  
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2.5.6.2 Kedudukan Maṣāliḥ Mursalaṯ sebagai Sumber Hukum  

Para ulama bersepakat bahawa tidak ada ruang untuk berijtihad dengan 

menggunakan qiyas, istiḥsān dan istiṣlāḥ dalam perkara ibadat dan perkara yang 

seumpamanya, seperti ḥudūd, kifāraṯ, ketentuan harta warisan dan ‘iddaṯ wanita yang 

dicerai atau ditinggal suami mati. Hal ini kerana akal fikiran manusia tidak dapat 

menjangkau maṣlaḥaṯ yang terdapat dalam hukum-hakam tersebut (Khallāf, 1993: 

89). 

 

Adapun selain daripada perkara tersebut, para ulama berbeza pendapat dalam 

menjadikan istiṣlāḥ sebagai sumber hukum. Imam Malik dan Imam Ahmad bin 

Hanbal serta pengikutnya berpendapat istiṣlāḥ adalah salah satu cara yang diguna 

pakai dalam menggali hukum syarak pada perkara yang tidak terdapat dalil sama ada 

nas atau ijmak, dengan meletakkan beberapa syarat (Khallāf, 1993: 89; Abū Zahrah, 

t.t : 279-280).   

 

Manakala al-Ẓāhiriyyaṯ, Syi’ah, al-Syāfi‘iyyaṯ dan Ibn al-Ḥājib dari puak al-

Mālikiyyaṯ berpendapat sebaliknya. Disebutkan oleh al-Āmidī dan al-Isnāwī bahawa 

para al-Hanafiyyaṯ juga seperti al-Syāfi‘iyyaṯ. Namun begitu, menurut pandangan al-

Syaikh Wahbah Al-Zuhaylī dan al-Syaikh Muhammad Abu Zahrah, bahawa al-

Syāfi‘iyyaṯ memasukkannya kedalam qiyas, dan al-Ḥanafiyyaṯ memasukkannya  

kedalam istiḥsān (Al-Zuhaylī, 1986: 760; Abū Zahrah, t.t: 280, Khallāf, 1993: 89).  

 

Walaubagaimanapun, berdasarkan kepada perbincangan yang dipaparkan oleh ketiga 

ulama di atas, dapat disimpulkan bahawa golongan yang membolehkan istiṣlāḥ 

sebagai hujah dalam menggali hukum syarak, iaitu Imam Malik dan ulama yang 
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sependapat dengannya, meletakkan beberapa syarat yang mesti diikuti. Manakala 

golongan yang menafikannya sebagai sumber hukum, seperti al-Syāfi‘iyyaṯ, 

sebenarnya mereka mengguna pakai istiṣlāḥ dengan cara qiyas, namun dalam ruang 

lingkup yang sangat sempit. Sedangkan al-Hanafiyyaṯ pula menggunakannya dengan 

cara istiḥsān. Kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan kepada kajian terhadap 

hukum-hukum furū‘ yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar mereka (Al-Zuhaylī, 

1986: 760; Abū Zahrah, t.t: 280, Khallāf, 1993: 89).  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa Imam Malik merupakan ulama yang 

paling banyak menggunakan istiṣlāḥ, diikuti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu 

Hanifah dan akhir sekali Imam Syafi‘i. Selain itu dalam menggunakan istiṣlāḥ 

perlulah sangat berhati-hati, kerana padanya ada kesalahan (ḥaraj) dan perlu kepada 

pemahaman yang mendalam serta teliti dalam memutuskan sesuatu hukum (Al-

Zuhaylī, 1986: 767).  

 

2.5.7 ‘Urf 

2.5.7.1 Pengertian ‘Urf 

‘Urf ialah sesuatu perkataan atau tindakan yang sudah maklum  dalam kalangan 

orang ramai dan menjadi kebiasaan yang terpelihara. Dari segi syarak, al-‘urf dan al-

‘ādaṯ adalah dua perkataan yang mempunyai makna serupa (Al-Zuhaylī, 1986: 828-

829; Khallāf, 1993: 145).  

 

Seterusnya al-‘urf terbahagi dua, iaitu al-‘urf al-qawlī dan al-‘urf al-fi‘lī. Al-‘urf al-

qawlī seperti kebiasaan orang ramai menggunakan perkataan daging sebagai sebutan 

pada selain ikan, dan perkataan al-walad sebagai sebutan bagi anak lelaki. Al-‘urf al-
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fi‘lī pula seperti kebiasaan orang ramai melakukan transaksi jual-beli dengan serah 

terima tanpa mengucapkan lafaz ijab dan qabul.   

 

Selain itu, al-‘urf berbeza dengan ijmak dalam beberapa segi, antaranya adalah ijmak 

terbina atas kesepakatan para mujtahid, sedangkan al-‘urf tidak disyaratkan 

demikian. Ia terbentuk cukup dengan tindakan majoriti orang ramai, sama ada dari 

golongan awam atau pun dari golongan tertentu (Al-Zuhaylī, 1986: 829). Seterusnya 

hukum bersandarkan kepada ijmak yang jelas sama seperti hukum yang bersandar 

kepada nas, dan tidak ada ruang untuk melakukan ijtihad padanya (Khallāf, 1993: 

146). 

 

2.5.7.2 Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum 

Para ulama berpendapat bahawa ‘urf adalah hujah disisi syarak. Mereka 

menyandarkan kepada ayat al-Quran surah al-A‘rāf (7) ayat 199: 

 

                 

 

Ertinya: “Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan 

perkara yang baik serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang 

yang jahil (yang degil dengan kejahatannya).”  

                                                                                   (Surah al-A‘rāf (7): 199) 

 

Selain itu, para ulama juga menyandarkan kepada kata-kata Ibn Mas‘ud yang 

bermaksud: 
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“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, ianya juga baik disisi 

Allah S.W.T, dan apa yang dipandang keji oleh orang Islam, ianya 

juga keji disisi Allah S.W.T”.  

 

Atas dasar ini, para fuqaha terutamanya al-Hanafiyyaṯ dan al-Mālikiyyaṯ menjadikan 

‘urf sebagai dalil syarak dan asas dalam menggali sesuatu hukum. Mereka 

menegaskan bahawa: “Adat perlu dipertimbangkan dalam menentukan sesuatu 

hukum syarak; sesuatu ketetapan yang bersandarkan urf tak ubahnya seperti 

ketetapan syarak; sesuatu yang disebutkan oleh syarak secara mutlak (tidak terikat) 

dan tidak ada ketetapan secara khusus sama ada secara syarak ataupun secara bahasa, 

ia dikembalikan kepada ‘urf”, seperti kadar haid dan masanya, menerokai tanah 

(hutan) yang tidak berpemilikan dan lainnya (Al-Zuhaylī, 1986: 831). Manakala Al-

Syāfi‘iyyaṯ hanya menerima al-‘urf al-‘amalī sebagai sandaran dalam menetapkan 

sesuatu hukum. ‘Urf yang disepakati para ulama sebagai sandaran adalah ‘urf yang 

benar, bersifat umum yang berkesinambungan dari zaman sahabat r.a dan 

selepasnya, yang tidak menyalahi nas syarak dan ketentuan asas syarak. Bahkan al-

Hanafiyyaṯ mendahulukannya daripada qiyas dan dapat dijadikan sebagai 

pengkhususan atas dalil syarak. 

 

Adapun ‘urf yang menyalahi nas syarak, para ulama tidak menerimanya sebagai 

hujah disisi syarak, kerana akan menghilangkan syari’at seiring dengan perjalanan 

waktu atau pergantian zaman, seperti kebiasaan sesetengah orang meminum arak 

atau memakai pakaian sutera oleh sesetengah kaum lelaki, dan lainnya (Al-Zuhaylī, 

1986: 831-832). 

  

Dengan demikian dapat difahami bahawa ‘urf termasuk dalam salah satu hujah 

dalam mengeluarkan sesuatu hukum atau fatwa. ‘Urf yang boleh dijadikan sebagai 
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hujah ialah ‘urf yang benar, bersifat umum yang berkesinambungan dari zaman 

sahabat r.a dan selepasnya, serta tidak menyalahi nas syarak dan ketentuan asas 

syarak. Sekalipun berlaku sedikit perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama, 

namun pada intinya ‘urf yang tidak menyalahi nas dan ketentuan syarak adalah hujah 

dalam memutuskan sesuatu hukum atau fatwa.  

 

2.5.8 Sad Zarā’i‘    

Zarī‘aṯ secara bahasa bermaksud sesuatu perantaraan yang digunakan untuk 

mencapai sesuatu. Zarā’i’ jamak daripada perkataan zarī‘aṯ. Menurut ulama usul al-

fiqh, zarī‘aṯ adalah perantaraan atau jalan yang digunakan untuk mencapai ketaatan 

atau kemungkaran. Dengan demikian jalan menuju kepada haram adalah haram dan 

jalan menuju kepada mubāḥ adalah mubāḥ (Abū Zahrah, t.t: 288). 

 

Sebagaimana zarī‘aṯ boleh ditutup, ianya juga boleh dibuka. Zarī‘aṯ ditutup 

sekiranya digunakan sebagai tipu daya bagi mencapai tujuan yang merosakkan, 

kerana perkara merosakkan adalah dilarang. Manakala zarī‘aṯ yang perlu dibuka dan 

dipakai ialah apabila perantaraan tersebut digunakan untuk mencapai kemaslahatan, 

kerana kemaslahatan adalah dituntut (Al-Zuhaylī, 1986: 873-874). 

 

Sebagai contoh, al-Quran melarang mencaci berhala-berhala yang disembah oleh 

orang kafir bagi menghindar daripada mereka mencaci Allah. Demikian juga halnya 

seperti larangan terhadap pemberi hutang menerima hadiah daripada penerima 

hutang, agar tidak membawa kepada riba (Abū Zahrah, t.t: 288-289). 
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Para ulama sepakat bahawa tidak dibenarkan berkerjasama pada kerja-kerja dosa dan 

permusuhan secara mutlak, dan sesuatu yang boleh membawa kepada penderitaan 

orang Islam, seperti membuat telaga di jalanan awam. Selain itu mereka juga sepakat 

bahawa sesuatu perantaraan yang digunakan untuk kebaikan dan kejahatan, namun 

terdapat padanya manfaat bagi manusia adalah tidak dilarang, seperti penanaman 

anggur. Sekalipun ianya dapat dijadikan minuman yang memabukkan, namun tujuan 

asal penanamannya bukanlah untuk itu. Bahkan manfa’at daripada penanamannya 

lebih besar daripada kemudaratannya. 

 

Adapun perkara yang menjadi perbezaan pendapat dalam kalangan mereka ialah 

pada perantaraan yang digunakan pada zahirnya tidak dilarang, namun cenderung 

kepada perkara yang dilarang, seperti bay‘ al-ājil atau bay‘ al-‘īnaṯ
37

, iaitu jual beli 

dengan cara menjual sesuatu barang dengan harga yang lebih mahal dalam tempoh 

pembayaran yang lama, kemudian membelinya semula dengan harga yang lebih 

murah dengan pembayaran tunai (Al-Zuhaylī, 1986: 892). 

 

Dengan demikian ternyatalah bahawa para ulama sepakat bahawa sad zarā’i‘  adalah 

salah satu dasar atau hujah dalam memutuskan sesuatu hukum syarak. Namun 

mereka berbeza pandangan pada akad jual beli seperti di atas, dan pada kadar sering 

                                                 
37

 Pada perkara ini, ulama terbahagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, iaitu al-Mālikiyyah 

dan al-Hanābilah membatalkan jual beli tersebut, kerana akad jual beli tersebut membawa maksud 

riba dan sebenarnya akad tersebut adalah jual beli murah dengan harga mahal dalam tempoh 

pembayaran yang lama, sedangkan barang pada akad jual beli tersebut menjadi tidak mempunyai 

makna. Kelompok kedua adalah Imam Abu Hanifah, sekalipun beliau tidak berhujjah dengan zara‘i’, 

akan tetapi beliau membatalkan akad ini atas dasar lain, iaitu jika pembayaran belum selesai, maka 

jual beli pertama belum sempurna. Jika jual beli pertama belum sempurna, maka akad jual beli yang 

kedua adalah batal. Beliau memasukkan akad ini kedalam ribā fadl dan ribā nasā’. Kelompok ketiga 

adalah Imam Syafi‘i. Beliau membolehkan jual beli ini atas dasar melihat secara hukum zahirnya, 

sedangkan niat yang terselubung pada akad tersebut dianggap sebagai dosa dan balasannya di hari 

akhirat (Al-Zuhaylī, 1986: 892-893; Abū Zahrah, t.t: 292-293). 
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atau tidaknya yang mereka gunapakai. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal 

adalah yang terbanyak menggunapakai sad zarā’i‘ . Manakala Imam Abu Hanifah 

dan Imam Syafi‘i menempati urutan berikutnya. Mereka tidak menolaknya secara 

keseluruhan dan tidak pula menjadikannya sebagai dasar atau hujah yang berdiri 

sendiri (Abū Zahrah, t.t: 293-294; Al-Zuhaylī, 1986: 898). 

 

2.5.9 Qawl Al-Ṣaḥābī 

Ulama sepakat bahawa qawl al-ṣaḥābī pada perkara yang tidak ada ruang untuk 

melakukan ijtihad atau menggunakan pendapat (al-ra’y) adalah boleh dijadikan 

sebagai hujah. Mereka juga sepakat bahawa fatwa sahabat r.a yang tidak ada 

pertentangan dalam kalangan mereka boleh dijadikan hujah dalam menentukan 

hukum syarak (Al-Zuhaylī, 1986: 850; Al-Jīzānī, 1996: 223). Seterusnya, mereka 

juga sepakat bahawa fatwa (qawl) seseorang sahabat r.a. hasil daripada ijtihadnya 

sendiri bukanlah hujah terhadap sahabat lain (Al-Zuhaylī, 1986: 850-85). 

 

Seterusnya adakah fatwa sahabat r.a. yang lahir hasil daripada ijtihad mereka secara 

persendirian dan tidak disepakati oleh para sahabat lain boleh menjadi hujah kepada 

orang-orang selepas mereka ? 

 

Sebahagian ulama berpendapat bahawa ianya bukanlah hujah secara mutlak. 

Pendapat ini dipelopori oleh majoriti al-Asyā‘iraṯ, al-Mu‘tazilaṯ, Syi’ah, al-Syafi‘i 

pada qawl yang kuat dalam kalangan al-Syāfi‘iyyaṯ, Ahmad Ibn Hanbal pada satu 

riwayat, dan sebahagian para ulama terkemudian al-Hanafiyyaṯ dan al-Mālikiyyaṯ. 

Manakala sebahagian ulama lain seperti Imam-imam al-Hanafiyyaṯ, Imam Malik, 

Imam Syafi‘i pada qawl al-qadīm dan Imam Ahmad bin Hanbal pada pendapat yang 
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kuat berpendapat bahawa ianya hujah yang mendahului qiyas. Mazhab Syafi‘i pada 

qawl al-jadīd pula berpendapat bahawa ianya menjadi hujah apabila dapat 

digabungkan (disatukan) dengan qiyas. Sebaliknya ulama al-Hanafiyyaṯ mengatakan 

bahawa ianya menjadi hujah jika berlawanan dengan qiyas (Al-Zuhaylī, 1986: 851-

852). 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa para ulama berbeza pendapat dalam 

menjadikannya sebagai hujah. Namun begitu, merujuk kepada analisis yang 

disimpulkan oleh al-Syaikh Muhammad Abu Zahrah bahawa sebenarnya para imam 

pengasas mazhab yang empat menerima qawl al-ṣaḥābī sebagai hujah, akan tetapi 

didapati para pengikut mereka ada yang menolaknya sebagai hujah (Abū Zahrah, t.t: 

217). 

 

2.5.10 Syar‘ Man Qablanā 

Perbahasan pada tajuk ini berkenaan dengan sesuatu hukum atau syariat para Nabi 

sebelum Nabi Muhammad s.a.w. yang terdapat dalam al-Quran atau al-sunnah, 

namun tidak dinyatakan dengan jelas sama ada hukum tersebut menjadi syariat bagi 

umat Nabi Muhammad s.a.w. atau pun tidak.  

 

Majoriti al-Hanafiyyaṯ, sebahagian al-Mālikiyyaṯ dan al-Syāfi‘iyyaṯ berpendapat 

bahawa ianya juga syariat umat Nabi Muhammad s.a.w, wajib atas mereka mengikuti 

dan menerapkannya, selama mana ianya disebutkan dalam al-Quran dan al-sunnah 

dan tidak terdapat dalil yang membatalkannya. Hal ini kerana hukum atau syariat 

tersebut ialah syariat-syariat Allah S.W.T yang diturunkan kepada para Rasul-Nya.  
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Manakala sebahagian ulama lain berpendapat bahawa ianya bukanlah syariat untuk 

umat Nabi Muhammad s.a.w, kerana syariat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad s.a.w. adalah membatalkan seluruh syariat-syariat sebelumnya. Namun 

pendapat ini dibantah bahawa syariat Nabi Muhammad s.a.w. hanya membatalkan 

syariat-syariat terdahulu yang menyalahinya saja.  

 

Dengan demikian ternyatalah bahawa pendapat yang mengatakan bahawa syariat 

terdahulu juga merupakan syariat bagi umat Nabi Muhammad s.a.w, wajib diikuti 

dan diterapkan dalam kehidupan mereka, selama mana tidak terdapat dalil yang 

membatalkannya (Khallāf, t.t: 94). 

 

2.5.11 Istiṣḥāb 

Secara bahasa istiṣḥāb bermaksud berterusan persahabatan atau penyertaan 

(penjagaan). Manakala dari segi istilah ulama usul al-fiqh istiṣhāb bermaksud 

berkekalan sesuatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya, iaitu 

sesuatu hukum yang tetap (thābit) dimasa lalu akan kekal pada masa sekarang atau 

pada masa yang akan datang. Seperti seseorang yang hilang dan tidak diketahui sama 

ada sudah mati atau pun masih hidup, maka akan dikira berkekalan hidupnya 

sehingga didapati dalil yang menunjukkan kematiannya (Abū Zahrah, t.t: 295-296; 

Al-Jīzānī, 1996: 216). 

 

Ulama membahagikan istiṣḥāb kepada beberapa bahagian, antaranya ialah: Pertama: 

Istiṣḥāb al-barā’aṯ al-aṣliyyaṯ, seperti bebas daripada beban atau tanggung jawab 

syarak (taklīf) sehingga terdapat dalil yang menyatakan tentang beban atau tanggung 

jawab tersebut, seperti usia kanak-kanak sehingga datang usia baligh. Kedua: 
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Istiṣḥāb yang berdasarkan kepada syarak atau akal fikiran terhadap kewujudannya, 

seperti beban hutang sehingga terdapat bukti atas pembayarannya. Ketiga: Istiṣḥāb 

al-hukm, seperti hukum mubāḥ atau larangan terhadap sesuatu perkara, maka hukum 

tersebut berkekalan sehingga terdapat dalil yang menyatakan sebaliknya. Keempat: 

Istiṣḥāb al-waṣf, seperti menganggap (memberi hukum) hidup terhadap seseorang 

yang hilang dan tidak diketahui sama ada sudah mati atau pun masih hidup (Abū 

Zahrah, t.t: 297-299). 

 

Ulama sepakat bahawa pada tiga bahagian istiṣḥāb di atas boleh dijadikan sebagai 

hujah dalam memutuskan sesuatu hukum syarak. Manakala pada istiṣḥāb bahagian 

keempat berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan mereka. Majoriti al-Mālikiyyaṯ, 

al-Syāfi‘iyyah, al-Hanābilaṯ dan al-Ẓāhiriyaṯ berpendapat boleh dijadikan hujah 

secara mutlak. Ulama al-Mutakallimīn pula berpendapat tidak boleh secara mutlak. 

Manakala majoriti al-Hanafiyyaṯ pula berpendapat boleh pada mempertahankan hak 

yang sedia ada, dan tidak boleh pada menetapkan hak yang baru38 (Al-Zuhaylī, 1986: 

867-868).  

 

Kesimpulannya ialah ulama sepakat bahawa istiṣḥāb adalah termasuk salah satu 

daripada hujah-hujah dalam mengeluarkan sesuatu hukum syarak. Namun mereka 

berbeza pendapat dalam menjadikan sebahagiannya sebagai sumber hukum. Selain 

itu pada dasarnya istiṣḥāb bukanlah dalil, akan tetapi ianya adalah pengamalan 

terhadap dalil dan pengakuan atas hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil 

yang tidak terdapat sesuatu yang mengubahnya. Seterusnya istiṣḥāb didirikan atas 

                                                 
38

 Kesemua pendapat di atas pastinya disertakan dengan dalil mereka masing-masing. Perbahasan 

lebih lanjut berkenaan dengan istiṣḥāb ini dapat dirujuk dalam kitab-kitab usul al-fiqh yang muktabar 

seperti karangan Wahbah al-Zuhaylī (1986), Abd al-Wahhāb Khallāf (1993), Muhammad Abū Zahrah 

(t.t.) dan lainnya. 
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tiga ketentuan berikut, iaitu: Pertama: Sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan 

sebenar, tidak boleh berubah kecuali dengan keyakinan yang seumpamanya. Kedua: 

Sesuatu hukum yang telah ditetapkan sama ada halal atau haram, tidak boleh berubah 

kecuali dengan dalil atau sesuatu yang mengubah sifatnya. Ketiga: Sesuatu yang 

tidak ada dalil syarak terhadap hukumnya, akan kekal hukumnya sepertimana 

asalnya (Abū Zahrah, t.t : 303-304). 

 

2.6 Kesimpulan 

Berdasarkan kepada perbahasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan  

bahawa fatwa ialah suatu cara yang digunakan oleh orang yang berkelayakan (orang 

memenuhi syarat dan ketentuan) untuk menjelaskan sesuatu hukum syarak 

berdasarkan kepada dalil kepada pihak yang bertanya dengan tidak mengikat. 

Kedudukan fatwa dalam Islam amat penting. Ia berperanan dalam menyelesaikan 

permasalahan masyarakat Islam yang berkaitan dengan syarak. Amalan berfatwa 

yang tidak hati-hati serta tidak mencukupi persyaratan dan ketentuan boleh 

mendatangkan dosa. Sebaliknya, ia akan menjadi suatu amal salih, jika dilakukan 

oleh seseorang atau institusi yang berkelayakan untuk itu. 

 

Kaedah penggunaan sumber hukum mestilah mengutamakan merujuk kepada al-

Quran dan al-sunnah terlebih dahulu dalam setiap permasalahan fatwa. Seterusnya 

merujuk kepada ijmak dan qiyas. Para ulama juga merujuk kepada istiḥsān atau 

maṣāliḥ mursalaṯ atau sad zarā’i’ atau ‘urf, atau qawl al-ṣahābī, atau syar‘ man 

qablanā atau istiṣḥāb. Selain itu, mereka juga tidak mengabaikan pendapat atau 

fatwa ulama yang muktabar dengan mempertimbangkan dalil, sepertimana yang 

ditegaskan oleh Al-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi.   
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Para ulama sepakat bahawa Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam amalan 

berfatwa. Mereka juga sepakat bahawa al-sunnah adalah sumber hukum yang 

berkedudukan di peringkat kedua selepas al-Quran. Sumber hukum pada urutan 

berikutnya ialah ijmak dan qiyas.  

 

Para ulama tidak menentukan secara jelasnya tentang kedudukan istiḥsān, maṣāliḥ  

mursalaḥ, sad zarā’i’, ‘urf, qawl al-saḥābī, syar‘ man qablanā dan istiṣḥāb sebagai 

sumber hukum. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidaksepakatan mereka terhadap 

penggunaannya sebagai sumber hukum. Selain itu, ulama yang menggunapakai 

sumber hukum yang tidak disepakati tersebut, tidak lepas daripada meletakkan 

ketentuan atau pun syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa sumber hukum dalam berfatwa secara 

umumnya terbahagi kepada dua, iaitu sumber hukum yang disepakati oleh ulama, 

yang dikenali dengan al-adillaṯ al-muttafaq ‘alaihā, iaitu: al-Quran, al-sunnah, ijmak 

dan qiyas, dan sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama yang dikenali dengan 

al-adillaṯ al-mukhtalaf fīhā, iaitu: istiḥsān, maṣāliḥ mursalaṯ, sad zarā’i’, ‘urf, qawl 

al-ṣaḥābī, syar‘ man qablanā dan istiṣḥāb. 
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Jadual 2.1 

Senarai Jenis Sumber Hukum dan Namanya 

Jenis Sumber Hukum Bil Nama Sumber Hukum 

Sumber Hukum Yang Disepakati 

Ulama 

1 Al-Quran 

2 Al-sunnah 

3 ijmak 

4 qiyas 

Sumber Hukum Yang  Tidak 

Disepakati Ulama 

5 istiḥsān 

6 maṣāliḥ  mursalaṯ 

7 sad zarā’i‘ 

8 ‘urf 

9 qawl al-ṣaḥābī 

10 syar‘ man qablanā 

11 istiṣḥāb 
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BAB TIGA 

PERKEMBANGAN FATWA DI ACEH 

  

3.1 Pendahuluan  

Bab ini akan membincangkan tentang perkembangan dan kedudukan fatwa di Aceh. 

Perbahasan dalam bab ini dimulai dengan fatwa dalam sejarah Aceh. Seterusnya ia 

akan membahas tentang institusi fatwa di Aceh, iaitu Majelis Permusyawaratan 

Ulama (MPU) Aceh yang merangkumi sejarah penubuhannya, landasan hukum dan 

kedudukannya, struktur organisasi, prosedur pengeluaran fatwa, perjalanan 

mesyuarat Dewan Paripurna Ulama (DPU) dan sumber hukumnya. 

 

3.2 Fatwa dalam Sejarah Aceh 

Meneliti kepada institusi fatwa di Aceh pada era sebelum penubuhan MPU, pada 

dasarnya tidak terdapat sumber catatan atau fakta berkenaan kewujudan institusi 

fatwa dalam sejarah Aceh. Kecuali sedikit maklumat yang terdapat dalam sejarah 

yang berkaitan dengan peranan ulama Aceh sepanjang sejarah.   

  

Pada zaman Kesultanan Aceh Darussalam, seorang ulama atau mufti diberi jawatan 

Qadi Malikul ‘Adil atau Syaikh al-Islām yang berperanan sebagai penasihat Sultan 

dalam perkara yang berkaitan dengan agama, politik dan sosial kemasyarakatan. 

Disamping itu ulama juga berperanan sebagai Ketua Mahkamah Agung yang 

memegang kekuasaan hukum.  Sepertimana yang tersebut dalam sebuah filsafat 

politik Aceh era kesultanan atau yang lebih dikenali dengan sebutan ‘Hadih Maja’ 

yang berbunyi: 
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“Adat bak Poteu Meureuhoom, Hukoom bak Syiah Ulama, Kanun bak 

Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana, Hukoom ngon adat, Lagee 

zat ngon sifeut”. 

  

Yang bermaksud:  

Hukum adat ditangan raja, Hukum agama ditangan Ulama, Hak 

membuat undang-undang ditangan Puteri Pahang (Putroe Phang) 

yang melambangkan rakyat, Kekuasaan darurat (dalam keadaan 

perang) ditangan Laksamana sebagai- Panglima Tertinggi Angkatan 

Perang. Hukum agama dengan hukum adat seperti zat dengan sifat 

(yang tidak dapat dipisahkan).   

 

Hadih Maja ini menggariskan pembahagian kekuasaan dalam Kerajaan Aceh 

Darussalam, iaitu: 

 

a) Sultan Imam Malikul ‘Adil sebagai Kepala Pemerintahan adalah 

pemegang kekusaan politik (adat), atau pemegang kekuasaan eksekutif 

(pentadbiran). 

b) Qadi Malikul ‘Adil (Ulama) sebagai Ketua Mahkamah Agung adalah 

pemegang kekuasaan hukum.  

c) Rakyat adalah pemegang kekuasaan pembuatan undang-undang, yang 

dalam Hadih Maja ini dilambangkan oleh Putroe Phang, iaitu Puteri 

Pahang (Permaisuri Sultan Iskandar Muda) yang mempelopori 

pembentukan Majelis Mahkamah Musyawarah Rakyat. 

d) Ketika negara dalam keadaan bahaya/keadaan perang, pemegang segala 

kekuasaan dalam negara adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang, 

yang dalam Hadih Maja ini disebut ‘Lakseumana’, iaitu Menteri 

Pertahanan yang menurut istilah Kanun Meukuta Alam39 dikatakan 

                                                 
39

 Kanun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alam ialah sebuah konstitusi tertulis Kerajaan Islam 

Aceh Raya Darussalam. Nama konstitusi yang kemudiannya populer ini sebenarnya berasal daripada 
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Wazirul Harb. Ini bermakna dalam keadaan perang tidak berlaku 

pembahagian kekuasaan seperti di atas. 

  

Sungguhpun ada pembahagian kekuasaan seperti tersebut di atas, namun ada satu 

ketentuan lain yang tidak boleh menyimpang daripadanya, sepertimana yang 

ditekankan pada akhir Hadih Maja tersebut, iaitu: “Hukoom ngon adat, Lagee zat 

ngon sifeut”,  yang bermaksud bahawa politik (adat) dengan hukum Islam seperti zat 

dengan sifat; menjadi satu tidak boleh dipisahkan, sehingga antara pemegang 

kekuasaan politik (Sultan Imam Malikul ‘Adil) dengan pemegang kekuasaan hukum 

Islam (Qadi Malikul ‘Adil) mestilah selalu bekerjasama (Hasjmy, 1977: 40-42). 

 

Jika pada era Kesultanan Aceh ulama mendapat kedudukan yang tinggi dan 

berwibawa dalam negara, ia berbeza pada zaman penjajahan Belanda. Pada era 

Kolonial ini, ulama dicurigai dan diperhatikan secara ketat oleh Belanda. Penjajah 

hanya memberi kebebasan kepada ulama dalam hal ibadat sahaja. Sedangkan dalam 

hal berkaitan dengan politik tidak sedikitpun diberi kebebasan. Ini kerana Belanda 

bimbang akan tumbuh dan berkembang gerakan anti penjajahan. Pada masa ini 

ulama tidak wujud lagi dalam birokrasi pemerintahan, kecuali dalam pemerintahan 

adat peringkat kampung. Barisan ulama sudah setaraf dengan masyarakat biasa 

dalam menentang Belanda. 

 

Walaupun demikian, seorang ulama dari keluarga Sultan Tuanku Raja Keumala 

diangkat sebagai penasihat agama meskipun tidak disenangi oleh Belanda. Ulama ini 

                                                                                                                                          
“Peraturan di dalam Negeri Aceh Bandar-Darussalam” yang disalin daripada daftar Paduka Sri Sultan 

Mahkota Alam Iskandar Muda. Sesuai dengan namanya, Adat Meukuta Alam yang ditulis dengan 

aksara Arab berbahasa Melayu ini berisi tentang adat (berbagai peraturan pemerintah, undang-undang) 

yang mesti dipatuhi dan dijalankan oleh Sultan dan para pembantunya (Sri Suyanta, 2005: 70).   
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berjaya menubuhkan Madrasah Khairiyah di Kutaraja (Banda Aceh) pada tahun 

1916M dan berjaya mengirim delegasi ke berbagai kongres Sarekat Islam di Pulau 

Jawa. Usaha ini telah melahirkan idea-idea pembaharuan terutamanya kesedaran 

nasionalisme. Bahkan angin pembaharuan ini bertambah marak dengan hadirnya 

Muhammadiyah ke Aceh yang dipelopori oleh T. Muhammad Hassan Geuleumpang 

Payung dan T. Cut Hassan. Gerak laju pelbagai Organisasi Islam ini berjaya 

menubuhkan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tanggal 5 Mei 1939M  

(Sri Suyanta, 2005: 76-78).  

 

Pada zaman penjajahan Jepun pula, kedudukan ulama terutamanya ulama PUSA jauh 

lebih baik jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Ini kerana mengikut fakta 

sejarah bahawa PUSA berperanan penting ketika Jepun dengan mudah memasuki 

Aceh, bahkan nyaris tanpa perlawanan. Atas sebab itu, setelah mengambil alih 

kekuasaan dari tangan Belanda, Jepun membuat kesepakatan untuk bekerjasama 

dengan ulama melalui Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua PUSA. 

Kesan dari kesepakatan itu, maka pada bulan Mac 1943 M ditubuhkanlah Sodan 

Yaku, Majelis Agama Islam Buat Kebaktian Asia Timur Raya (MAIBKATRA) yang 

sebahagian besar anggotanya berasal dari Ulama PUSA dan Tokoh Muhammadiyah 

(Reid, 2003: 188-189; Sri Suyanta, 2005: 87). 

 

Di samping itu, Jepun memberi kepercayaan kepada ulama terutamanya ulama 

PUSA dalam hal pengadilan khusus bagi persoalan agama, seperti hal perkahwinan, 

perceraian, zakat fitrah, perwalian dan status anak yatim. Hal ini bermaksud agar 

rakyat Aceh dapat membantu tenaga dan harta kepada Jepun dalam menghadapi 

tentera Sekutu (Sulaiman, 1998: 90; Sri Suyanta, 2005: 85).  
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Lebih jauh lagi Jepun memberi kebebasan kepada para pemimpin Islam untuk 

menerbitkan majalahnya sendiri dan mentadbir pejabat urusan agama. Bahkan 

diizinkan pula berdirinya pertubuhan Majelis Syura Muslimin Indonesia 

(MASYUMI) pada penghujung tahun 1943 M. Pada tahun ini juga lahirnya 

pertubuhan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) (Benda, 1980: 184-242; Sri 

Suyanta, 2005: 86).  

 

Sebenarnya, tidak semua ulama Aceh bersedia menerima apalagi bekerjasama 

dengan Jepun. Ada dalam kalangan mereka yang menentang Jepun, seperti Teungku 

Muhammad Hasan Krueng Kale (Ulama PERTI) dan Teungku Abdul Jalil Bayu 

pemimpin Dayah Cot Plieng. Namun kerana jumlahnya yang kecil, maka hal ini 

tidak berpengaruh terhadap kedudukan Ulama PUSA dalam pemerintahan Jepun. 

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama menjelang tahun 1945 M, Jepun mula 

mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga kekejaman Jepun mula 

dirasakan oleh rakyat Aceh, seperti menerapkan kerja paksa (rodi) dan sebahagian 

tentara Jepun telah mengganggu nilai-nilai, adat istiadat dan agama. 

 

Ulama Aceh yang sejak awal tidak setuju dengan sikap PUSA yang menerima Jepun 

tetap melakukan jihad melawan Jepun. Sepertimana yang dilakukan oleh Teungku 

Abdul Jalil Bayu pada tahun 1942 M, Teungku Ibrahim Peudada, Teungku Pang 

Akop, Teungku Nyak Isa, Keuchik Usman dan Teungku Abdul Jalil Jeunieb pada 

tahun 1945 M. Dengan fatwa “mati dalam perang melawan Jepun yang kafir dan 

kejam itu adalah mati syahid”, Teungku Abdul Jalil berjaya meyakinkan Keuchik 

Djohan dan rakyat setempat untuk mengangkat senjata melawan Jepun. Ini 

bermakna, pada masa ini Jepun menghadapi tantangan dari rakyat Aceh secara 
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khusus dan rakyat Indonesia secara umum. Selain itu pada Jepun juga menghadapi 

ancaman luar tentara Sekutu (gabungan) yang ditumpangi Belanda (Sri Suyanta, 

2005: 88-89). 

 

Selepas berlakunya pengeboman yang menghancurkan dua kota penting, Herosima 

dan Nagasaki, Jepun menyerah kalah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 

Ogos 1945 M. Bagi rakyat Indonesia terutamanya kaum muda, masa “kekosongan 

pemerintahan” ini merupakan peluang yang dinanti-nantikan mempersiapkan diri 

untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang terealisasi pada tanggal 17 Ogos 1945 

M. Manakala Tentara Sekutu yang ditumpangi Belanda ingin menduduki kembali 

bumi Indonesia sepertimana sebelum pendudukan Jepun.  

 

Di Aceh, ketika melihat Belanda dan Sekutunya tidak senang akan kemerdekaan 

Republik Indonesia yang telah di umumkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad 

Hatta, pada tanggal 15 Oktober 1945 PUSA atas nama ulama Aceh mengeluarkan 

pernyataan40 (Sri Suyanta, 2005: 90-91). 

                                                 
40

 “Perang Dunia kedua yang mendahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah 

dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta berdiri Republik Indonesia di bawah 

pimpinan Paduka Yang Mulia Ir.Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Belanda adalah satu kerajaan 

yang kecil dan miskin, satu negeri yang kecil, lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur. 

Bangsa dari negeri yang seperti ini kini bertindak melakukan kekhianatannya terhadap tanah air kita 

Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajahnya kembali. 

 

Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, 

merampas semua harta negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang telah kita kumpulkan 

selama ini musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hamba 

sahayanya kembali dan menjalankan usaha untuk menghapus Agama Islam kita yang suci, serta 

menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Di Jawa bangsa Belanda 

serta kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, 

hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguhpun 

begitu belum juga insaf. Segenap lapisan rakyat yang telah bersatu padu, dengan patuh berdiri di 

belakang kedua pemimpin besar Soekarno-Hatta dan sedang menunggu perintah dan kewajiban yang 

akan dijalankan. Menurut keyakinan kami perjuangan seperti ini adalah perjuangan suci yang disebut 

Perang Sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan 
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Pernyataan ulama ini merupakan sokongan terhadap kemerdekaan yang baru saja di 

proklamasikan. Disamping itu pernyataan ini juga merupakan seruan kepada rakyat 

Aceh agar bersatu padu dibelakang pemimpin Republik Indonesia Soekarno-Hatta 

dalam perjuangan melawan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali.  

 

Sokongan ulama Aceh tidak terhenti sampai di situ, pada tanggal 17 November 1945 

M di Masjid Raya Baiturrahman telah ditubuhkan Laskar Mujahidin yang 

kemudiannya diketua oleh Teungku M. Daud Beureueh. Selain itu, Ulama PUSA 

juga aktif dalam pelbagai organisasi-organisasi penyokong kemerdekaan lainnya, 

seperti Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan  Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).   

 

Seterusnya, PUSA telah pun bubar dengan sendirinya ketika Teungku Muhammad 

Daud Beureueh menubuhkan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada 

tahun 1953 yang melawan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan negara 

Islam.   

 

                                                                                                                                          
perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Chik di Tiro dan pahlawan-

pahlawan kebangsaan yang lain. 

Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat 

langkah maju ke muka, untuk mengikuti jejak perjuangan nenek-nenek kita dahulu. Tunduklah dan 

patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita, untuk keselamatan Tanah Air, Agama dan 

Bangsa”. 

 

Kutaraja, 15 Oktober 1945. 

Atas nama Ulama Seluruh Aceh. 

Ttd. Tgk. H. M. Hasan Krueng Kalee. 

Ttd. Tgk. M. Daud Beuerueh. 

Ttd. Tgk. M. Dja’far Sidik Lamdjabat. 

Ttd. Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahawa sekalipun institusi fatwa dalam sejarah 

Aceh tidak dapat ditemukan secara terperinci dari suatu era ke era yang lain, namun 

ianya tetap wujud mengikut perkembangan politik dan pergantian penguasa bumi 

Aceh di masa silam. Fatwa atau seruan ulama pada masa itu amat berperanan 

terhadap masyarakat Aceh terutamanya dalam hal melawan penjajah.  

 

3.3 MPU Aceh  

3.3.1 Sejarah Penubuhan MPU Aceh  

3.3.1.1 Awal Mula Penubuhan 

Sepertimana yang telah dihuraikan sebelumnya, sebelum MPU Aceh ditubuhkan, 

pada dasarnya himpunan ulama-ulama Aceh pernah wujud dalam sebuah organisasi, 

iaitu PUSA. Setelah PUSA bubar, lahirlah fatwa-fatwa persendirian dan fatwa-fatwa 

yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Persatuan Tarbiyah 

Islamiyah (PERTI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammaddiyah dan lain-lain. 

 

Pada tanggal 17-18 Disember 1965 M di Banda Aceh, sebuah mesyuarat Alim 

Ulama se-Daerah Istimewa Aceh telah pun diadakan. Dalam mesyuarat itu para 

ulama bersepakat untuk membentuk suatu wadah permusyawaratan ulama yang 

diberi nama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Komisi 

pertamanya (A) ialah Komisi Ifta’. Di samping bersepakat menubuhkan MPU Aceh, 

mesyuarat itu juga mengeluarkan beberapa fatwa, antaranya ialah:  

a) Ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram dianut 

oleh umat Islam; 

b) Penganut ajaran Komunisme dengan keyakinan dan kesadaran 

adalah kafir dan haram jenazahnya diselenggarakan secara 

Islam (Kumpulan Fatwa, 2005: 2).  
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Berasaskan pembentukan itu, pada tanggal 5 Januari 1966 M rancangan pengurus 

Komisi Ifta’ dengan susunan Kepengurusannya dibuat seperti berikut: (Kumpulan 

Fatwa, 2005: 3-4).  

 

Jadual 3.1 

Susunan Kepengurusan Komisi Ifta’ 

Bil Nama      Jawatan 

1 Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba Ketua 

2 Tgk. H. Hasan Anggota 

3 Drs. Tgk. H. Ismuha Anggota 

4 Tgk. H. Usman Yahya Tiba, LT Anggota 

5 Tgk. H. Zamzami Yahya T.Tuan Anggota 

6 Tgk. Abd Jalil Takengon Anggota 

7 Tgk. M. Idris Bireuen Anggota 

8 Tgk. M. Daud Zamzamy Aceh Besar Anggota 

 

Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahawa MPU Aceh mula ditubuhkan pada  

mesyuarat para alim ulama Aceh ketika itu. Pada masa yang sama tidak ada sesuatu 

peruntukan undang-undang baik dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

mahupun dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia berhubung penubuhan itu.  

 

3.3.1.2 Dikuatkuasakan dengan Undang-undang 

Setelah berlalu beberapa bulan pasca penubuhan, pada tanggal 12 April 1966 lahirlah 

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nombor 1/1966 tentang 

Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 

ianya merupakan dasar hukum pertama bagi penubuhan MPU Aceh.   
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PERDA tersebut memperuntukan bahawa MPU Aceh merupakan Lembaga 

Pembantu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ini dapat dilihat pada Bab I 

fasal 1 tentang Nama dan Bentuk, yang menyebut: 

 

“Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

yang selanjutnya disebut ‘Majelis Ulama’ merupakan Lembaga 

pembantu dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh”. 

 

Jika diteliti pada fasal-fasal dalam PERDA tersebut, tidak ditemukan suatu 

peruntukan yang menyatakan bahawa MPU Aceh berfungsi/bertanggungjawab dalam 

memberikan fatwa. Bahkan susunan atau struktur organisasi lembaga itu pun tidak 

mencantumkan Komisi Ifta’/Fatwa. Ini dapat dilihat pada Bab III Fasal 6 yang 

menyebut:  

“Majelis Ulama terdiri dari :  

a) Pimpinan  

b) Majelis Paripurna 

c) Sekretariat 

d) Komisaris 

e) Komisaris Kabupaten 

f) Panitia khusus” (Kumpulan Fatwa, 2006: viii-x).  

 

Meskipun dalam PERDA tersebut tidak disebutkan fungsi MPU Aceh sebagai 

Lembaga Fatwa Pemerintah, namun kenyataannya pada tahun 1967 MPU Aceh 

pernah mengeluarkan beberapa fatwa, antaranya:  

 

“Shalat Jum’at wanita di belakang pria adalah boleh dan sah 

hukumnya” (Kumpulan Fatwa, 2006: 21).   
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Fatwa-fatwa itu dikeluarkan berdasarkan kepada mesyuarat alim ulama Se-Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang diadakan pada bulan Sya’ban 1387 H / 21-26 

November 1967 M di Hotel Krueng Daroy Banda Aceh (Kumpulan Fatwa, 2006: 

19).   

 

Selain itu, mesyuarat itu juga menetapkan beberapa keputusan lain, antaranya 

tentang struktur organisasi Majelis Ulama; iaitu tentang status, fungsi dan lain-lain.  

Status Majelis Ulama adalah lembaga rasmi dari Pemerintah Daerah. Fungsi Majelis 

Ulama salah satunya adalah Lembaga Fatwa Pemerintah dalam bidang agama.  

 

3.3.1.3 Perubahan Nama 

Kesan daripada beberapa hasil keputusan mesyuarat itu, mendorong lahirnya Surat 

Keputusan (SK) Gabenor Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nombor: 

038/1968, bertarikh 18 Julai 1968 yang merubah PERDA sebelumnya41. Antara 

perubahan itu ialah nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diganti dengan 

nama Majelis Ulama (MU). Ini dapat dilihat pada Bab I Fasal 1 yang menyebut:  

 

“Nama Majelis Permusyawaratan Ulama diganti dengan nama Majelis 

Ulama” (Kumpulan Fatwa, 2006: xiii).  

 

Perubahan lain terdapat pada bab III fasal 1, ayat 6 (A) bahawa Ketua Umum Majelis 

Ulama (MU) Aceh mesti menjadi Ketua Komisi “A” (Hukum/Fatwa), sepertimana 

yang disebutkan: 

“Ketua Majelis Ulama Provinsi karena jabatannya menjadi Ketua 

Komisi “A” (Hukum/Fatwa)” (Kumpulan Fatwa, 2006: xv). 

                                                 
41

 Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 1/1966 tentang: Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan 

Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.  
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Dengan lahirnya SK bertarikh 18 Julai 1968 itu, barulah dinyatakan bahawa Majelis 

Ulama berfungsi sebagai Lembaga Fatwa Pemerintah Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh dalam bidang agama. Ini dapat dilihat pada bab I fasal 3 ayat 1 (b) 

yang menyebut:  

 

“Majelis Ulama Berfungsi: Lembaga Fatwa Pemerintah Daerah 

Istimewa Aceh dibidang Agama“.  

 

 

Seterusnya, susunan atau struktur organisasi lembaga tersebut juga turut diubah 

sehingga salah satu komisinya tercantum Komisi “A” (Hukum/Fatwa), sepertimana 

yang terdapat pada bab III fasal 6 ayat 4 (a) yang menyebutkan: 

 

 “Komisi terdiri dari : a. Komisi “A” (Hukum/Fatwa)“42.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa MPU Aceh telah menjadi 

Lembaga Fatwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh secara rasminya. Pada 

tahun 197443, kepengurusan Komisi “A” tersebut berubah lagi. Perubahan berlaku 

pada jumlah/penambahan anggotanya. 

 

Setahun setelah itu, iaitu pada 26 Julai 1975,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat 

telah pun ditubuhkan di Jakarta. Dalam mesyuarat MUI kali pertama di Jakarta, 

disepakati bahawa istilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipakai untuk seluruh 

                                                 
42

 Dari sumber lain disebutkan bahawa bersamaan dengan lahirnya PERDA pertama iaitu PERDA 

Nombor: 1/1966, ikut juga dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, 

Nombor: 17.a/II/1966, tanggal 15 April 1966 tentang kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama 

dan kepengurusan Komisi Ifta’ yang diubah namanya menjadi Komisi “A” (Hukum/Fatwa). Setahun 

kemudian, kepengurusan Komisi “A” (Hukum/Fatwa) berubah lagi sesuai Surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Istimewa Aceh Nombor: 26/Kpts/II/1967, tanggal 13 Mei 1967 (Kumpulan Fatwa, 

2005: 4-5).  Ini menunjukan bahawa Komisi Ifta atau Komisi “A” (Hukum/Fatwa) telahpun ada.  
43

 Sesuai Surat Keputusan (SK) Gabenor Kepala Daerah Istimewa Aceh Nombor: 437/1974 tanggal 

26-8-1974. 
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Indonesia. ‘Istilah’ atau ‘nama’ itu secara rasminya digunakan pada bulan Julai 1982 

(Kumpulan Fatwa, 2005: 7).   

 

Atas sebab itu, sejak tanggal tersebut Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh berubah 

nama menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

Berikutan perubahan ini, pada tanggal 1 Disember 1982 struktur Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah lagi melalui SK Gabenor44. 

Antara perubahan itu adalah: Komisi “A” (Hukum/Fatwa) menjadi Komisi “B” 

(Hukum/Fatwa) dan Ketua Umum Majelis Ulama (MU) Aceh tidak mesti menjadi 

Ketua Komisi Hukum/Fatwa, serta susunan Kepengurusan Komisi “B” juga turut 

berubah.  

 

Selang beberapa tahun, sesuai Surat Keputusan Gabenor Kepala Daerah Istimewa 

Aceh, Nombor: 451.7/483/1993 tanggal 30 Oktober 1993, Kepengurusan Komisi 

“B” untuk periode 1993-1998 berubah lagi. Perubahan berlaku pada struktur dan 

jumlah Pimpinan dan Anggota Komisi “B” (Kumpulan Fatwa, 2005: 8-10).   

 

Seterusnya, setelah berlaku perubahan demi perubahan pada ‘nama’ dan ‘struktur 

organisasi’, pada tahun 2000 telah lahir undang-undang baharu berkenaan dengan 

MPU Aceh, iaitu: Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

 

                                                 
44

 Surat Keputusan Gabenor Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor: 451.7/1754/1982. 
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PERDA ini merupakan undang-undang kedua bagi pembentukan dan penguat-

kuasaan MPU Aceh. Dengan lahirnya PERDA ini, nama institusi fatwa tersebut 

dikembalikan semula kepada nama asalnya iaitu, Majelis Permusyawaratan Ulama 

(MPU) Aceh, sepertimana yang disebut dalam bab II fasal 2 PERDA tersebut: 

“Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Majelis Permusyawaratan 

Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh”  

 

PERDA tersebut tidak saja mengembalikan nama MUI kepada MPU, malahan juga 

memperkemas kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab institusi tersebut. Ini 

dapat dilihat pada bab III tentang: kedudukan, tugas, fungsi dan tanggungjawab, 

yang menyatakan: 

Fasal 3 tentang kedudukan: 

1) MPU merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.  

2) MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD. 

3) MPU berkedudukan di Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

4) Di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk MPU yang diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Ayat pertama menjelaskan bahawa dalam bekerja atau mengambil sesuatu 

keputusan, MPU Aceh tidak memihak kepada siapa-siapa dan tidak dipengaruhi oleh 

mana-mana pihak, kerana MPU Aceh bukan Badan/Lembaga kerja di bawah 

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD45). Ayat kedua 

menerangkan bahawa MPU Aceh sahabat sejajar Pemerintah Aceh  (Eksekutif46) dan 

DPRD/DPRA (Legislatif47). Ayat ketiga pula menjelaskan bahawa MPU Aceh 

                                                 
45

  Sekarang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).  
46

 Bermaksud: mempunyai kekuasaan menjalankan undang-undang (Kamus Bahasa Indonesia, 2008: 

378). 
47

 Bermaksud: dewan yang berhak dan berwenang membuat undang-undang (Kamus Bahasa 

Indonesia, 2008: 834). 
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bertempat di ibu negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh, iaitu Kota Banda Aceh. 

Manakala ayat ke empat menjelaskan bahawa di setiap Kabupaten/Kota48 dapat 

dibentuk MPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota49.  

 

Selain itu, PERDA tersebut juga memperuntukkan tugas dan fungsi MPU Aceh, 

sebagaimana yang disebutkan dalam fasal 4 dan 5, iaitu: 

 

“MPU mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan 

dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah 

dari aspek Syari’at Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun 

kepada masyarakat di Daerah”. 

 

“Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada fasal 4, 

MPU mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan 

pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap Kebijakan Daerah, 

terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.  

 

Fasal di atas menjelaskan bahawa tugas dan fungsi MPU Aceh ialah mengeluarkan 

dan menetapkan fatwa atau hukum, memberi nasihat, saranan-saranan dan 

pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah dan masyarakat Aceh, sama ada 

diminta atau pun tidak.  

 

                                                 
48

 Bermaksud: Daerah swatantra tingkat II yang dikepalai Bupati (Daerah ini setingkat dengan 

Kotamadya, merupakan bagian langsung dari Provinsi dan terdiri dari beberapa kecamatan) ( Kamus 

Bahasa Indonesia, 2008: 610).  
49

 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh adalah tunduk 

kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. MPU Kabupaten/Kota ini tidak berhak 

mengeluarkan fatwa, hanya melaksanakan dan mengamankan fatwa/keputusan MPU Aceh sahaja, 

sebagaimana yang disebutkan dalam fasal 5 ayat 2 (c) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009.   
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Manakala fasal 6 PERDA ini menyebutkan, MPU bertanggung jawab terhadap 

wujudnya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami. Ini jelas di 

sebutkan dalam fasal 6, yang menyatakan: 

“MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang 

jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Daerah”.  

 

Manakala pada struktur organisasi MPU Aceh hanya terdiri dari Pimpinan, 

Sekretariat, Dewan Paripurna Ulama dan Komisi-komisi, sepertimana yang terlihat 

pada fasal 7 ayat (1): 

“Organisasi MPU terdiri dari: Pimpinan, Sekretariat, Dewan Paripurna 

Ulama dan Komisi-komisi” 

 

Peruntukan Komisi ‘B’ tetap dikekalkan dengan sedikit perubahan pada nama 

menjadi Komisi Hukum Fatwa Syari’at Islam, sepertimana yang disebutkan pada 

fasal (18): 

“Komisi-komisi terdiri dari: 1. Komisi Hukum Fatwa Syari’at 

Islam;…” 

 

Terdapat juga satu PERDA50 yang merubah kandungan fasal 10, 15, 16 dan 20 

PERDA sebelumnya51. Perubahan hanya menyentuh berkaitan Sekretariat, Jumlah 

dan Hak Dewan Paripurna Ulama serta Anggota Komisi Kefatwaan Hukum syari’at 

Islam. 

 

                                                 
50

 Iaitu PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama 

atas PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja MPU Aceh. 
51

 Iaitu PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja MPU Aceh. 
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Selanjutnya pada tahun 2009, satu undang-undang baharu telah dikeluarkan, iaitu 

Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang 

berkuatkuasa pada 26 Mei 2009 M / 1 Jamadil Akhir 1430 H.   

 

Kelahiran Qanun ini telah membatalkan PERDA sebelumnya52
. Pembatalan ini 

disebutkan pada fasal 41 Qanun tersebut, yang menyatakan: 

“Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis 

Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku”.  

 

 

Secara umumnya tidak ada perubahan dalam bidang tugas, fungsi, kuasa dan 

tanggungjawab serta kedudukan MPU Aceh dengan undang-undang sebelumnya, 

malahan beberapa tugas MPU Aceh telah ditambah. Hanya saja fasal dan ayatnya 

yang berubah. Ini dapat dilihat pada fasal 4, 5, dan 6. 

 

Selain itu pada bidang struktur organisasi, Qanun ini merubah undang-undang 

sebelumnya, iaitu dengan menambahkan Majelis Syuyukh, Panitia Musyawarah, 

Badan Otonom dan Panitia Khusus, serta menghilangkan Sekretariat dan Dewan 

Paripurna Ulama. Ini dapat dilihat pada fasal 7 ayat 153.   

 

                                                 
52

 Iaitu membatalkan PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Aceh; dan PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Aceh. 
53

 Akan dijelaskan pada perbahasan struktur organisasi MPU Aceh.  
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Adapun Sekretariat MPU Aceh diperuntukan dengan undang-undang lain iaitu 

Peraturan Gubernur  (PERGUB) Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan 

Aceh. Perlu dicatitkan bahawa dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan Ulama, telah menghapuskan Dewan Paripurna Ulama 

(DPU) MPU Aceh.  

 

Dengan demikian, Qanun Aceh yang berkuatkuasa pada 26 Mei 2009 M / 1 Jamadil 

Akhir 1430 H ini adalah undang-undang terbaharu bagi peruntukan MPU Aceh. Ini 

bermakna bahawa undang-undang inilah yang digunakan dan sah bagi peruntukan 

MPU Aceh sekarang. 

 

Kesimpulannya ialah MPU Aceh mula ditubuhkan tidak berlandaskan kepada mana-

mana peruntukan undang-undang. Penubuhan dilakukan atas dasar kesedaran bahawa 

pentingnya suatu wadah perhimpunan ulama di Aceh. Kesan dari penubuhan itu, 

Pemerintah Aceh telah membuat suatu peruntukan undang-undang bagi 

menguatkuasakan lembaga tersebut menjadikannya sebuah lembaga yang dilindungi 

oleh undang-undang. Lembaga tersebut juga merupakan pusat rujukan bagi segala 

hal yang berkaitan dengan hukum-hakam, terutamanya dalam hal yang berkaitan 

dengan fatwa.  

 

Walaupun MPU Aceh telah mengalami perjalanan yang berliku dalam hal nama, 

kedudukan, struktur organisasi dan lain sebagainya, namun pada akhirnya MPU 

Aceh tetap merupakan sebuah institusi rasmi dan sah yang dilindungi oleh undang-

undang dalam mengeluarkan fatwa di bumi Aceh. 
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3.3.2 Landasan Hukum dan Kedudukan MPU Aceh 

Terdapat beberapa undang-undang yang memperuntukan dan memperakui MPU 

Aceh sebagai sebuah wadah perhimpunan ulama  bersifat bebas yang berfungsi 

sebagai pemberi pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan 

pentadbiran negeri. Undang-undang tersebut ada yang dikuatkuasakan oleh 

Pemerintah Pusat, ada pula yang dikuatkuasakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri).  

 

Antaranya ialah Undang-undang Negara Republik Indonesia nombor 44 tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, iaitu pada 

Bahagian Kelima (Peranan Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah ) fasal 9 ayat 

1 dan 2 menyebutkan: 

“1. Daerah membentuk sebuah Badan yang anggotanya terdiri atas 

para Ulama. 2. Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan 

terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang 

Islami”.   

 

Seterusnya dalam undang-undang Negara Republik Indonesia nombor 11 tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh, fasal 1 ayat 16 dan fasal 138 ayat 3 juga menyebutkan:  

“Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU 

adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan 

muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA “ 

“MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh,...” 

 

Keseluruhan undang-undang ini menjelaskan bahawa Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh diberi hak untuk membentuk suatu badan atau lembaga yang anggotanya terdiri 
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daripada para ulama. Badan ini adalah mitra (sahabat) kerja Pemerintah 

Aceh/DPRA. Badan ini bersifat independen yang berfungsi memberikan 

pertimbangan terhadap pentadbiran negeri, termasuk bidang pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang Islami.  

 

Manakala undang-undang di peringkat Pemerintah Daerah (Pemerintah Negeri), 

antaranya ialah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) nombor 5 

tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam, fasal 1 ayat 5 yang menyatakan 

bahawa:  

 

“MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh”  

 

Terdapat juga sebuah undang-undang yang secara khusus memperakui, mengatur dan 

memberi panduan kepada MPU Aceh, iaitu Qanun Aceh nombor 2 tahun 2009 

‘tentang Majelis Permusyawaratan Ulama’, yang keseluruhan isi kandungannya 

adalah mengatur tentang MPU Aceh.  

 

Berdasarkan kepada undang-undang di atas, dapat difahami bahawa kewujudan MPU 

Aceh ialah atas landasan hukum atau peruntukan undang-undang yang sah dan 

diperakui, sehingga terjamin, dilindungi dan sah dari segi undang-undang
54

. 

Manakala Kedudukan MPU Aceh dengan Pemerintah Daerah (negeri) dan DPRA 

adalah sebagai mitra (sahabat) kerja bertaraf sama, yang antara satu dengan yang 

lainnya saling memerlukan.  

                                                 
54

 Hal ini amat berbeza dengan kewujudan  Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dasar bahawa MUI 

tidak diperuntukan oleh mana-mana undang-undang, sama ada undang-undang di peringkat Pusat 

mahupun undang-undang di peringkat negeri (Temu bual dengan Ketua MPU Aceh: 3 Disember 

2010).  
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3.3.3    Struktur Organisasi MPU Aceh    

MPU Aceh adalah sebuah institusi besar yang terdiri daripada beberapa bahagian.  

Antaranya ialah bahagian penasihat lembaga yang disebut dengan Majelis Syuyukh, 

Pimpinan MPU, Komisi-komisi,  Panitia Musyawarah (Panmus), Badan Otonom dan 

Panitia Khusus (Pansus). Struktur MPU Aceh diperuntukan pada fasal 7 ayat 1
55

 

yang menyebutkan: 

 

“ MPU terdiri atas:  

a) Majelis Syuyukh; 

b) Pimpinan; 

c) Komisi; 

d) Panitia Musyawarah (Panmus); 

e) Badan Otonom; 

f) Panitia Khusus.“ 

 

Manakala berkaitan dengan Sekretariat56
 MPU Aceh, diperuntukkan dengan undang-

undang lain57 dengan lebih terperinci. Bagi memperjelaskan lagi, berikut dicartakan 

Struktur Organisasi MPU Aceh sesuai Qanun tersebut.  

 

 

 

                                                 
55

 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.  
56

 Bermaksud: Bagian organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris 

(Kamus Bahasa Indonesia, 2008:1287).  
57

Iaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Manakala Struktur Organisasi Sekretariat MPU Aceh di peruntukan dengan Peraturan Gubernur 

(PERGUB) Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. 
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  Rajah 3.1. Carta Struktur Organisasi MPU Aceh  

KETUA MPU ACEH 

 
WAKIL KETUA I 

WAKIL KETUA II 

WAKIL KETUA III 

MAJELIS SYUYUKH 

KOMISI 

A B C 

PANMUS BADAN OTONOM 
KEPALA SEKRETARIAT 

BAGIAN  

UMUM 

BAGIAN KEUANGAN 

DAN  

PROGRAM 

BAGIAN PERSIDANGAN 

DAN RISALAH 

BAGIAN HUKUM DAN 

HUBUNGAN 

MASYARAKAT 
BKH LPPOM MUSLIMAT 

Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian 

Sub Bagian Program dan 

Pelaporan 

Sub Bagian Anggaran dan 

Verifikasi 

Sub Bagian Rumah 
Tangga dan 

Perlengkapan 

Sub Bagian Persidangan 

Sub Bagian Risalah 

Sub Bagian 

Hukum 

Sub Bagian 
Hubungan 

Masyarakat 

Keterangan : 

BKH  :    Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan. 

LP.POM  :    Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika. 
A  :    Komisi bidang Fatwa, kajian qanun dan perundang-undangan lainnya. 

B  :    Komisi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat. 

C  :    Kamisi bidang dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda. 
__  :    Garis komando. 

---  :    Garis pembinaan (bimbingan).  
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3.3.4 Majelis Syuyukh MPU Aceh 

Majelis Syuyukh merupakan lembaga kehormatan yang berfungsi memberikan 

pertimbangan dan nasihat kepada Pimpinan MPU Aceh, iaitu ketua dan wakil ketua 

MPU Aceh. Jumlah mereka terdiri dari sembilan orang ulama 

kharismatik58(karismatik). Majelis Syuyukh tidaklah termasuk sebagai anggota MPU 

Aceh. Keanggotaan Majelis Syuyukh ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis 

Permusyawaratan Ulama Aceh nombor: 903/007/SK/200959, seperti di bawah: 

 

Jadual 3.2 

Senarai Nama Anggota Majelis Syuyukh 

Bil Nama Jawatan 

1 Prof. Dr. Ahmad Daudi, MA Mantan Rektor IAIN Ar-

Raniry 

2 Tgk. H. Muhammad Amin (TuMin) Pimpinan Dayah 

Madinatul Diniyah 

Bireuen 

3 Tgk. H. Ibrahim Bardan (Abu Panton) Pimpinan Dayah 

Malikussaleh Aceh Utara 

4 Tgk. H. Usman Kuta Krueng (Abu 

Kuta) 

Pimpinan Dayah Darul 

Munawarah Ulee Gle, 

Pidie Jaya 

5 Tgk. H. Adnan (Abu Bakongan) Pimpinan Dayah 

6 Tgk. Mahmud Ibrahim Ulama 

7 Tgk. H. Zamzami Syam Pimpinan Dayah Darul 

Hasanah,  Aceh Singkil 

8 Tgk. H. M. Daud Ahmadi Pimpinan Dayah Darul 

Huda, Lueng Angen 

 

                                                 
58

 Bermaksud: teristimewa (Kamus Bahasa Indonesia, 2008:717).  
59

 Sepertimana dalam fasal 8 ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh yang 

menyatakan:1. Majelis Syuyukh adalah lembaga kehormatan yang berfungsi memberikan 

pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU. 2. Keanggotaan Majelis Syuyukh terdiri dari 

Ulama kharismatik yang bukan anggota MPU sebanyak-banyaknya sembilan orang yang ditetapkan 

dengan keputusan MPU.” 
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Sepanjang kajian dijalankan hanya terdapat lapan orang sahaja anggota Majelis 

Syuyukh, sepertimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan MPU nombor: 

903/007/SK/2009 di atas. Hasil dari temu bual dengan salah seorang wakil Ketua 

MPU Aceh, beliau mengatakan bahawa salah seorang dari anggota Majelis Syuyukh 

telah meninggal dunia (Temu bual dengan Wakil Ketua I MPU Aceh, Drs. Tgk. H. 

Ismail Yakob: 7 Jun 2011).   

 

3.3.5 Anggota MPU Aceh 

Keanggotaan MPU Aceh terdiri dari para ulama dan cendikiawan muslim utusan 

Provinsi (Aceh) dan utusan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

Selain itu, keanggotaan MPU Aceh juga mengambilkira wakil daripada kaum 

perempuan. Seterusnya jumlah anggota MPU Aceh adalah dua kali ganda daripada 

jumlah Kabupaten/Kota60 yang ada di dalam Provinsi Aceh, dan ditambah seorang. 

Artinya keseluruhan anggota MPU Aceh terdiri daripada 50% daripada utusan 

Kabupaten/Kota, dan 50% daripada utusan Provinsi (Aceh)  serta ditambah seorang.  

Ketentuan ini dijelaskan dengan fasal 14 Qanun nombor 2 tahun 2009, iaitu: 

 

1) Anggota MPU terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim 

utusan Provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan 

keterwakilan perempuan. 

2) Anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali jumlah Kabupaten/Kota, 

terdiri dari utusan masing-masing kabupaten/kota 1(satu) orang 

dan utusan Provinsi sejumlah Kabupaten/Kota ditambah 1 (satu) 

orang.  

 

Seterusnya, calon anggota MPU Aceh dari utusan Provinsi (Aceh) yang akan dipilih  

melalui mesyuarat besar ulama hendaklah berjumlah tiga kali ganda daripada jumlah 

                                                 
60

 Mengikut data yang terdapat pada laman web Biro Humas Pemerintah Aceh, Aceh hingga saat ini 

mempunyai dua puluh tiga Kabupaten/Kota (http://humas.acehprov.go.id/index.php/kabupatenkota).  

http://humas.acehprov.go.id/index.php/kabupatenkota
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yang akan dipilih. Manakala calon anggota MPU Aceh utusan Kabupaten/Kota yang 

akan dipilih ialah dua orang setiap Kabupaten/Kota. Ketentuan ini dijelaskan dengan 

fasal 16 yang menyebutkan: 

 

a) Calon anggota MPU utusan Aceh ditetapkan oleh MPU dengan 

mempertimbangkan kualifikasi dan domisili. 

b) Calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah yang dipilih. 

c) Anggota MPU utusan Aceh dipilih melalui Musyawarah Besar 

Ulama yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPU Aceh, utusan 

MPU Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) orang dan seluruh 

calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Adapun nama-nama Anggota MPU Aceh terkini (sejauh kajian dijalankan) yang 

telah terpilih dan dikuatkuasakan dengan Surat Keputusan Gabenor Aceh nombor 

451.7/314/2010 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama 

Aceh tahun 2010-2012 pada tarikh 10 Jun 2010 ialah berjumlah 47 orang (termasuk 

Pimpinan MPU) sepertimana terlampir61
. Jumlah ini adalah bersesuaian dengan 

jumlah yang disebutkan pada fasal 14 ayat 2 di atas. 

 

Kesemua Anggota MPU Aceh tersebut dibahagi kepada tiga, iaitu: Pimpinan MPU62, 

Komisi-komisi63 dan Panitia Musyawarah (Panmus)64 yang dikuatkuasakan dengan 

Surat Keputusan MPU Aceh.  

 

Daripada keseluruhan anggota dan Pimpinan MPU Aceh yang terbahagi tersebut, 

terdapat beberapa orang dalam kalangan mereka yang merangkap jawatan dengan 

Komisi dan Panitia Musyawarah (Panmus), iaitu: 

                                                 
61

 Lihat lampiran.  
62

 Lihat lampiran. 
63

 Lihat lampiran. 
64

 Lihat lampiran. 
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a) Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA ialah Ketua MPU Aceh, anggota 

Komisi A, dan juga Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) merangkap 

anggota.  

b) Drs. Tgk. H. Ismail Yakob ialah Wakil Ketua I MPU Aceh, Koordinator 

Komisi A dan juga Wakil Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) 

merangkap Anggota.  

c) Tgk. H. M. Daud Zamzami ialah Wakil Ketua II MPU Aceh, Koordinator 

Komisi B dan juga Wakil Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) 

merangkap Anggota. 

d) Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam ialah Wakil Ketua III MPU Aceh, 

Koordinator Komisi B dan juga Wakil Ketua Panitia Musyawarah 

(Panmus) merangkap Anggota. 

 

Catatan seterusnya ialah terdapat juga beberapa anggota MPU Aceh yang merangkap 

jawatan, iaitu: 

  

a) Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA ialah Ketua Komisi A juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus).  

b) Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA ialah Ketua Komisi B juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus). 

c) DR. Tgk. H. Syamsul Rijal, M.Ag ialah Ketua Komisi C juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus). 

d) Tgk. H. Faisal Ali ialah Sekretaris Komisi A juga anggota Panitia 

Musyawarah (Panmus). 

e) Prof. Dr. H. Amirul Hadi, MA ialah Sekretaris Komisi B juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus). 

f) Dra. Hamdiah A. Latif, MA ialah Sekretaris Komisi C juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus). 

g) Tgk. H. Ibrahim Hasyim Samahani ialah anggota Komisi A juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus). 

h) Dr. Tgk. Muhibbuththabari,  M.Ag ialah anggota Komisi A juga anggota 

Panitia Musyawarah (Panmus). 
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i) Dr. Nurjannah Ismail, M.Ag ialah anggota Komisi B juga anggota Panitia 

Musyawarah (Panmus). 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahawa setiap Pimpinan MPU Aceh merangkap 

jawatan dengan Komisi dan Panmus. Ini bermakna setiap bidang tugas yang terdapat 

dalam tubuh badan MPU Aceh tidak lepas daripada peranan pimpinan MPU Aceh. 

Seterusnya terdapat juga beberapa Anggota MPU Aceh yang merangkap jawatan, 

iaitu jawatan Komisi dan Panmus.   

 

3.3.6     Prosedur Pengeluaran Fatwa  

Merujuk kepada fasal 47 ayat 1 Keputusan MPU Aceh nombor 1 tahun 2001 tentang 

Peraturan Tata Tertib MPU Nanggroe Aceh Darussalam, menyebutkan: 

 

“Semua surat masuk setelah diberikan nomor agenda oleh Sekretariat 

disampaikan kepada Pimpinan MPU” 

 

Ini bermaksud bahawa semua surat yang diajukan kepada MPU Aceh mestilah 

melalui Sekretariat MPU Aceh. Termasuk juga persoalan yang berkenaan dengan 

permintaan fatwa. Secara tegasnya bermaksud bahawa proses permintaan fatwa 

secara rasmi mestilah melalui Sekretariat MPU Aceh. Ini juga bermakna bahawa 

segala proses permintaan fatwa atau lainnya yang tidak melalui Sekretariat MPU 

Aceh dianggap tidak rasmi.  

 

Meneruskan kajian berkenaan dengan prosedur pengeluaran fatwa MPU Aceh, kajian 

ini telah pun melakukan temu bual dengan Ketua MPU Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. 



115 

 

Muslim Ibrahim65 dan Setiausaha Komisi A, Tgk. H. Faisal Ali66. Hasil temu bual 

dengan mereka dapat disimpulkan seperti berikut:  

 

Proses pengeluaran fatwa bermula daripada dua sumber permasalahan, iaitu pertama: 

permasalahan yang diajukan oleh masyarakat, sama ada perseorangan, lembaga 

pemerintah atau swasta kepada Pimpinan MPU Aceh melalui Sekretariat. Kedua: 

permasalahan yang timbul dari kalangan anggota MPU Aceh sendiri.  

 

Seterusnya permasalahan ini, dikumpulkan dan diagendakan oleh Sekretariat 

seterusnya diserahkan kepada Pimpinan MPU. Setelah itu, pimpinan MPU bersama 

Panmus melakukan inventarisasi67
 untuk memilih masalah yang perlu dibahas atau 

pun tidak.  Setelah diputuskan untuk dibahas, Panmus melalui Sekretariat MPU Aceh 

melimpahkan permasalahan tersebut  kepada  Komisi Fatwa, iaitu Komisi A.  

 

Seterusnya Komisi A melakukan perbahasan terhadap permasalahan yang diterima. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh Komisi A ialah mencuba untuk mengenalpasti 

inti permasalahan tersebut. Dalam usaha untuk mengenalpasti sesuatu permasalahan, 

pelbagai cara dilakukan. Antaranya ialah jika permasalahan itu memerlukan 

tinjauan/kajian ke lapangan (tempat permasalahan berlaku), maka akan dibentuk 

suatu jawatankuasa yang akan turun untuk memantau ke tempat itu. Selain itu, jika 

sesebuah permasalahan memerlukan sesuatu disiplin ilmu tertentu, akan diundang  

para pakar berkenaan sesuatu perkara untuk ikut berbincang dan bertukar-tukar 

pengetahuan tentang permasalahan. Komisi A juga meminta bantuan dari Panmus 

                                                 
65

 Temubual dilakukan pada 03 Disember 2010.  
66

 Temubual dilakukan pada 07 Jun 2011.  
67

 Bermaksud: pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, rumah tangga dsb (Kamus 

Bahasa Indonesia, 2008:562) 
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atau komisi-komisi lain, Pansus, ataupun Badan Otonom. Demikianlah seterusnya 

untuk setiap permasalahan akan dibahas dan dikaji sehingga mendapatkan suatu 

kepastian tentang inti sesuatu permasalahan. 

 

Setelah inti permasalahan dikenal pasti, langkah seterusnya yang dilakukan Komisi 

A ialah mencari hukumnya dalam perbendaharaan hukum Islam dan undang-undang 

pemerintahan yang sah. Seperti dengan cara merujuk kepada al-Quran, al-Sunnah, 

atau kitab-kitab mazhab. Di samping itu, Komisi A juga memastikan dalil-dalilnya, 

sama ada dalīl naqlī ataupun dalīl ‘aqlī dan hujah-hujah yang lain yang dianggap 

sah.  

 

Langkah seterusnya ialah menyusun permasalahan tersebut berserta hukum dan 

hujah-hujahnya dalam bentuk sebuah buku yang dinamakan makalah. Setelah itu, 

Komisi A melalui Sekreatriat MPU Aceh menyerahkan makalah tersebut kepada 

Panmus.  

 

Seterusnya, Panmus akan mempelajari dan mengkaji secara terperinci kandungan 

makalah tersebut. Kajian dan penelitian Panmus memberi tumpuan dan 

memfokuskan pada inti permasalahan, dalil-dalil dan wajh al-dalālaṯ-nya serta 

hujah-hujah lain yang dijadikan sebagai sandaran. Jika setelah dikaji dan ternyata 

makalah tersebut sudah memadai dan dianggap sempurna, langkah seterusnya ialah 

menjadikan makalah tersebut sebagai sebuah buku dan secara rasmi ditetapkan 

sebagai risalah. Risalah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) MPU 

Aceh. Risalah yang telah ditetapkan itu diserahkan kepada Sekretariat MPU Aceh 
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untuk dijadikan sebagai ‘buku panduan’ dalam sidang68 Dewan Paripurna Ulama69 

(DPU). Sekiranya makalah tersebut dianggap belum memadai dan tidak layak untuk 

dibahas dalam mesyuarat DPU, maka permasalahan yang ada dalam makalah 

tersebut akan dilakukan pengkajian semula. Begitulah seterusnya sehingga setiap 

makalah yang dibuat oleh Komisi A akan menjadi sebuah risalah untuk dibincangkan 

sebagai panduan dalam mesyuarat DPU sehingga melahirkan sebuah fatwa. Fatwa 

yang terhasil daripada mesyuarat DPU ditandatangani oleh pimpinan MPU Aceh. 

Seterusnya melalui Sekretariat MPU fatwa tersebut di hantar kepada peminta fatwa 

dan diberitakan melalui media.  

  

3.3.7 Perjalanan Mesyuarat DPU  

Sepertimana yang telah dihuraikan di atas, permasalahan yang sudah sempurna 

dijadikan sebagai sebuah risalah untuk dibahas dalam mesyuarat DPU. Risalah 

tersebut diedarkan kepada seluruh anggota MPU Aceh dalam masa enam hari 

sebelum mesyuarat DPU diadakan. Ini bermaksud supaya mereka dapat membacanya 

terlebih dahulu. Seterusnya mesyuarat DPU dilakukan bagi memastikan suatu fatwa 

dapat dikeluarkan atau pun tidak.  

  

Proses perbahasan risalah dalam mesyuwarat DPU dibahagi kepada tiga sesi. Sesi 

pertama ialah sesi Acara Pembukaan, kedua ialah sesi Perbincangan risalah dan 

ketiga ialah sesi Acara Penutupan. 

                                                 
68

 Bermaksud mesyuarat. Dalam pemakaian lain digunakan kata ‘rapat’ dan ‘musyawarah’ juga 

bermaksud mesyuarat.  
69

 Sidang Dewan Paripurna Ulama ialah mesyuarat yang dihadiri oleh semua Anggota MPU Aceh 

dalam membincangkan masalah-masalah besar, seperti fatwa, keputusan MPU dan lain-lain. 

Mesyuarat ini sekurang-kurangnya diadakan 6 (enam) kali dalam setahun (Temubual dengan Prof. Dr. 

Tgk. H. Muslim Ibrahim dan Tgk. H. Faisal Ali). Namun begitu berdasarkan kepada teks-teks fatwa 

yang dikeluarkan, mesyuarat tersebut mempunyai dua istilah iaitu Sidang Dewan Paripurna dan 

Sidang paripurna ulama.  
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a. Sesi Acara Pembukaan  

Sesi ini akan melihat surat-surat masuk oleh Setiausaha mesyuarat DPU (Kepala 

Sekretariat MPU Aceh). Kemudiannya dilanjutkan dengan ucapan Khutbah Iftitah 

yang disampaikan oleh Ketua MPU Aceh. 

 

b. Sesi Perbincangan Risalah 

Sesi ini adalah bahagian inti daripada proses perjalanan mesyuarat DPU dalam 

menghasilkan sesebuah fatwa. Pada awal sesi ini Pimpinan MPU akan membentang 

isi kandungan risalah yang telah disediakan kepada seluruh anggota mesyuarat DPU 

yang hadir.  

   

Setelah mendengar pembentangan isi kandungan risalah, anggota mesyuarat akan 

mula berbincang permasalahan  tersebut. Kesemua peserta diberikan kesempatan 

untuk memberi pendapat masing-masing berdasarkan kepada hujah-hujah sama ada 

naqliyyaṯ atau pun ‘aqliyyaṯ.  

 

Setelah semua anggota mesyuarat memberi pendapat bersandarkan  hujah masing-

masing, perbincangan dilanjutkan dengan meneliti dan mengkaji hujah-hujah yang 

diutarakan. Kekuatan hujah akan menentukan sesebuah kekuatan pendapat yang 

diberikan oleh masing-masing Anggota DPU (menentukan pendapat yang akan 

dipilih). 

 

Perbincangan ini biasanya memakan waktu dua hari, sehingga pada akhirnya tercapai 

suatu kesepakatan dan melahirkan sesebuah fatwa. Namun, jika tidak tercapai 
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sesuatu kesepakatan, maka Pimpinan MPU Aceh akan membentuk Jawatankuasa 

Perumus untuk melakukan penyatuan atau penggabungan dari perbezaan-perbezaan 

pendapat yang terjadi dalam perbahasan risalah itu tadi. Hasil rumusan daripada 

Jawatankuasa Perumus diserahkan kepada pimpinan MPU untuk memutuskan sama 

ada sesuatu fatwa dikeluarkan atau pun tidak.  

 

c. Sesi  Acara Penutupan. 

Sesi ini adalah pembacaan hasil-hasil mesyuarat oleh Setiausaha DPU. Kemudiannya 

dilanjutkan dengan ucapan Khutbah Ikhtitam yang disampaikan oleh Ketua MPU 

Aceh.  

 

3.3.8 Sumber Hukum  

Sepertimana yang telah diutarakan sebelumnya, MPU Aceh tidak mempunyai 

sesuatu ketetapan atau undang-undang sebagai panduan berkaitan kaedah 

penggunaan sumber hukum dalam mengeluarkan fatwa. Oleh itu, bagi mendapat 

sedikit sebanyak maklumat berkaitan perkara itu, temu bual telah dilakukan dengan 

beberapa orang pimpinan dan anggota MPU Aceh. Antara mereka adalah:  

a) Ketua MPU Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, yang merangkap 

sebagai Ketua Panmus dan Anggota Komisi A.  

b) Wakil Ketua I MPU Aceh, Drs. Tgk. H. Ismail Yakob yang merangkap 

sebagai Wakil ketua Panmus dan Koordinator Komisi A.   

c) Setiausaha Komisi A, Tgk. H. Faisal Ali yang merangkap sebagai 

Anggota Panmus.  

d) Salah seorang Anggota Komisi A, iaitu Prof. Dr. H. Alyasa’ Abubakar. 
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Berdasarkan kepada temu bual yang telah dijalankan, terdapat dua kaedah dalam 

penggunaan sumber hukum oleh MPU Aceh. Salah satunya ialah merujuk kepada al-

Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas. Namun begitu, dalam menjawab persoalan fatwa 

yang diajukan, terlebih dahulu melihat latar belakang peminta fatwa tersebut. 

Maksud latar belakang di sini ialah memperhatikan mazhab yang menjadi ikutan 

sesetengah orang atau masyarakat di suatu tempat. Disebabkan masyarakat Aceh 

majoritinya bermazhab Syafi’i, maka dalam usaha mencari hukum terhadap sesuatu 

permasalahan, pihak MPU Aceh mengutamakan merujuk kepada kitab-kitab yang 

terdapat dalam mazhab tersebut, dengan memperhatikan dalil-dalil atau hujah-hujah 

yang digunakan. Alasan mereka mendahulukan merujuk kepada mazhab tersebut 

bahawa hukum-hukum yang terdapat di dalamnya sebenarnya tidak lepas daripada 

dalil-dalil daripada al-Quran atau al-sunnah atau ijmak atau qiyas. Seterusnya, dalam 

keadaan tertentu pula, MPU Aceh juga merujuk kepada mazhab lain, seperti Hanafi, 

Maliki atau Hanbali, dengan menegaskan bahawa pandangan mazhab yang 

digunakan terbatas pada mazhab-mazhab yang berfahaman ahlussunnah waljama’ah 

sahaja (Temubual dengan Ketua MPU Aceh dan Setiausaha Komisi A). 

 

Manakala kaedah lainnya ialah dengan merujuk terus kepada kepada al-Quran, al-

sunnah, ijmak dan qiyas tanpa mendahulukan mana-mana mazhab dalam 

mengeluarkan sesuatu fatwa. Lebih lanjut, Prof. Dr. H. Alyasa’ Abubakar 

mengatakan bahawa sebenarnya terdapat usaha-usaha dikalangan anggota MPU 

Aceh yang cuba mendahulukan mazhab Syafi’i dalam mencari sesuatu hukum 

(Temubual dengan Wakil Ketua I MPU Aceh dan Prof. Dr. H. Alyasa Abubakar). 
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Dapat disimpulkan bahawa terdapat dua kaedah penggunaan sumber hukum dalam 

kalangan anggota MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa. Sebahagian mereka 

berkeinginan untuk merujuk terus kepada sumber hukum, seperti al-Quran, al-

sunnah, ijmak dan qiyas. Manakala sebahagian yang lain berkeinginan untuk 

merujuk kepada pandangan hukum yang terdapat dalam mazhab tertentu dengan 

tetap merujuk kepada dalil yang digunakan. Dengan demikian ternyatalah bahawa 

terdapat dua kecenderungan dalam kaedah penggunaan sumber hukum dalam 

kalangan anggota MPU Aceh dalam berfatwa, ini bererti MPU Aceh tidak 

mempunyai suatu ketetapan atau undang-undang yang menetapkan berkaitan kaedah 

penggunaan sumber hukum sebagai panduan untuk digunakan dalam mengeluarkan 

sesuatu fatwa.  

 

3.4 Kesimpulan 

Berdasarkan kepada perbahasan di atas dapat dirumuskan bahawa MPU Aceh 

merupakan sebuah institusi fatwa yang sah dan mempunyai kuasa yang 

dikuatkuasakan dengan peruntukan undang-undang dalam provinsi Aceh-Indonesia. 

Seterusnya keanggotaan MPU Aceh terdiri dari para alim ulama utusan setiap 

kabupaten/kota serta provinsi yang terdapat dalam provinsi Aceh, malahan turut 

mengambil kira perwakilan dari kalangan kaum wanita. Selain itu, dalam hal proses 

perbincangan bagi memutuskan dan mengeluarkan fatwa, seluruh anggota institusi 

tersebut dilibatkan tanpa dihadkan pada komisi fatwa sahaja. Manakala berkenaan 

dengan kaedah penggunaan sumber hukum, MPU Aceh tidak mempunyai sesuatu 

peruntukan atau undang-undang yang tetap sebagai sebuah panduan untuk digunakan 

dalam memutuskan dan mengeluarkan sesebuah fatwa.  
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BAB EMPAT 

ANALISIS KAEDAH PENGGUNAAN SUMBER HUKUM  

OLEH MPU ACEH 

 

4.1 Pendahuluan 

Fokus kajian ini ialah bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang 

kaedah penggunaan sumber hukum yang dipraktikkan oleh MPU Aceh dalam 

kerangka menghasilkan fatwa di Aceh. Oleh itu, analisis dilakukan hanya melibatkan 

sumber hukum. Bagi tujuan analisis ini, teks-teks fatwa terpilih yang dikeluarkan 

oleh MPU Aceh dari tahun 2006-2010 digunakan. 

 

4.2 Fatwa MPU Aceh Tahun 2006-2010 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ke atas fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh 

MPU Aceh dari tahun 2006-2010, terdapat sebanyak 44 fatwa telah berjaya 

dikumpulkan. Fatwa-fatwa tersebut dapat dikategorikan kepada tiga bidang 

permasalahan utama iaitu bidang tauhid/akidah, syariah dan akhlak. 

 

Jadual 4.1 

Senarai Fatwa MPU Aceh tahun 2006-2010 

Bil Senarai Fatwa Tahun 

Dikeluarkan 

1 Administrasi dan Kependudukan (al-Idarah al-

sukkaniah-pencatatan sipil) 

2006 

2 Pupuk bokashi 2007 

3 Pedoman identifikasi ajaran sesat 2007 

4 Thariqat naqsyabandiyah di Kebun Ubi Aceh 

Tamiang 

2008 
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5 Tentang ayat-ayat al-Quran 2008 

6 Tentang tafsir al-Quran 2008 

7 Tentang hukum memperjual belikan babi/anjing 

serta memakan harganya adalah haram apalagi 

digunakan untuk ongkos naik haji (ONH)  

2008 

8 Tidak ada halangan bekerja, termasuk menangkap 

ikan pada hari sabtu 

2008 

9 Berijtihad bagi yang mampu hukumnya boleh, 

malah dalam keadaan tertentu hukumnya menjadi 

wajib 

2008 

10 Hukum mengikuti pendapat hasil ijtihad ulama 

adalah boleh, malah wajib bagi orang yang tidak 

mampu berijtihad 

2008 

11 Hukum mengikuti madzhab yang sudah Ijmak 

keabsahannya, seperti madzhab Syafi’ie, Hanafie, 

Malikie dan Hanbali adalah wajib bagi yang tidak 

mampu berijtihad 

2008 

12 Pengertian Ibnu sabil pada ayat 60 sura Al-Baqarah 

bukan hanya lelaki tapi juga perempuan 

2008 

13 Untuk dapat memahami Al-quran dengan  benar, 

mutlak diperlukan seperangkat ilmu, antara ilmu-

ilmu yang berkaitan dengan bahasa arab, seperti 

nahu, sharaf, bayan, ma’ani, badi’ dan sebagainya 

2008 

14 Fatihah sebagai rukun shalat wajib dibaca setelah 

iftitah-sebelum ruku’ 

2008 

15 Mengkafirkan sesama muslim tidak dibenarkan 

dalam akhlak Islami. Kecuali apabila sudah terbukti 

kekafirannya. Bila terjadi perbedaan pendapat 

terhadap sesuatu, Islam mewajibkan bertanya 

kepada ahlinya 

2008 

16 Ajaran Islam telah mengatur tatacara berdiskusi dan 

berdakwah 

2008 

17 Penyampaian ajaran agama yang tidak sesuai dengan 

pemahaman keagamaan yang sudah ada dalam Al-

quran, Hadits, Ijmak dan Qiyas akan menimbulkan 

fitnah yang berakibat terganggunya ketenteraman 

umum 

2008 

18 Tidak menerima pendapat yang berbeda dan bahkan 

cenderung tidak mau bermujadalah dengan orang di 

luar kelompoknya 

2008 

19 Pengalihan status tanah wakaf  

20 Aliran Sempalan di Kecamatan Indra Makmoe Aceh 

Timur 

2009 
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21 Hukum nikah liar 2009 

22 Hukum nikah Pelaku Meusum 2009 

23 Ungkapan “ Manusia berasal dari Allah ” 2009 

24 Ungkapan “ Beritikat Ada wujud diri dosa” 2009 

25 Ajaran tentang shalat terdiri dari 4 (empat) unsur 2009 

26 Ajaran tentang “Ajaran tentang mengenal tuhan baru 

dianggap sah dengan cara menfanakan wujud dan 

sifat” 

2009 

27 Pengertian لا اله الا الله  “ Tiada maujud pada hakikat 

kecuali Allah ” 

2009 

28 Ungkapan “Kamu adalah saya, saya adalah kamu, 

kamu bagian dari saya dan saya bagian dari kamu” 

2009 

29 Ungkapan “Shalat tidak akan diterima Allah apabila 

kita mengatakan bahwa: yang melakukan shalat itu 

adalah kita sendiri, maka itu adalah syirik, dan bila 

kita mengatakan tuhan yang sembahyang adalah 

murtad” 

2009 

30 Orang yang mengatakan, Tuhan yang sembahyang 2009 

31 Uraian kalimat الله : alif artinya: zat, lam pertama 

artinya: sifat, lam kedua artinya: asma, dan ha 

artinya: af’al 

2009 

32 Ajaran yang menyebutkan, bahwa “Muhammad 

adalah sifat Allah, dan bukan Manusia. 

2009 

33 Ungkapan “Ada Nabi setelah Nabi Muhammad” 2009 

34 Ungkapan ”Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak 

wajib shalat” 

2009 

35 Ungkapan ”Orang yang mati malam Jum’at, atau 

waktu yang mulia atau tempat yang mulia, tidak ada 

perbedaan dengan meninggal pada waktu dan tempat 

yang lainnya” 

2009 

36 Titi Sirathal Mustaqim tidak ada 2009 

37 Beribadah dengan mengharapkan pahala adalah 

syirik 

2009 

38 Mentauhidkan orang supaya keramat 2009 

39 Mikraj Nabi Muhammad bukan tubuh Nabi, tapi 

ilmu pada hakikat 

2009 

40 Nikah Siri 2010 

41 Terorisme 2010 

42 Kriteria Thariqat Mu’tabarah 2010 
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43 Pendangkalan Aqidah dan Pemurtadan 2010 

44 Penguatan Ekonomi Syariah dan Praktek Multi 

Level Marketing (MLM) 

2010 

 

 

4.3 Proses Penetapan Fatwa 

Merujuk kepada teks fatwa yang telah dikeluarkan oleh MPU Aceh, mendapati 

bahawa institusi tersebut mempunyai kaedah penetapan fatwa tersendiri. Kaedah 

tersebut terdiri daripada beberapa tahap yang dilalui satu persatu sehingga pada 

akhirnya ditetapkan satu keputusan tentang sesebuah fatwa yang dicapai. Terdapat 

enam tahap yang dilalui pada setiap penetapan fatwa dengan menggunakan beberapa 

istilah, iaitu: membaca, mendengar, menimbang, mengingat, memperhatikan dan  

memutuskan/menetapkan. Namun begitu, terdapat juga pada sesetengah proses 

penetapan fatwa tidak melalui semua tahap dan istilah tersebut, terutamanya jika 

berlainan tahun fatwa tersebut (sepertimana yang akan dibincangkan pada fatwa-

fatwa selepas ini), malahan format penulisan fatwa pula turut berbeza antara satu 

tahun dengan tahun lainnya. Seterusnya, tidak semua istilah yang terdapat pada 

tahap-tahap tersebut mengemukakan perkara yang sama. Sebaliknya, terdapat juga 

istilah yang sama digunakan, namun kandungannya mengemukakan hal yang 

berbeza. Oleh itu, di sini akan dihuraikan secara umum kandungan yang terdapat 

pada istilah-istilah tersebut.  

 

Secara umumnya pada istilah “membaca” mengandungi faktor utama yang 

mendorong MPU Aceh untuk melakukan perbahasan berkenaan fatwa tersebut, 

seperti membaca surat dari peminta fatwa. Seterusnya pada istilah “mendengar” ia 

mengemukakan ucapan ketua MPU Aceh dan pembentangan beberapa makalah. 

Pada istilah “menimbang” pula sebahagiannya mengetengahkan fungsi MPU Aceh, 
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sedangkan pada sebahagian yang lain mengetengahkan faktor pendorong MPU Aceh 

untuk melakukan perbahasan terhadap sesuatu permasalahan yang memerlukan 

kepada fatwa. Berikutnya pada istilah “mengingat” ia mengutarakan sumber hukum 

atau dalil. Manakala pada istilah “memperhatikan” ia memuatkan fikiran-fikiran atau 

tanggapan anggota mesyuarat serta rujukan terhadap fatwa daripada institusi lain dan 

sebagainya. Akhir sekali pada istilah “memutuskan dan menetapkan” ia 

mengemukakan isi fatwa.  

 

Selain itu, secara umumnya dalam setiap mesyuarat MPU Aceh hanya satu fatwa 

sahaja yang dikeluarkan. Namun, terdapat juga beberapa fatwa dikeluarkan dalam 

setiap satu mesyuarat.  

  

4.4 Analisis Kaedah Penggunaan Sumber Hukum Oleh MPU Aceh 

Berdasarkan Beberapa Fatwa Terpilih dari Tahun 2006 – 2010 

 

Bagi tujuan menganalisis kaedah penggunaan sumber hukum, sebanyak sepuluh 

fatwa telah dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Oleh itu, sepuluh fatwa yang 

telah dipilih akan dinilai dan dianalisis bagi mendapatkan hasil. Fatwa-fatwa tersebut 

dilampirkan tanpa dibuat sebarang perubahan pada tulisan dan bahasa yang 

digunakan, sama ada pada isi fatwa, dalil (serta barisnya-jika ada) dan terjemahan 

(jika ada) serta ulasan (jika ada) yang diberikan. 

 

Berikut adalah fatwa-fatwa tersebut: 

a) Administrasi Kependudukan (Al-Idarah al-sukkaniyah - Pencatatan 

Sipil). Fatwa nombor 1 tahun 2006 ini dikeluarkan pada ”Sidang Dewan 

Paripurna Ulama” MPU Provinsi NAD yang berlangsung di Banda Aceh 
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selama tiga hari, iaitu bermula tarikh 20 hingga 22 November 2006. Ia 

ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan MPU Aceh, iaitu ketua dan 

dua orang wakil ketua. Proses penetapan fatwa tersebut melalui enam 

tahap, iaitu mendengar, menimbang, mengingat, memperhatikan, 

memutuskan dan menetapkan.  

b) Pupuk Bokashi. Fatwa nombor 2 tahun 2007 ini dikeluarkan pada 3 

Rajab 1428 H bersamaan 18 Julai 2007 M di Banda Aceh. Fatwa ini 

ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan MPU Aceh, iaitu ketua dan 

tiga orang wakil ketua. Proses penetapan fatwa tersebut melalui enam 

tahap, iaitu membaca, menimbang, mengingat, memperhatikan, 

memutuskan dan menetapkan. 

c) Hukum memperjual-belikan babi/anjing serta memakan harganya adalah 

haram apalagi digunakan untuk Ongkos Naik Haji (ONH). Fatwa 

nombor 3 Tahun 2008 ini dikeluarkan pada mesyuarat “Sidang Dewan 

Paripurna Ulama (DPU) III ke III” yang berlangsung selama tiga hari, 

iaitu bermula dari tarikh 22 hingga 24 September 2008 di Pejabat MPU 

NAD Banda Aceh. Fatwa tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh 

pimpinan MPU Aceh, iaitu ketua dan tiga orang wakil ketua. Bersamaan 

dengan ditetapkan fatwa tersebut, pada mesyuarat itu juga ditetapkan 

beberapa fatwa lain. Seterusnya proses penetapan fatwa tersebut melalui 

lima tahap, iaitu menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan 

dan menetapkan. 

d) Berijtihad bagi yang mampu hukumnya adalah boleh, malah dalam 

keadaan tertentu hukumnya menjadi wajib. Fatwa ini dikeluarkan 

bersamaan dengan dikeluarkan fatwa sebelumnya, iaitu fatwa nombor 3 
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tahun 2008 tentang “Hukum memperjual-belikan babi/anjing serta 

memakan harganya adalah haram apalagi digunakan untuk Ongkos 

(perbelanjaan) Naik Haji (ONH)”. Proses penetapan dan pengesahannya 

juga sama.  

e) Titi Sirathal Mustaqim tidak ada. Fatwa nombor 6 Tahun 2009 ini 

dikeluarkan pada mesyuarat “Sidang Dewan Paripurna Ulama” yang 

berlangsung selama tiga hari, iaitu bermula dari tarikh 28 hingga 30 

Oktober 2009 di Banda Aceh. Fatwa tersebut ditetapkan dan ditanda 

tangani oleh pimpinan MPU Aceh, iaitu ketua dan wakil ketua. Selain 

menetapkan fatwa tersebut, mesyuarat itu juga menetapkan beberapa 

fatwa lain. Seterusnya proses penetapan fatwa tersebut melalui empat 

tahap, iaitu tahap menimbang, mengingat, memperhatikan dan 

memutuskan/menetapkan. 

f) Ajaran Mengenal Tuhan baru dianggap sah dengan cara memfanakan 

wujud dan sifat. Proses penetapan fatwa ini sama dengan proses 

penetapan fatwa nombor 6 tahun 2009 sebelumnya. Ini kerana fatwa di 

atas dikeluarkan bersamaan dengan fatwa tahun 2009 tersebut. 

g) Manusia berasal dari Allah, dengan menggunakan dalil:       إنا لله وإنا إليه
  .(Surah Al-Baqarah, ayat 156)  رجعون

Proses penetapan fatwa ini sama dengan proses penetapan fatwa nombor 

6 tahun 2009 sebelumnya. Ini kerana fatwa ini dikeluarkan bersamaan 

dengan fatwa tahun 2009 tersebut.  

h) Nikah Siri. Fatwa nombor 1 tahun 2010 ini dikeluarkan pada mesyuarat 

“Sidang Paripurna I”, bermula pada tarikh 5–7 Jamadil Akhir 1431 H 

bersamaan 19-21 Mei 2010 M di Banda Aceh. Fatwa tersebut ditetapkan 

dan ditandatangani oleh ketua dan tiga orang wakil ketua MPU Aceh. 
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Proses penetapan fatwa ini melalui lima tahap, iaitu: menimbang, 

mengingat, memperhatikan dan memutuskan/menetapkan.  

i) Terorisme. Fatwa nombor 2 tahun 2010 ini pada mesyuarat “Sidang 

Paripurna II” di Banda Aceh selama tiga hari, bermula pada tarikh 16–

18 Rajab 1431 H bersamaan 28–30 Jun 2010 M. Fatwa tersebut 

ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan MPU Aceh iaitu ketua dan 

tiga orang wakil ketua. Proses penetapan fatwa ini sama seperti proses 

penetapan fatwa sebelumnya.  

j) Penguatan Ekonomi dan Praktek Multi Level Marketing (MLM). Fatwa 

nombor 8 tahun 2010 ini dikeluarkan pada mesyuarat “Sidang Paripurna 

VI ” di Banda Aceh, yang berlangsung selama tiga hari, iaitu bermula 

daripada tarikh 3-5 Muharram 1432 H bersamaan 9-11 Disember 2010 

M.  Seterusnya ditandatangani oleh pimpinan MPU Aceh, iaitu ketua dan 

tiga orang wakil ketua. Proses penetapan fatwa tersebut melalui enam 

tahap, iaitu tahap membaca, menimbang, mengingat, memperhatikan, 

memutuskan dan menetapkan.  

 

Dalam menganalisis keseluruhan fatwa terpilih yang disebutkan di atas, terdapat 

beberapa aspek yang menjadi asas kepada kajian ini, iaitu: 

 

i. Meneliti sumber-sumber hukum yang digunapakai oleh MPU Aceh pada 

setiap fatwa terpilih.  

ii. Membandingkan dengan sumber-sumber hukum yang telah diguna pakai 

dalam sejarah perundangan Islam pada setiap fatwa. 
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iii. Membuat kesimpulan terhadap keseluruhan sumber hukum yang diguna 

pakai pada setiap fatwa. 

iv. Memberi penilaian terhadap keseluruhan sumber hukum yang terhasil 

daripada analisis sepuluh fatwa tersebut, dan membandingkannya dengan 

sumber-sumber hukum yang telah diguna pakai disepanjang sejarah 

perundangan slam. 

 

Hal ini bermaksud agar terhasil sesuatu kaedah penggunaan sumber hukum yang 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengeluarkan sesuatu fatwa oleh institusi 

tersebut. 

 

4.4.1 Fatwa Tentang “Administrasi Kependudukan (Al-Idarah al-

sukkaniyah-Pencatatan Sipil)”. 

 

a) Fatwa 

F AT WA 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

N O M O R : 1 TAHUN 2006 

TENTANG 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

(AL IDARAH AL-SUKKANIYAH-PENCATATAN SIPIL) 

---------------------------------------------------------------- 

e 

Sidang Dewan Paripurna Ulama MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

yang berlangsung di Banda Aceh tanggal 20 s/d 22 Nopember 2006. 

 

Mendengar: 

1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Prov. NAD; 

2. Makalah yang berjudul: Pencatatan Sipil Menurut Pandangan Syariat 

Islam oleh Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA; 

3. Makalah yang berjudul: Pencatatan Sipil dalam Pandangan Islam, oleh 

Tgk. H. M. Daud Zamzamy; 
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4. Makalah yang berjudul: Pencatatan Sipil Menurut Pandangan Fiqh 

Islam oleh Drs. Tgk. H. Ismail Yacob; 

5. Makalah yang berjudul : Hukum Dan Perundang-undangan Aceh oleh 

Prof. Dr. H. M. Rusjdi M. Ali Muhammad, SH. 

 

Menimbang: 

a. bahwa fungsi MPU adalah menetapkan fatwa/hukum syari'at Islam; 

memberikan penyuluhan syari'at, pertimbangan, bimbingan dan saran 

kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan 

Kebijakan Daerah, termasuk tatanan ekonomi yang Islami; serta 

memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar sesuai dengan tuntunan 

Syari'at Islam; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

perlu ditetapkan dengan suatu fatwa hukum syari'at. 

 

Mengingat: 

1. Al-Qur'anul Karim; 

2. Al-Hadits; 

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3893); 

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4633); 

5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pencatatan Sipil; 

6. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 

Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis 

Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

7. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja 

Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan 

Instansi lainnya; 

8. Keputusan Gubernur No. 451/7/381/2001 tentang pengukuhan 

Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh 
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Darussalam Periode 2001-2006; 

9. Keputusan MPU No. 01 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib 

Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

 

 

Memperhatikan: 

Tanggapan dan saran anggota Dewan Paripurna Ulama (DPU) Prov. NAD 

dalam sidangnya pada hari Selasa tanggal 20 s/d 22 Nopember 2006 M, 

yang bertetapan dengan tanggal 28 s/d 30 Syawal 1427 H 

 

 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan 

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (AL 

IDARAH AL-SUKKANIYAH - PENCATATAN SIPIL). 

Pertama         :  Administrasi Kependudukan (Al Idarah AI-Sukkaniyah 

Pencatatan Sipil) ialah pencatatan peristiwa penting 

dalam kehidupan manusia yang berpengaruh terhadap hak 

dan kewajibannya. 

Kedua            :  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi 

kewajiban negara bagi perlindungan terhadap warganya. 

 

Ketiga            :  Pemerintah Aceh berkewajiban menyelenggarakan 

Administrasi Kependudukan atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Keempat   :  Setiap warga masyarakat Aceh berhak memiliki Akta 

Kependudukan (kelahiran, lahir mati, kematian, 

perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, 

perubahan nama, pengakuan dan pengasuhan anak, 

perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting 

lainnya) dari instansi yang berwenang. 

Kelima        :       Semua Akta Kependudukan tersebut adalah tuntutan 

Syariat Islam dan mesti dilaksanakan oleh setiap 

masyarakat Aceh karena Islam sangat mementingkan 

ketertiban Administrasi Kependudukan. 

 

 

Ditetapkan di : Banda Aceh 
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Tanggal :
H 2006Nopember  21

H 1427 Syawal 29
 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

Ketua, 

D.T.O 

Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

 

 Wakil Ketua, Wakil Ketua, 

 D.T.O. D.T.O. 

 Tgk. H. M. Daud Zamzamy Drs. Tgk. H. Ismail Yacob 

 

 

b) Analisis 

Dalam mengeluarkan fatwa ini MPU Aceh menggunakan al-Quran dan al-sunnah 

sebagai sumber hukum utama. Namun penggunaan keduanya hanya sekadar 

menyebutkan namanya sahaja tanpa memperincikannya. Walaupun kedua nama 

sumber hukum tersebut disebutkan dengan jelas, namun perkara ini akan 

menimbulkan persoalan daripada kalangan pembaca, seperti surah apa dan ayat 

berapa atau hadis dan riwayat siapa yang dijadikan sebagai dalil untuk mengeluarkan 

fatwa itu. Sepatutnya MPU Aceh perlulah memperincikan dalil yang mereka 

gunakan, sekurang-kurangnya nama surah dan nombor ayat serta hadis dan 

perawinya. Ini bertujuan untuk menyatakan dasar atau hujah mereka kepada 

pembaca. Jika tidak, hal ini akan memberi kesan kepada pembaca bahawa 

penggunaan sumber hukum tersebut hanya sebagai simbol sahaja. 
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Selain menggunakan al-Quran dan hadis, MPU Aceh juga mempertimbangkan 

beberapa undang-undang pemerintahan70, keputusan Gabenor71 dan keputusan MPU 

Aceh72 sebagai sandaran.  

 

Merujuk kepada undang-undang pemerintahan yang digunakan, mendapati MPU 

Aceh mengambilkira peranan ulama dalam menentukan kebijakan dalam 

menyelenggarakan keistimewaan Aceh, sepertimana yang terdapat dalam undang-

undang nombor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh, pada fasal 9 bahagian 5. Seterusnya  mengambilkira undang-

undang yang mengatur tata cara pemerintahan Aceh serta hak dan kewajipan 

rakyatnya, yang secara keseluruhannya terdapat dalam undang-undang nombor 11 

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu MPU Aceh juga turut merujuk 

kepada undang-undang yang mengatur tentang tata cara pendaftaran penduduk yang 

terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nombor 28 Tahun 2005 tentang 

pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah. 

Akhir sekali MPU Aceh merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja MPU Aceh serta hubungan tata kerja MPU 

Aceh dengan institusi lainnya, sepertimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah 

nombor 3 tahun 2000 bertalian dengan Peraturan Daerah nombor 43 tahun 2001 

                                                 
70

 Undang-undang pemerintahan tersebut ialah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah; Peraturan Daerah 

No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Prov. NAD 

No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Mejelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, 

Legislatif dan Instansi lainnya.  
71

 Keputusan Gaboner No. 451/7/381/2001 tentang pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan 

Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Periode 2001-2006. 
72

 Keputusan MPU No. 01 Tahun 2001, tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan 

Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
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tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Qanun Prov. NAD nombor 9 tahun 2003 

tentang hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, 

Legislatif dan Institusi yang lain.  

 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum MPU Aceh dalam 

mengeluarkan fatwa ini bertepatan dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang 

terdapat dalam sejarah perundangan Islam, iaitu dengan mencuba merujuk terus 

kepada sumber asal hukum syarak (al-Quran dan al-sunnah). Namun, kelemahan 

yang terdapat di sini ialah tidak menyatakan dengan jelas ayat dan surah serta hadis 

dan riwayatnya. Perkara ini memberi ruang kepada masyarakat untuk 

mempertikaikan fatwa tersebut atas dasar tidak ada penjelasan dalil yang terperinci. 

Keadaan ini pula memberi kesan kepada pembaca bahawa MPU Aceh tidak 

mengambil berat berkaitan penggunaan sumber hukum dalam proses pengeluaran 

fatwa tersebut.  

 

Sebenarnya, jika MPU Aceh mempunyai kaedah penggunaan sumber hukum yang 

jelas dan tetap secara bertulis sebagai panduan dalam proses pengeluaran sesuatu 

fatwa, tentunya sumber hukum akan disebutkan secara jelas dan terperinci yang 

diguna pakai pada setiap fatwa. Perkara ini penting bagi meyakinkan pembaca 

seterusnya mengamalkannya.   

 

Kelemahan lainnya ialah MPU Aceh tidak merujuk kepada sumber hukum lainnya 

seperti qiyas atau sad zara’i‘. Dengan menggunakan qiyas sekurang-kurangnya dapat 

mengukur antara ‘illaṯ yang terdapat pada sesuatu permasalahan yang telah 
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ditetapkan hukumnya dengan permasalahan yang belum ternyatakan dengan jelas 

hukumnya, seperti permasalahan ini. Seterusnya dengan menggunakan sad zara’i‘ 

pula dapat dijadikan sebagai hujjah bagi mengelak daripada terabaikan hak-hak 

seseorang jika tidak memiliki perkara-perkara yang ditetapkan oleh pemerintah 

dalam permasalahan ini.  

 

Seterusnya pengambilkiraan kepada undang-undang pemerintahan juga tidak 

bercanggah dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang terdapat dalam 

perundangan Islam. Sekalipun tidak wujud penggunaan undang-undang 

pemerintahan sebagai sumber hukum dalam sejarah perundangan Islam, namun ianya 

dapat digolongkan dalam sumber hukum yang tidak disepakati para ulama, iaitu ‘urf 

atau maṣāliḥ mursalaṯ, selagi tidak bercanggah dengan ketentuan umum syarak. 

Penggolongan ini atas dasar bahawa dari satu segi setiap undang-undang yang dibuat 

oleh pemerintah untuk kepentingan atau kemaslahatan orang ramai, iaitu maṣāliḥ 

mursalaṯ. Dari segi lain pula ia dapat digolongkan dalam ‘urf, tatkala undang-undang 

tersebut menjadi suatu amalan (kebiasaan) masyarakat di sesuatu tempat. 

  

c) Kesimpulan  

Sekalipun terdapat kelemahan kaedah penggunaan sumber hukum MPU Aceh dalam 

mengeluarkan fatwa ini seperti yang telah dinyatakan, namun secara umumnya 

kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai oleh MPU Aceh bertepatan 

dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan 

islam, iaitu dengan berusaha merujuk kepada sumber hukum yang disepakati para 

ulama (al-Quran dan al-sunnah). Manakala merujuk undang-undang pemerintahan 
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dapat digolongkan dalam sumber hukum yang tidak disepakati para ulama, iaitu ‘urf 

atau maṣāliḥ  mursalaṯ.  

 

Dengan demikian sumber hukum yang diguna pakai dalam mengeluarkan fatwa ini 

ialah al-Quran, al-sunnah dan ‘urf atau maṣāliḥ mursalaṯ. 

  

4.4.2 Fatwa tentang Pupuk Bokashi 

a) Fatwa  

 

F A T W A 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

NOMOR : 2 TAHUN 2007 

TENTANG 

PUPUK BOKASHI 

j 

MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

 

MEMBACA: 

1. Surat dari IOM (Livelihood) Banda Aceh nomor 02/IOM-LSP/VII/2007 

tanggal 6 Juli 2007 tentang pertanyaan hukum Fiqh tentang pupuk 

bokashi yang telah menimbulkan keresahan sejumlah masyarakat; 

2. Leaflet dan mendengar penjelasan tentang tata cara pembuatan pupuk 

tersebut dan pemanfaatannya untuk tanaman. 

 

MENIMBANG : 

a. bahwa fungsi MPU adalah: 

1. Menetapkan fatwa/hukum Syari'at Islam
-
, 

2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat; 

3. Memberikan pertimbangan, bimbingan, dan saran kepada Eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan Kebijakan Daerah, 

terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan 



138 

 

tatanan ekonomi yang Islami; 

4. Memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar berjalan sesuai dengan 

tuntunan Syari'at Islam. 

 

b. bahwa akibat dari kekurang jelasan masalah tersebut di atas telah timbul 

kegelisahan bagi sebagian masyarakat;. 

 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu ditetapkan fatwa hukum dengan Keputusan Majelis 

Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;. 

 

MENGINGAT : 

1. Al-Qur'anul Karim; 

2. Al-Hadits; 

3. Kitab kitab Fiqh mu'tabar, antara lain:  

a. Mughniyyul Muhtaaj;  

b. Al-Mahally; 

c. Al-Bujairimi 'aial (sic) Khathiib; 

d. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu; 

e. Al-Fiqh'Alal Mazhaahibil Ar-Ba'ah. 

 

MEMPERHATIKAN: 

1. Hasil Musyawarah para Ulama, Teungku serta Tokoh Masyarakat dalam 

Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie di Kantor Sekretariat MPU 

Kecamatan tersebut pada tanggal 25 Juni 2007; 

2. Fatwa MPU-NAD Nomor 451.7.7/80S/HFIVIIU203, tanggal 17 Agustus 

2003. 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : 

Pertama : Memproduksi pupuk dari kotoran ternak, jerami, dedak, gula 

merah, kapur, sekam padi dan air dan memanfaatkannya 

untuk tanaman hukumnya adalah boleh (mubah). 

Kedua        :  Kalau pupuk tersebut masih dominan unsur kenajisannya 

(kotoran ternak) maka hukum memperjual-belikannya adalah 

haram. 

Ketiga        :  Hukum mengambil biaya produksi, pemasaran dan lain-    



139 

 

lainnya sebagai Konpensasi Produksi Saja adalah boleh 

(mubah).  

 

Ditetapkan di : Banda Aceh 

Banda Aceh, 03 Rajab 1428 H 

                     18 Juli 2007 M 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

Ketua, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

   Wakil Ketua,       Wakil Ketua, 

        D.T.O                                                                        D.T.O           

   Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                            Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

 

    Wakil Ketua, 

        D.T.O 

  Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam 

 
 

 

b) Analisis 

Dalam mengeluarkan fatwa di atas MPU Aceh mengunakan al-Quran dan al-sunnah 

sebagai sumber hukum. Namun penggunaan kedua sumber hukum tersebut hanya 

sebatas menyebutkan namanya sahaja tanpa memperincikannya. Hal ini pastinya 

menimbulkan persoalan sepertimana yang telah dipaparkan pada fatwa nombor 1 

tahun 2006 sebelumnya.  

 

Selain itu, MPU Aceh juga menggunakan beberapa kitab fiqh muktabar sebagai 

sandaran. Namun penggunaan kitab-kitab tersebut juga hanya menyebutkan nama-

namanya sahaja tanpa memperincikannya. Malahan nama-nama kitab tersebut tidak 

dinyatakan nama pengarangnya. Keadaan ini akan menimbulkan persoalan tatkala 
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pembaca hendak merujuk secara langsung kepada kitab-kitab tersebut, terutamanya 

dari segi nama kitab dan pengarangnya bahkan tajuk perbahasan terhadap 

permasalahan yang berkaitan. Sepatutnya MPU Aceh perlu menyatakan dengan jelas, 

terutamanya dalam keadaan institusi tersebut tidak mempunyai satu kaedah 

penggunaan sumber hukum yang dijadikan sebagai panduan dalam mengeluarkan 

sesebuah fatwa. 

 

Secara umumnya langkah yang ditempuh oleh MPU Aceh dalam mengeluarkan 

fatwa di atas ialah berusaha merujuk kepada sumber hukum utama, iaitu al-Quran 

dan al-sunnah. Selain itu, MPU Aceh juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama 

muktabar sebelumnya. Langkah ini bertepatan dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum dalam berfatwa yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Namun 

kelemahan yang terdapat di sini ialah sumber hukum yang dirujuk tidak diperincikan 

pengunaannya secara jelas, seperti surah apa dan ayat berapa serta hadis riwayat 

siapa. Demikian pula penggunaan kitab-kitab muktabar sebagai rujukan. Keadaan ini 

memberi kesan kepada pembaca bahawa MPU Aceh tidak mengambil berat 

berkaitan penggunaan sumber hukum dalam proses pengeluaran fatwa tersebut 

sepertimana yang telah  dinyatakan pada analisis fatwa sebelumnya. 

 

c) Kesimpulan 

Sekalipun terdapat beberapa kelemahan dalam kaedah penggunaan sumber hukum 

oleh MPU Aceh dalam proses pengeluaran fatwa tersebut, namun secara umumnya 

menepati kaedah penggunaan sumber hukum yang terdapat dalam sejarah 

perundangan Islam. Langkah yang ditempuh ialah merujuk kepada al-Quran, al-

sunnah dan pendapat para ulama sebelumnya.   
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4.4.3 Fatwa tentang “Hukum memperjual-belikan babi/anjing serta 

memakan harganya adalah haram apalagi digunakan untuk Ongkos 

Naik Haji (ONH)”. 

 

a) Fatwa 

F A T W A 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

NOMOR : 03 TAHUN 2008 

TENTANG 

BEBERAPA MASALAH 

AQIDAH, SYARI’AH (FIQH) DAN AKHLAK 

 

Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) III ke III Tahun 2008 yang 

berlangsung di Kantor MPU NAD tanggal 22 s.d 24 September 2008; 

 

MENIMBANG: 

a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah 

dalam bidang Akidah, Syariah (Fiqh) dan Akhlak yang dapat menjurus 

kepada pendangkalan akidah, karaguan dalam pengamalan syari’ah dan 

melunturkan nilai-nilai akhlak karimah.  

 

b. bahwa masalah – masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan 

dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu. 

 

c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, karena tupoksi MPU 

adalah: 

1. Menetapkan fatwa/hukum syariat Islam; 

2. Memberikan penyuluhan syariat kepada masyarakat; 

3. Memberikan pertimbangan, bimbingan dan saran kepada eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan kebijakan daerah, 

terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan 

tatanan ekonomi yang islami; 

4. memantau pelaksanaan kebijakan daerah agar berjalan sesuai dengan 

tuntunan syariat Islam. 

 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf 

a, b dan c perlu ditetapkan dalam bentuk fatwa hukum Majelis 

Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
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MENGINGAT: 

1. Al-Qur’anul Karim 

2. Al-Hadits 

3. Ijmak 

4. Qiyas 

5. Fatwa MPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran 

Sesat. 

 

MEMPERHATIKAN: 

1. Khutbah iftitah disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan 

Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

2. Laporan Komisi A (Bidang Aqidah, Syari’ah dan Akhlak); 

3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna 

Ulama tanggal 22 s/d 24 September 2008. 

 

Dengan bertawakkal kepada Allah dan Persetujuan 

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN: 

Fatwa Tentang “Hukum memperjual-belikan babi/anjing serta 

memakan harganya adalah haram apalagi digunakan untuk Ongkos 

Naik Haji (ONH)” 

 

Dalilnya:  

1. Al-Quran, antara lain firman Allah SWT dalam surat al-Maidah 

ayat 3: 
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2. Hadits.   

a. Hadits Riwayat al-Jama’ah.  

إن  الل هَ حَر مَ بَ يْعَ الْْمَْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْْنِْزيِرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يارَس ولَ الل هِ أرَأَيَْتَ 
بها الجْ ل ود  وَيَسْتَصْبِح  بها  السُّف ن  وَي دْهَن  ش ح ومَ الْمَيْتَةِ فإنه ي طْلَى بها 

ثُ   قال رسول الل هِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ  الناس فقال لا هو حَراَمٌ 
قاَتَلَ الل ه  الْيَ ه ودَ إن  الل هَ لَم ا حَر مَ ش ح ومَهَا جََلَ وه  ثُ   باَع وه  فَأَكَل وا   ذلك
 .(لجَْمَاعَة  رَوَاه  ا)ثََنََه  

b. Hadits Riwayat Imam Malik. 

 الْبَغِيِّ  وَمَهْرِ  الْكَلْبِ  ثََنَِ  عَنْ  نَ هَى وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الل هِ  رَس ولَ  أَن   
 وَح لْوَان   الزِّناَ عَلَى الْمَرْأةَ   ت  عْطاَه   مَا الْبَغِيِّ  بمهَْرِ  يَ عْنِي  الْكَاهِنِ  وَح لْوَانِ 
 مَسْع ودٍ  أَبِ رواه مالك عن ) يَ تَكَه نَ  أَنْ  عَلَى ي  عْطَى وَمَا رَشْوَت ه   الْكَاهِنِ 

 (الْأنَْصَاريِِّ 
c. Hadits Riwayat Bukhari.  

ثَ نَا ثَ نَا الْوَليِدِ  أبَ و حَد   فَسَألَْت ه   حَج امًا عَبْدًا اشْتَ رَى أَبِ  رأَيَْت   قاَلَ  ش عْبَة   حَد 
 وَنَ هَى الد مِ  وَثََنَِ  الْكَلْبِ  ثََنَِ  عَنْ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الن بيُّ  نَ هَى فَ قَالَ 
رواه البخاري ) الْم صَوِّرَ  وَلَعَنَ  وَم وكِلِهِ  الرِّباَ وَآكِلِ  وَالْمَوْش ومَةِ  الْوَاشِِةَِ  عَنْ 

فَةَ  أَبِ  بْنِ  عَوْنِ  عَنْ عن   (ج حَي ْ
 

3. Pendapat Ulama, antara lain dalam kitab Al-Um jilid 6, halaman 

155, disebutkan harga babi dan anjing haram bagi kita, 

meskipun boleh bagi orang-orang nonmuslim. 

 

Ditetapkan di : Banda Aceh 

Banda Aceh, 23 Ramadhan 1429 H 

23 September 2008 

 

PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 
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Wakil Ketua,                 Wakil Ketua, 

     D.T.O                                                                       D.T.O 

Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                            Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

Wakil Ketua, 

     D.T.O 

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
 

 

b) Analisis 

Dalam mengeluarkan fatwa ini MPU Aceh menggunakan al-Quran, al-sunnah, ijmak 

dan qiyas sebagai sumber hukum. Namun kesemua sumber hukum itu hanya 

disebutkan namanya sahaja tanpa memperincikannya, sepertimana yang terlihat pada 

tahap “mengingat” yang terdapat pada teks fatwa tersebut. Keadaan ini pastinya 

menimbulkan persoalan bagi pembaca jika tidak disertakan dengan dalil secara 

terperinci.  

 

Selain menyebutkan sumber hukum secara umum, pada tahap “menetapkan” iaitu 

setelah dikemukakan isi fatwa juga disebutkan dalil secara terperinci. Dalil-dalil 

tersebut ialah:  

i. Ayat al-Quran yang terdapat dalam surah al-Mā’idah ayat 3. Dalil 

tersebut memperkatakan dengan jelas tentang hukum memakan daging 

babi.    

ii. Selain al-Quran, MPU Aceh juga menggunakan beberapa hadis sebagai 

dalil pada bahagian berikutnya. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan 

oleh al-Jamā‘ah73 yang memperkatakan tentang hukum jual beli babi. 

                                                 
73

 Al-Bukhārī (2002), Sahīh Al-Bukhārī. Bab Bay’u al-Maytah wa al-Asnām, no. hadis 2236; Al-

Nawāwī (t.t), Al-Minhāj. Bab Tahrīm Bay’u al-Khamr Wa al-Maytah wa al-Khinzīr Wa al-Asnām, 

no. hadis 1581; Al-Turmuzī (t.t), Al-Jāmi’ al-Sahīh J.3. Bab Mā Jā’a Fī Bay‘i Julūd al-Maytah Wa al-
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Seterusnya hadis riwayat Imam Mālik74 dan hadis riwayat Bukhari75 yang 

memperkatakan tentang larangan memakan harga jual beli anjing.  

iii. Akhir sekali MPU Aceh berhujah dengan pendapat ulama yang terdapat 

dalam kitab al-Um. Merujuk kepada pendapat ulama yang dijadikan 

sebagai sandaran, didapati bahawa pendapat tersebut bersandarkan 

kepada beberapa hadis, antaranya hadis yang memperkatakan tentang 

larangan memakan harga penjualan anjing, perintah membunuh anjing 

dan larangan memelihara anjing kecuali bagi para pemburu atau 

seumpamanya (Al-Syāfi‘ī, 2001, J.4: 23-27). 

 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam proses pengeluaran fatwa ini bertepatan dengan kaedah penggunaan 

sumber hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Perkara ini jelas 

tatkala MPU Aceh merujuk kepada sumber utama hukum syarak, iaitu al-Quran dan 

al-sunnah. Malahan pendalilannya dinyatakan dengan jelas menerusi penyebutan 

surah dan ayat yang digunapakai. Demikian pula al-sunnah, hadis-hadis yang 

digunapakai disebutkan secara jelas disertakan dengan perawinya. Perkara ini 

tentunya memberi gambaran yang memuaskan kepada pembaca tentang dalil yang 

digunapakai untuk mengeluarkan fatwa berkenaan. 

 

Langkah MPU Aceh yang turut merujuk kepada pendapat ulama yang terdapat dalam 

kitab muktabar juga bertepatan dengan kaedah peunggunaan sumber hukum semasa. 

                                                                                                                                          
Asnām no. hadis 1297; Al-Sījastānī (2009 ), Sunan Abī Dāwūd. J.5. Bab Fī Thaman al-Khamr Wa al-

Maytah no. hadis 3486. 
74

 Ibn Anas (1985), Al-Muwattā’. J.2. Kitāb al-Buyū’, no. hadis 68. 
75

 Al-Bukhārī (2002), Sahīh al-Bukhārī. Bab Thaman al-Kalb, no. hadis 2238. 
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Ia dapat memberi penjelasan tambahan kepada pembaca berkaitan hujjah yang 

digunapakai dalam memutuskan fatwa berkenaan.  

 

Walaubagaimanapun, terdapat juga kelemahan dalam penggunaan sumber hukum 

oleh MPU Aceh dalam memutuskan fatwa berkenaan. Antaranya ialah kaedah 

penggunaan ijmak dan qiyas hanya sekadar penyebutan namanya sahaja, tanpa 

dibuktikan dengan penggunaannya secara jelas. Perkara ini tentunya memberi kesan 

kepada pembaca bahawa MPU Aceh tidak sepenuhnya menggunakan ijmak dan 

qiyas sebagai sumber hukum dalam memutuskan fatwa berkenaan.  

 

c) Kesimpulan 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini selari dengan kaedah sumber hukum yang 

terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Ini terbukti dengan menjadikan al-Quran, 

al-sunnah dan pendapat ulama muktabar sebagai sumber hukum. Penggunaan kedua 

sumber hukum tersebut diperincikan dengan jelas. Demikian juga penggunaan 

pendapat ulama dinyatakan dengan jelas. Namun terdapat juga kelemahan tatkala 

penggunaan ijmak dan qiyas tidak dapat dibuktikan penggunaannya secara jelas.  

 

Seterusnya, kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai untuk 

mengeluarkan fatwa ini lebih mantap berbanding dengan sumber hukum yang 

digunapakai pada fatwa yang dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, sumber 

hukum yang digunapakai dalam mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah, 

dan pendapat ulama, serta ijmak dan qiyas sekalipun tidak wujud penggunaannya 

secara jelas. 
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4.4.4 Fatwa tentang “Berijtihad bagi yang mampu hukumnya adalah boleh, 

malah dalam keadaan tertentu hukumnya menjadi wajib”. 

a) Fatwa 

F A T W A 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

NOMOR : 03 TAHUN 2008 

TENTANG 

BEBERAPA MASALAH 

AQIDAH, SYARI’AH (FIQH) DAN AKHLAK 

 

Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) III ke III Tahun 2008 yang 

berlangsung di Kantor MPU NAD tanggal 22 s.d 24 September 2008; 

 

MENIMBANG: 

a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah 

dalam bidang Akidah, Syariah (Fiqh) dan Akhlak yang dapat menjurus 

kepada pendangkalan akidah, karaguan dalam pengamalan syari’ah dan 

melunturkan nilai-nilai akhlak karimah.  

 

b. bahwa masalah–masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan 

dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu. 

 

c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, karena tupoksi MPU 

adalah: 

1. Menetapkan fatwa/hukum syariat Islam; 

2. Memberikan penyuluhan syariat kepada masyarakat; 

3. Memberikan pertimbangan, bimbingan dan saran kepada eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan kebijakan daerah, 

terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan 

tatanan ekonomi yang islami; 

4. memantau pelaksanaan kebijakan daerah agar berjalan sesuai dengan 

tuntunan syariat Islam. 

 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf 

a, b dan c perlu ditetapkan dalam bentuk fatwa hukum Majelis 

Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
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MENGINGAT: 

1. Al-Qur’anul Karim 

2. Al-Hadits 

3. Ijmak 

4. Qiyas 

5. Fatwa MPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran 

Sesat. 

 

MEMPERHATIKAN: 

1. Khutbah iftitah disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Ulama 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 

2. Laporan Komisi A (Bidang Aqidah, Syari’ah dan Akhlak); 

3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna 

Ulama tanggal 22 s/d 24 September 2008. 

 

Dengan bertawakkal kepada Allah dan Persetujuan 

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN: 

Fatwa Tentang ”Berijtihad bagi yang mampu hukumnya adalah 

boleh, malah dalam keadaan tertentu hukumnya menjadi wajib”. 

Dalilnya: 

1. Firman Allah S.W.Tdalam surat Al-Hasyar ayat 2: 

                           

                            

                            

                  

Disepakati menjadi dalil tentang ada dan perintah melakukan 

Qiyas bagi orang yang memenuhi syarat (Ulul Abshar). Qiyas 

adalah salah satu metode berijtihad. 

 

2. Hadits Riwayat Turmuzi.  
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 الْيَمَنِ  إِلَى  م عَاذًا يَ ب ْعَثَ  أَنْ  أرَاَدَ  لَم ا وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الل هِ  رَس ولَ  أَن  
 فإَِنْ  قاَلَ  الل هِ  بِكِتَابِ  أقَْضِي قاَلَ  قَضَاءٌ  لَكَ  عَرَضَ  إِذَا تَ قْضِي كَيْفَ  قاَلَ 

 قاَلَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الل هِ  رَس ولِ  فبَِس ن ةِ  قاَلَ  الل هِ  كِتَابِ  في  تجَِدْ  لمَْ 
 الل هِ  كِتَابِ  في  لاوَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الل هِ  رَس ولِ  س ن ةِ  في  تجَِدْ  لمَْ  فإَِنْ 
 وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الل هِ  رَس ول   فَضَرَبَ  آل و لاوَ  رأَْيِي أَجْتَهِد   قاَلَ 

 رَس ولَ  ي  رْضِي لِمَا الل هِ  رَس ولِ  رَس ولَ  وَف قَ  ال ذِي للِ هِ  الحَْمْد   وَقاَلَ  صَدْرَه  
 بْنِ  م عَاذِ  أَصْحَابِ  مِنْ  حِِْصَ  أَهْلِ  مِنْ  أ ناَسٍ  عَنْ رواه الترمذي عن ) الل هِ 

 (جَبَلٍ 
Hadits ini menunjukkan ada dan sahnya ijtihad orang yang 

mampu, semisal Mu'adz bin Jabal r.a. 

 

3. Pendapat Ulama, antara lain: 

Dalam kitab Al-Mahshul jilid 4 halaman 201, disebutkan: 

 يجوز فأنه عليها مجمعا تكون لا مسألة كل أن على أجَعوا الصحابة أن
 فيها الاجتهاد

 

Ditetapkan di : Banda Aceh 

Banda Aceh, 23 Ramadhan 1429 H 

                  23 September 2008 

 

PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

                                                                              D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

Wakil Ketua,                 Wakil Ketua, 

   D.T.O                                                                         D.T.O 

Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                            Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

   Wakil Ketua, 

       D.T.O 

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
 

b) Analisis 
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Kaedah penggunaan sumber hukum dalam mengeluarkan fatwa ini sama dengan 

fatwa nombor 3 tahun 2008 sebelumya, iaitu menggunakan al-Quran, al-sunnah, 

ijmak dan qiyas sebagai sumber hukum yang disebutkan secara umum pada tahap   

“mengingat” dan mempernyatakan dalil-dalil lain secara terperinci pada tahap 

“menetapkan” setelah mengemukakan isi fatwa.  

 

Dalil-dalil yang dikemukakan itu ialah surah al-Hasyr ayat 2 yang memperkatakan 

tentang perintah mengambil pelajaran daripada perkara yang telah berlaku. 

Seterusnya MPU Aceh memberi ulasan bahawa ayat tersebut disepakati sebagai dalil 

yang menyuruh untuk melakukan qiyas bagi orang-orang yang memenuhi syarat.  

 

Selain al-Quran, MPU Aceh juga menggunakan sebuah hadis riwayat Turmuzi76, 

yang memperkatakan tentang pengiktirafan (pengakuan) Rasul s.a.w terhadap ijtihad 

seorang sahabat, iaitu Mu’az bin Jabal tatkala diutus ke Yaman. Seterusnya MPU 

Aceh menggunakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab al-Maḥsūl sebagai 

sandaran. Merujuk kepada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab tersebut, 

mendapati bahawa pendapat tersebut ialah hujah kelompok yang menafikan berlaku 

ijmak selepas zaman para sahabat r.a, namun pendapat ini tidak menyatakan dalil 

(Al-Rāzī, t.t, J.4: 201).  

 

Secara umumnya, kaedah penggunan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini bersesuaian dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Hal ini dapat dilihat pada 

langkah MPU Aceh yang merujuk kepada al-Quran dan al-sunnah. Seterusnya, 

                                                 
76

 Al-Turmuzi (t.t), Al-Jāmi’ al-Sahīh, J.3. Bab Mā Jā’ā Fī al-Qādī Kaifa Yaqdī, no. hadis 1327. 
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langkah MPU Aceh merujuk kepada pendapat ulama muktabar juga bersesuaian 

dengan kaedah penggunaan sumber hukum zaman sekarang. Namun tatkala pendapat 

ulama tersebut yang dijadikan  sebagai hujjah tidak disokong oleh dalil, maka hal ini 

menjadi satu kelemahan dalam penggunaan sumber hukum. Sewajarnya setiap 

pendapat ulama mestilah disokong oleh mana-mana dalil untuk dijadikan sebagai 

hujjah.  

 

Selain itu, pada ulasan MPU Aceh berkaitan maksud surah al-Hasyr ayat 2, dapat 

difahami bahawa ijmak ulama membolehkan amalan berijtihad dengan melakukan 

qiyas. Secara tidak langsung di sini MPU Aceh juga turut merujuk kepada ijmak dan  

qiyas sebagai sumber hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaedah penggunaan 

sumber hukum yang terdapat dalam sepanjang perundangan Islam.  

 

c) Kesimpulan 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini selari dengan kaedah sumber hukum yang 

terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Ini terbukti dengan menjadikan al-Quran, 

al-sunnah dan pendapat ulama muktabar sebagai sumber hukum. Penggunaan kedua 

sumber hukum tersebut diperincikan dengan jelas. Demikian juga penggunaan 

pendapat ulama dinyatakan dengan jelas. Penggunaan ijmak dan qiyas pula 

disebutkan pada ulasan terhadap maksud ayat al-Quran yang  digunapakai sebagai 

dalil. Namun sedikit kelemahan tatkala MPU Aceh tidak menyatakan sumber ijmak.  

 

Seterusnya, kaedah penggunaan sumber hukum yangdigunapakai untuk 

mengeluarkan fatwa ini lebih mantap berbanding dengan sumber hukum yang 
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digunapakai pada fatwa yang dianalisis sebelumnya. Dengan demikian, sumber 

hukum yang digunapakai dalam mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah, 

dan pendapat ulama, serta ijmak dan qiyas sekalipun tidak wujud penggunaannya 

secara terperinci.  

 

4.4.5 Fatwa tentang “Titi Sirathal Mustaqim tidak ada” 

a) Fatwa 

K E P U T U S A N 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

NOMOR : 06 TAHUN 2009 

F A T W A 

TENTANG 

PEMAHAMAN BID’AH DAN SYUBHAT 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

 

MENIMBANG :  

a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah  

yang dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, keraguan dalam 

pengamalan syari’ah dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah; 

b. bahwa masalah-masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan 

dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu; 

c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, sebagaimana amanat 

UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun 

No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh; 

d. bahwa oleh karena  maksud dalam huruf a, b dan c, Majelis 

Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa 

hukum mengenai sejumlah masalah tersebut. 

 

MENGINGAT :   

1. Al-Qur’anul Karim 

2. Al-Hadits 

3. Ijmak 

4. Qiyas 

5. Fatwa MPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran 

Sesat. 

 

MEMPERHATIKAN : 

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan 

Ulama Aceh; 

2. Laporan Komisi A (Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-
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Undangan); 

3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna 

Ulama tanggal 28 s/d 30 Oktober 2009. 

 

Dengan 

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan 

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH 

 

MEMUTUSKAN :  

MENETAPKAN :  

Fatwa tentang “Titi Sirathal Mustaqim tidak ada” adalah: 

a. Hukum :  sesat dan menyesatkan 

b. Dalil :  

1. Al-Qur’an. 

a. Surat Yaasiin ayat 66.  

                             

 
Artinya:   

Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan 

penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba 

(mencari) jalan, maka betapakah mereka dapat melihat(nya). 

 
b. Surat Maryam ayat 71-72.  

                          

                 

Artinya :  

Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi 

neraka itu. hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang 

sudah ditetapkan. kemudian Kami akan menyelamatkan orang-

orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim 

di dalam neraka dalam Keadaan berlutut. 

 

2. Hadits.  

Hadits Abu Hurairah  yang diriwayatkan oleh Bukhari.  

هل نرى ربنا يوم القيامة ! يارسول الله : عن أب هريرة أن الناس قالوا 
تيهم فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأ ... ل رسول الله صلى الله عليه وسلمفقا

عونه أنا ربكم  فيقولون  أنت ربنا  فيتبلله في صورته التي يعرفون فيقول ا
زها ولا ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجي



154 

 

الجزء : صحيح البخاري . ) رواه البخاري ..  .يتكلم يومئذ إلا الرسل 
 .(822الثا من صحيفة 

 

3. Pendapat Ulama.  
 

Disebutkan dalam kitab Al-Syarqawy ala Al-Hudhudi, halaman 128: 

ممدود على متن جهنم  أرق من الشعرة  هو جسر: قوله  والصراط 
وأحد من السيف فهو مثل الموسى كما ورد في بعض الأخبار  يجوز 

عليه الأولون والأخرون من الأنبياء والملائكة وغيرم ذاهبين إلى الجنة  
 .             لأن جهنم بين الموقف والجنة  فأوله في الموقف وأخره على باب الجنة

Ditetapkan di Banda Aceh 

Pada Tanggal, 30 Oktober 2009 

 

PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

Wakil Ketua,                 Wakil Ketua, 

    D.T.O                                                                         D.T.O 

   Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                            Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

       Wakil Ketua, 

           D.T.O 

    Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
 

 

b) Analisis 

Kaedah penggunaan sumber hukum dalam pengeluaran fatwa ini sama dengan fatwa 

nombor 3 tahun 2008 sebelumya77, iaitu menyebutkan sumber hukum secara umum 

pada tahap “mengingat”, serta memperincikannya pada tahap “memutuskan” dan 

“menetapkan”. Dalil-dalil yang dikemukakan pada tahap “memutuskan” dan 

“menetapkan” (setelah mengemukakan isi fatwa) ialah ayat-ayat al-Quran yang 

                                                 
77

 Sila rujuk fatwa tersebut.  
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memperkatakan tentang titi sirāṭ al-mustaqīm, yang semua manusia mesti melaluinya 

pada hari kiamat, iaitu surah Yāsīn ayat 66 dan surah Maryam ayat 71 hingga 72. 

 

Selain menggunakan al-Quran sebagai sumber hukum, MPU Aceh juga 

menggunakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari78. Seterusnya satu 

pendapat ulama juga dijadikan sebagai sandaran dalam mengeluarkan fatwa tersebut, 

iaitu pendapat yang terdapat dalam kitab karangan Syaikh al-Syarqāwī. Merujuk 

kepada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab tersebut, mendapati bahawa 

pendapat tersebut juga disandarkan kepada hadis (al-akhbār), namun tidak 

menyebutnya secara terperinci (Al-Syarqāwī, 1338H : 131). 

 

Secara umumnya, kaedah penggunaan sumber hukum dalam mengeluarkan fatwa ini 

bersesuaian dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang terdapat dalam sejarah 

perundangan Islam. Sumber hukum yang dirujuk oleh MPU Aceh dalam 

mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah dan pendapat ulama muktabar. 

Ayat-ayat al-Quran disebutkan secara terperinci dan jelas. Demikian pula hadis 

dinyatakan dengan perawinya. Manakala pendapat ulama juga dapat diterima pakai 

sebagai sumber hukum, kerana ia juga disandarkan kepada hadis. Sumber-sumber 

hukum yang diguna pakai pada permasalahan ini amat wajar, memandangkan pada 

permasalahan ini tidak dapat dilakukan ijtihad oleh para ulama, atas dasar perkara ini 

termasuk dalam perkara-kara sam‘iyyāt, iaitu perkara-perkara yang hanya dapat 

dijelaskan sepertimana yang tersebut dalam nas wahyu semata-mata. 

Walaubagaimanapun, terdapat juga kelemahan apabila MPU Aceh tidak merujuk 

kepada ijmak ulama secara terperinci. Kemungkinan ijmak ulama telah memutuskan 

                                                 
78

 Al-Bukhārī (2002), Sahīh al-Bukhārī. Bab Wujūhūn Yawmaizin Nāzirah…, no hadis 7437.   
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perkara ini secara jelas. Kelemahan lainnya ialah memasukkan qiyas sebagai sumber 

hukum pada permasalahan ini, sekalipun hanya menyebutkan namanya sahaja. Qiyas 

sewajarnya tidak sesuai untuk diguna pakai pada permasalahan yang tidak dapat 

dikesan ‘illaṯnya.  

 

c) Kesimpulan  

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini sejalan dengan kaedah sumber hukum yang 

terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Ini terbukti dengan menjadikan al-Quran, 

al-sunnah dan pendapat ulama muktabar sebagai sumber hukum. Penggunaan kedua 

sumber hukum tersebut diperincikan dengan jelas. Demikian juga penggunaan 

pendapat ulama dinyatakan dengan jelas. Namun sedikit kelemahan wujud pada 

penggunaan ijmak dan qiyas, iaitu ijmak hanya disebutkan namanya sahaja tanpa 

merujuknya secara terperinci. Manakala penggunaan qiyas sebagai sumber hukum 

tidak bertepatan dengan permasalahan ini. Dengan demikian, sumber hukum yang 

digunapakai dalam mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah, dan pendapat 

ulama, serta ijmak dan qiyas sekalipun hanya menyebutkan namanya sahaja.   

 

 

 

 

 

4.4.6 Fatwa tentang “Ajaran Mengenal Tuhan baru dianggap sah dengan 

cara memfanakan wujud dan sifat”. 

 

a) Fatwa 
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K E P U T U S A N 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

NOMOR : 06 TAHUN 2009 

F A T W A 

TENTANG 

PEMAHAMAN BID’AH DAN SYUBHAT 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

 

MENIMBANG :  

a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah  

yang dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, keraguan dalam 

pengamalan syari’ah dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah;  

b. bahwa masalah–masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan 

dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu; 

c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, sebagaimana amanat 

UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun 

No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh; 

d. bahwa oleh karena  maksud dalam huruf a, b dan c, Majelis 

Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa 

hukum mengenai sejumlah masalah tersebut. 

 

MENGINGAT :   

1. Al-Qur’anul Karim 

2. Al-Hadits 

3. Ijmak 

4. Qiyas 

5. Fatwa MPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran 

Sesat. 

 

MEMPERHATIKAN : 

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan 

Ulama Aceh; 

2. Laporan Komisi A (Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-

Undangan); 

3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama 

tanggal 28 s/d 30 Oktober 2009. 

 

Dengan 

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan 

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH 

 

MEMUTUSKAN :  

MENETAPKAN :  

Fatwa tentang ”Ajaran Mengenal Tuhan baru dianggap sah dengan cara 

memfanakan wujud dan sifat” adalah:  
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a. Hukum       :  sesat dan menyesatkan 

b. Dalil             :  

1. Al-Qur’an:  

a. Surat Ar-Rahman ayat 27. 

                  

Artinya:  

Dan akan kekallah zat Tuhamnu yang mempunyai kebesaran 

dan kemuliaan. 

 

b. Surat Al-A’raf, 143. 

                               

                             

                      

                   

Artinya :  

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada 

waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman 

(langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, 

nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat 

kepada Engkau". Tuhan berfirMan: "Kamu sekali-kali tidak 

sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia 

tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat 

melihat-Ku". tatkala Tuhannya Menampakkan diri kepada 

gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa 

pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa Sadar kembali, Dia 

berkata: "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan 

aku orang yang pertama-tama beriman". 
 

2. Al-Hadits:  

a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 

ثَ نَا أبَ و رَوْحٍ الحَْرَمِىُّ بْن   ثَ نَا عَبْد  الل هِ بْن  مُ َم دٍ الْم سْنَدِىُّ قاَلَ حَد  حَد 
ثَ نَا ش عْبَة  عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُ َم دٍ قاَلَ سََِعْت  أَبِِ يُ َدِّث  عَنِ  ع مَارَةَ قاَلَ حَد 

أ مِرْت  أنَْ » قاَلَ  -سلم صلى الله عليه و  -ابْنِ ع مَرَ أَن  رَس ولَ الل هِ 
أ قاَتِلَ الن اسَ حَتى  يَشْهَد وا أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  وَأَن  مُ َم دًا رَس ول  الل هِ ، 
وَي قِيم وا الص لَاةَ ، وَي  ؤْت وا الز كَاةَ ، فإَِذَا فَ عَل وا ذَلِكَ عَصَم وا مِنىِّ دِمَاءَه مْ 

 «بَِِقِّ الِإسْلَامِ ، وَحِسَاب  ه مْ عَلَى الل هِ  وَأمَْوَالَه مْ إِلا  
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b. Hadist riwayat Muslim, Abu Daud, Turmuzi dan Nasai: 

نَمَا نَحْن  عِنْدَ  …… ط ابِ قاَلَ بَ ي ْ ثَنِى أَبِِ ع مَر  بْن  الَْْ ثُ   قاَلَ حَد 
نَا رَج لٌ ذَاتَ يَ وْمٍ إِذْ طلََعَ عَ  -صلى الله عليه وسلم-رَس ولِ الل هِ  لَي ْ

شَدِيد  بَ يَاضِ الث ِّيَابِ شَدِيد  سَوَادِ الش عَرِ لَا ي  رَى عَلَيْهِ أثََ ر  الس فَرِ وَلاَ 
فَأَسْنَدَ  -صلى الله عليه وسلم-يَ عْرفِ ه  مِن ا أَحَدٌ حَتى  جَلَسَ إِلَى الن بِِّ 
خِذَيْهِ وَقاَلَ ياَ مُ َم د  أَخْبرْنِِ عَنِ ر كْبَتَ يْهِ إِلَى ر كْبَتَ يْهِ وَوَضَعَ كَف يْهِ عَلَى فَ 

الِإسْلَام  أنَْ »  -صلى الله عليه وسلم-فَ قَالَ رَس ول  الل هِ . الِإسْلَامِ 
تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  وَأَن  مُ َم دًا رَس ول  الل هِ وَت قِيمَ الص لَاةَ وَت  ؤْتِىَ 

قاَلَ . مَضَانَ وَتََ ج  الْبَ يْتَ إِنِ اسْتَطعَْتَ إلِيَْهِ سَبِيلاً الز كَاةَ وَتَص ومَ رَ 
ق ه  . صَدَقْتَ  نَا لهَ  يَسْألَ ه  وَي صَدِّ . قاَلَ فَأَخْبرْنِِ عَنِ الِإيماَنِ . قاَلَ فَ عَجِب ْ

وَت  ؤْمِنَ أَنْ ت  ؤْمِنَ باِلل هِ وَمَلائَِكَتِهِ وكَ ت بِهِ وَر س لِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ » قاَلَ 
قاَلَ . قاَلَ فَأَخْبرْنِِ عَنِ الِإحْسَانِ . قاَلَ صَدَقْتَ . «باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ 

قاَلَ فَأَخْبرْنِِ . «أَنْ تَ عْب دَ الل هَ كَأنَ كَ تَ راَه  فإَِنْ لمَْ تَك نْ تَ راَه  فإَِن ه  يَ راَكَ » 
هَا بأَِعْلَمَ مِنَ الس ائِلِ  مَا الْمَسْئ ول  » قاَلَ . عَنِ الس اعَةِ  قاَلَ . «عَن ْ

أَنْ تلَِدَ الَأمَة  رَب  تَ هَا وَأَنْ تَ رَى الحْ فَاةَ الْع راَةَ » قاَلَ . فَأَخْبرْنِِ عَنْ أمََارَتِِاَ
يَانِ  ا ثُ   قاَلَ ثُ   انْطلََقَ فَ لَبِثْت  مَلِي  . «الْعَالَةَ رعَِاءَ الش اءِ يَ تَطاَوَل ونَ فِى الْب  ن ْ

قاَلَ . ق  لْت  الل ه  وَرَس ول ه  أعَْلَم  . «ياَ ع مَر  أتََدْرىِ مَنِ الس ائِل  » قاَلَ لِى 
 .«فإَِن ه  جِبْريِل  أتَاَك مْ ي  عَلِّم ك مْ دِينَك مْ » 

c. Hadis riwayat Ahmad: 

ت  ؤْمِن  باِلل هِ » نِ قاَلَ فَ قَالَ ياَ رَس ولَ الل هِ أَخْبرْنِِ مَا الِإيماَن  أوَْ عَنِ الِإيماَ
 وَمَلائَِكَتِهِ وكَ ت بِهِ وَر س لِهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَت  ؤْمِن  باِلْقَدَر

 

Rasulullah memberikan jaminan hidup (terpelihara darah dan 

harta) dengan mengucap syahadat. Ini menunjukkan ianya 

diterima sebagai mukmin, adapun iman didalam hati seseorang 

tak ada yang sanggup menjenguknya kecuali Allah. 

Wahisabuhum alallah. 

 

Mengenal tuhan adalah dengan mengenal sifat-sifatnya yang 

tecantum dalam al Quran dan kitab-kitab tauhid mu’tabarah. 
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Tidak ada Nash al-Qur’an, Al-Hadits, Ijmak dan Qiyas yang 

menjadi rujukan  serta bertentangan dengan i’tiqad Ahlussunnah 

Wal Jama’ah. 

Ditetapkan di Banda Aceh 

Pada Tanggal, 30 Oktober 2009 

 

PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

   Wakil Ketua,        Wakil Ketua, 

       D.T.O                                                                         D.T.O 

   Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                            Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

 

                                               Wakil Ketua, 

                                                   D.T.O 

                                 Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
 

 

b) Analisis  

Dalam mengeluarkan fatwa ini MPU Aceh menyebutkan nama-nama sumber hukum 

secara umum pada tahap “mengingat” sepertimana pada fatwa sebelumnya. 

Seterusnya pada tahap “memutuskan dan menetapkan” MPU Aceh mengemukakan 

dalil lain secara terperinci. Dalil-dalil tersebut ialah surah al-Rahmān ayat 27 yang 

memperkatakan tentang zat Allah S.W.T yang kekal, sedangkan selain-Nya akan 

musnah. Seterusnya ialah ayat al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Musa a.s 

tatkala ingin melihat tuhannya, iaitu surah al-A‘rāf ayat 143. 

 

Selain menggunakan al-Quran sebagai sumber hukum, MPU Aceh juga 

menggunakan beberapa hadis. Secara umumnya mereka menggunakan hadis yang 

memperkatakan tentang rukun Iman dan rukun Islam, seperti hadis riwayat 
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Bukhari/Muslim79
 

80, hadis riwayat Muslim81, hadis riwayat Abu Dāwūd82, hadis 

riwayat Turmuzi/Nasai83, dan akhir sekali ialah hadis riwayat Aḥmad84.  

 

Seterusnya MPU Aceh berhujah bahawa tidak terdapat dalil sama ada daripada al-

Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas sebagai sandaran bagi ajaran tersebut dan ia 

bertentangan dengan iktikad Ahlu al-Sunnaṯ wa al-Jamā‘aṯ. 

 

Secara umumnya, kaedah penggunaan sumber hukum dalam mengeluarkan fatwa ini 

bersesuaian dengan kaedah yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Hal ini 

jelas apabila MPU Aceh menggunapakai ayat al-Quran dan hadis sebagai dalil utama 

dalam permasalahan ini. Namun kelemahan wujud pada penggunaan ijmak dan 

qiyas. Kedua sumber hukum tersebut tidak dinyatakan secara terperinci 

penggunaannya, hanya sekadar menyebut nama saja secara umum. Sekali lagi 

perkara ini memberi kesan kepada pembaca bahwa MPU Aceh tidak sungguh-

sungguh dalam menggunapakai kedua sumber hukum tersebut. Malah timbul 

persoalan apa tujuan sebenarnya kedua sumber hukum tersebut disebutkan bersama-

sama dengan al-Quran dan hadis, sedangkan penggunaannya tidak wujud secara 

jelas.  

c) Kesimpulan 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini sejalan dengan kaedah penggunaan sumber 

                                                 
79

 Al-Bukhārī (2002), Sahīh al-Bukhārī. Bab Fa’in Tābū Wa Aqāmu al-Salāh Wa Ātū al-Zakāh Fa 

Khallū Sabīlahum, no. hadis 25. 
80

 Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj. Bab al-Amr bi qitāl al–Nās Hatta Yaqūlu Lā ilāha Illallāhu, no.hadis 

22 
81

 Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj. Bab Bayān al-Īmān wa al-Islām wa al-Ihsān, no hadis 8. 
82

 Al-Sījastānī (2009), Sunan Abī Dāwūd. J.7. Bab Fī al-Qadar, no hadis 4695. 
83

 Al-Nasā’ī (t.t), Sunan al-Nasā’ī. Bab Na’tu al-Īslām, no hadis 4990. 
84

 Ibn Hanbal (1998), Musnad Imam Ahmad. Musnad al-Khulafā’ al-Rāsyidīn - Musnad Umar al-

Khattāb, no. hadis 374. 
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hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Ini terbukti dengan 

menjadikan al-Quran dan al-sunnah sebagai sumber hukum utama. Penggunaan 

kedua sumber hukum tersebut diperincikan dengan jelas. Namun sedikit kelemahan 

wujud pada penggunaan ijmak dan qiyas, iaitu hanya menyebutkan namanya sahaja. 

Dengan demikian, sumber hukum yang digunapakai dalam mengeluarkan fatwa ini 

ialah al-Quran dan al-sunnah, serta ijmak dan qiyas sekalipun tidak wujud 

penggunaan keduanya secara terperinci.  

 

4.4.7 Fatwa tentang “Manusia berasal dari Allah”, dengan menggunakan 

dalil:       إنا لله وإنا إليه رجعون (Surah Al-Baqarah, ayat 156). 

 

a) Fatwa 

K E P U T U S A N 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

NOMOR : 06 TAHUN 2009 

F A T W A 

TENTANG 

PEMAHAMAN BID’AH DAN SYUBHAT 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 

 

MENIMBANG :  

a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah masalah  

yang dapat menjurus kepada penyelewengan aqidah, keraguan dalam 

pengamalan syari’ah dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah;  

b. bahwa masalah–masalah seperti tersebut di atas perlu dikaji dan 

dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu; 

c. bahwa yang berwenang untuk itu adalah MPU, sebagaimana amanat 

UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun 

No 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh; 

d. bahwa oleh karena  maksud dalam huruf a, b dan c, Majelis 

Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa 

hukum mengenai sejumlah masalah tersebut. 

 

MENGINGAT :   

1. Al-Qur’anul Karim 

2. Al-Hadits 

3. Ijmak 

4. Qiyas 
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5. Fatwa MPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran 

Sesat. 

 

MEMPERHATIKAN : 

1. Khutbah iftitah yang disampaikan oleh ketua Majelis Permusyawaratan 

Ulama Aceh; 

2. Laporan Komisi A (Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-

Undangan); 

3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama 

tanggal 28 s/d 30 Oktober 2009. 

 

Dengan 

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan 

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH 

 

MEMUTUSKAN :  

MENETAPKAN :  

Fatwa Tentang Ungkapan “Manusia berasal dari Allah” dengan 

mengunakan  dalil (Al-Baqarah : 156 )    إنا لله وإنا إليه راجعون   adalah: 

 

a. Hukum : sesat dan menyesatkan  

b. Dalil :  

A. Penafsiran yang mu’tabar:  

a. Tafsir Al-Maraghy:       

إقرار "  وإنا إليه راجعون"  dan إقرار بالعبودية والملك" إنا لله "  
 .بالفناء والبعث من القبور

b. Tafsir Ibnu Katsir:    

{ راَجِع ونَ ال ذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْه مْ م صِيبَةٌ قاَل وا إِن ا للِ هِ وَإِن ا إلِيَْهِ } : قال
م ملك لله يتصرف في : أي تسل وا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنَّ 

بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثْقال ذر ة يوم القيامة،  عبيده
فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنَّم عبيده، وأنَّم إليه راجعون في الدار 

 .الآخرة
 

c. Tafsir Fathul Qadir: 

فيه بيان أن هذه الكلمات { للِ هِ وَإِن ا إلِيَْهِ راجعون إِن ا } : وقوله 
ملجأ للمصابين ، وعصمة للممتحنين ، فإنَّا جامعة بين الإقرار 
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 .بالعبودية لله ، والاعتراف بالبعث ، والنشور
 

d. Tafsir Al-Khazin: 

أي { قالوا إنا لله } أي نائبة وابتلاء { الذين إذا أصابتهم مصيبة } 
 .يعني في الآخرة{ وإنا إليه راجعون } وملكاً عبيداً 

 
e. Tafsir Al-Jalalain:  

ملكاً وعبيداً { قاَل واْ إنِ ا للِ هِ } بلاء { الذين إِذَا أصابتهم مُّصِيبَةٌ }
 في الآخرة فيجازينا{ وَإِن ا إلِيَْهِ راجعون} يفعل بنا ما يشاء 

 

Dari tafsir-tafsir diatas jelaslah bahwa penafsiran surat al-

Baqarah; 156 adalah ikrar kita sebagai miliknya dan 

kepadanyalah kita dikembalikan pada suatu saat untuk diminta 

pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita kerjakan, 

bukan menyatakan kita bahagian dari zatnya. 

 

B. Al-Qur’an:  

a. Surat An-Nisa ayat 1.  

                        

                          

                 

Artinya:  

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama 

lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 

 
b. Surat Al-Mukminum ayat 16.  

                

 
Artinya: 

 

Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan 
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(dari kuburmu) di hari kiamat. 

 

c. Surat As-Sajadah ayat 7-9. 

                          

                          

                        

Artinya:  

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-

baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, 

kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang 

hina. kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke 

dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali 

bersyukur. 

 
d. Surat Ali-‘Imran ayat 59-60 

                         

                       

Artinya :   

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah 

seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari 

tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" 

(seorang manusia), Maka jadilah Dia. (apa yang telah Kami 

ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, 

karena itu janganlah kamu Termasuk orang-orang yang ragu-

ragu. 

 

e. Surat Al-Isra’ ayat 17. 

                           

    

 
Artinya : 

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh 

itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi 

pengetahuan melainkan sedikit". 

 
f. Surat Al- Hajj ayat 5 

                   

Artinya:  

Tidak ada suatu umatpun yang dapat mendahului ajalnya, dan 

tidak (pula) dapat mengundurkan (Nya). 
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Ayat-ayat diatas selain menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 

2 unsur: tubuh kasar dari tanah dan tubuh halus yaitu roh. Dan 

roh tersebut urusan Allah swt’ tidak ada seorang pun yang tau 

dari apa roh itu diciptakan juga sebagai pengakuan kita yang 

menghambakan diri kepada Allah swt  dan menyatakan diri kita 

adalah milik Allah swt. Dan juga menyatakan bahwa kita ini 

semuanya akan fana dan sebagai  pengakuan akan bangkit dari 

kubur. 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

Pada Tanggal, 30 Oktober 2009 

 

PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

Wakil Ketua,            Wakil Ketua, 

    D.T.O                                                                         D.T.O  

Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                          Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

                                          Wakil Ketua, 

                                              D.T.O 

                              Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
 

 

b) Analisis 

Dalam mengeluarkan fatwa di atas MPU Aceh menggunakan beberapa penafsiran al-

Quran yang muktabar sebagai sumber hukum. Antara penafsiran yang digunakan 

ialah Tafsīr Al-Marāghī (1946), Tafsīr Al-Qurān al-‘Azīm (1999), Tafsīr Fath al-

Qadīr (1994), Tafsīr Al-Khāzin (t.t.) dan Tafsīr Al-Imāmain Al-Jalālain (t.t). 

Merujuk kepada pendapat mufassirīn dalam menafsirkan ayat 156 surah al-Baqarah 

tersebut, mendapati mereka menyebutkan hadis-hadis Rasul s.a.w yang berkaitan 

dengan ayat tersebut sebelum mengemukakan penafsiran mereka (Al-Marāghī, 1946. 

J.2: 25; Al-Dimasyqī, 1999. J.1: 467-468; Al-Syawkānī, 1994. J.1: 298; Al-Khāzin, 
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t.t. J.1: 104; Al-Jalālain t.t: 24). Ini bermakna penafsiran tersebut tidak lepas 

daripada bersandarkan kepada dalil, iaitu hadis Rasul s.a.w. 

 

Seterusnya MPU Aceh menggunakan beberapa ayat al-Quran. Secara umum ayat-

ayat al-Quran yang digunakan ialah ayat-ayat yang memperkatakan tentang 

penciptaan manusia, seperti surah al-Nisā’ ayat 1, surah al-Sajdah ayat 7 hingga 9 

dan surah Āli ‘Imrān ayat 59 hingga 60. Selain itu MPU Aceh juga menggunakan 

ayat-ayat al-Quran yang memperkatakan tentang kebangkitan manusia pada hari 

kiamat, seperti surah al-Mu‘minūn ayat 16. Manakala Ayat al-Quran yang 

memperkatakan tentang roh juga dijadikan sebagai dalil, iaitu surah al-Isrā’ ayat 17. 

Akhir sekali menggunakan ayat al-Quran yang memperkatakan tentang ketentuan 

ajal manusia, iaitu surah al-Hajj ayat 5.  

 

MPU Aceh mendahulukan merujuk kepada beberapa kitab tafsir bertujuan untuk 

mempernyatakan pendapat mufassirīn berkaitan maksud ayat 156 daripada surah al-

Baqarah tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk membantah pemahaman ungkapan  

bahawa “manusia berasal dari Allah”. Langkah ini sewajarnya tidak menyalahi 

kaedah penggunaan sumber hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. 

Kerana dalam memahami maksud sebenar daripada ayat-ayat al-Quran mestilah 

merujuk kepada kitab-kitab tafsir muktabar. Manakala penggunaan beberapa ayat al-

Quran sebagai dalil adalah selari dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang 

terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Kerana al-Quran merupakan sumber 

hukum utama dalam Islam. Namun kelemahan wujud ketika al-sunnah (hadis), ijmak 

dan qiyas turut disebutkan namanya sahaja, tanpa menyatakan penggunaan keduanya 
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secara terperinci. Perkara ini menimbulkan persoalan sepertimana yang 

dikemukakan pada analisis fatwa sebelumnya.  

 

c) Kesimpulan  

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini sejalan dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Ini terbukti dengan 

menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum utama. Penggunaannya diperincikan 

dengan jelas. Manakala penggunaan pendapat mufassirīn juga tidak menyalahi 

kaedah penggunaan sumber hukum yang terdapat dalam sepanjang sejarah 

perundangan Islam. Namun sedikit kelemahan wujud pada penggunaan al-sunnah, 

ijmak dan qiyas. Al-sunnah, ijmak dan qiyas hanya disebutkan namanya sahaja. 

Dengan demikian, sumber hukum yang digunapakai dalam mengeluarkan fatwa ini 

ialah al-Quran, al-sunnah dan pendapat ulama, serta ijmak dan qiyas sekalipun tidak 

wujud penggunaan keduanya secara jelas.  

 

4.4.8 Fatwa Tentang Nikah Siri  

a) Fatwa 

F A T W A 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

NOMOR : 01 TAHUN 2010 

TENTANG 

NIKAH SIRI 

e 
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Paripurna I, 

pada 5-7 Jumadil Akhir 1431 H / 19-21 Mei 2010 M, setelah: 

MENIMBANG:  
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a. bahwa akhir-akhir ini banyak praktek nikah siri dan semakin gencarnya 

pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada 

pelaku nikah siri; 

b. bahwa hal tersebut telah meresahkan masyarakat karena belum ada 

kepastian hukum syari’at tentang itu; 

c. bahwa untuk itu, MPU memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

hukum nikah siri. 

MENGINGAT: 

1. Firman Allah S.W.T, antara lain: 

a. Surat An-Nisa ayat 21. 

                         

     

 

Artinya:  

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat. 

 

Disini Allah SWT menyifatkan aqad nikah sebagai mitsaqan 

ghalizhan: dengan makna: 

ن يعاشروهن أوثقا على الرجال عند الزواج بهن خذن عهدا مأن النساء إ
نه ألا إلهذا العهد فى الحقيقة هو الله  خذ ن الأأومع .  بالمعروف

حقوقهن حتى  للمبالغة فى المحافظة على ءلى النساإسبحانه نسبه 
 خذات لهذا العهدجعلهن الله كأنَّن الآ

 
Atas dasar ini pula, dokumen perjanjian-perjanjian besar dalam 

bahasa Arab diistilahkan dengan watsiiqah, seperti:     الزواج عقد وثيقة 

 

b. Surat An-Nisa’ ayat 59. 

 

                             

                               

           

Artinya: 
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 Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

 

Termasuk ke dalam Ulil Amri adalah umara, yang dalam 

pengertian modern termasuk DPR-RI, DPRA dan Pemerintah.  

 

c. Surat Ar-Rum ayat 21. 
 

                          

                     

 

Artinya: 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 

Mawaddah dan rahmat adalah tujuan utama dari perkawinan dan 

kedua keadaan tersebut sangat sulit terwujud bila satu sama lain 

tidak diikat dengan ikatan termasuk ikatan yang tertulis sehingga 

menjadi alat bukti di Peradilan. 

 
d. Surat Al-Baqarah ayat 279. 

                           

                 

Artinya : 

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, 

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

 

Untuk lebih terjamin tidak terjadinya kedhaliman dalam kehidupan 

termasuk kehidupan rumah tangga perlu adanya perikatan yang 

dapat dijadikan alat bukti di Peradilan. 

 

2.  Hadits Nabi S.A.W, antara lain: 
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a. Hadits Riwayat Dar al-Quthni:  

لَا نِكاحََ : قال وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الن بي   أَن   رَضِيَ الله عَنهَا عَائِشَةَ  عَنْ 
  ( رواه الدارقطنى) لٍ دْ عَ  يْ دَ اهِ شَ وَ  لِِّ وَ بِ  إِلا  

 

 مِنْ  النِّكَاحِ  في  ب د   لا:  قاَلَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الن بي   أَن   عَائِشَةَ  عَنْ 
 (رواه الدارقطنى)عَدْلٍ  وَشَاهِدَيْ  ، وَوَلِي  ، زَوْجٍ : أرَْبَ عَةٍ 

 
Hadits ini menjelaskan bahwa dalam suatu pernikahan harus ada 

calon suami, wali, dua saksi yang adil. Ini kurang lengkap, karena 

ulama telah Ijmak, dalam suatu aqad, disamping unsur-unsur 

tersebut mesti ada (ijab dan qabul).  
 

b. Hadits Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi : 

 أَعْلِن وا: قاَلَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الل ه   صَل ى الن بي   عن عائشة رضى الله عنمها أَن  
  (رواه احِد والترمذى وحسنه)باِلدُّفّوف  عَلَيْهِ  وَاضْربِ وا النِّكَاحَ  هَذَا

Di dalam hadits ini Rasulullah saw memerintahkan untuk 

mengumumkan pernikahan dan memukul rebana, yang berarti 

melarang nikah sembunyi-sembunyi (siri). 

 

c. Hadits Riwayat Imam Malik. 

الْطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه ن عمر بن أ: عن أب الزبير المكى قال
ولو كنت تقدمت , ولا أجيزه, هذا نكاح السر: فقال. إلا رجل وامرأة

  (.رواه مالك فى الموطأ. )فيه لرجَت
Dalam riwayat ini, dijelaskan, nikah yang hanya disaksikan oleh 

saksi seorang laki laki dan seorang perempuan adalah tidak 

memenuhi persyaratan saksi. Ini juga termasuk salah satu bentuk 

nikah siri, yang kalau dihahadiri Umar bin Khaththab pasti beliau 

akan merajamnya. 
 

d. Hadits Riwayat Ibn Majah.  

 بدف يضرب حتى السر نكاح يكره كان وسلم عليه الله صلى النبي أن
 )ماجه ابن رواه(    نحييكم فحينا أتيناكم أتيناكم: ويقال

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw membenci nikah siri, 

sehingga beliau menyarankan untuk dipukul duf dan menyanyi: 

Atainaakum, atainaakum, fahayyinaa nuhayyikum. 

 
e. Hadits Riwayat Ibnu Majah 
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بو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا يرى أحدثنا عبدربة خالد الدالم
ي بن الوليد عن عبادة بن الصامت موسى بن عقبة حدثنا اسحاق بن يُ

رواه ابن )ن لا ضرر ولا ضرار ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أأ
 (ماجه

 
Hadits ini melarang seseorang berlaku aniaya terhadap atau 

dianiaya oleh orang lain. Untuk lebih terjaminnya tidak terjadinya 

penganiyaan. 
 

3.   Kaidah Fiqh, antara lain : 
 

a. الضرر يزال  
Perlakuan sebagian besar suami yang melangsungkan nikah siri 

dapat menyusahkan atau memudharat isteri dan anak. Seandainya, 

tidak ada dalil dalil lain yang menyuruh catat dan permaklumkan 

aqad nikah, kaidah fiqhiyyah di ataspun sudah cukup adanya.  

 

b. Menutup jalan menuju kepada larangan (سد الذريعة) 

Untuk menutup jalan kepada kejahatan seperti tidak membayar 

nafkah tidak membiayai pendidikan anak dan sebagainya itulah 

sebetulnya perlu adanya pencatatan nikah. 

 

4. Peraturan Perundang-undangan: 

a. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. 

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

c. Kompilasi Hukum Islam. 

 

MEMPERHATIKAN:   

2. Pendapat para ulama; antara lain : 

a. Lembaga Fatwa Al-Azhar Kairo memperhatikan Akte Nikah dalam 

berfatwa.  

b. Mufti Negara Mesir dalam melandaskan fatwanya kepada Akte 

Nikah.  
 

2. Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagai 

akibat negatif dari nikah yang tidak tercatat (siri), antara lain: 

b. Secara hukum isteri tidak di layani oleh pengadilan Agama karena 

tidak mempunyai bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, 

tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas harta 

bersama (gonogini), tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan 

tidak berhak atas mut’ah bila terjadi perceraian. 

c. Anak-anak juga, secara hukum menerima akibat/kerugian yang 
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banyak, antara lain: tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak 

mencatumkan nama ayah dibelakang namanya,  ayahnya tidak 

dapat menjadi wali nikah; tidak dapat menuntut nafkah, bila 

ayahnya lalai; tidak dapat menerima warisan, bila ayahnya 

meninggal; karena ayahnya tidak diakui menurut hukum; dan 

hubungan kekerabatan hanyalah ke pihak ibu, karena tidak ada 

bukti tertulis seperti akte nikah. 

 

3. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam sidang Komisi 

Fatwa tanggal 28 April 2010, setelah membaca: 

a. Makalah Nikah Siri (Dalam Pandangan Syariat Islam) Oleh Tgk. 

H. Muslim Ibrahim Ketua MPU Aceh. 

b. Tahkim dan Tauliyah oleh Tgk.H.M. Daud Zamzamy Wakil Ketua 

MPU Aceh. 

c. Nikah Siri (Tinjauan dari  Segi Hukum dan Perudang-undangan 

serta Realita dalam Masyarakat) oleh Drs. Idris Mahmudy, SH, 

MH  Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh 

 

4. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan 

Paripurna I tahun 2010, yang berlangsung di Banda Aceh, dari 

tanggal 19 sd 21 Mei 2010. 

 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

M E M U T U S K A N 

MENETAPKAN :    FATWA TENTANG HUKUM NIKAH SIRI 

PERTAMA :  Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan 
dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada 
Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang 
sah. 

KEDUA :   Dalam pandangan Syara’, nikah siri tersebut ada yang sah 
dan ada yang tidak sah; 
a. Nikah Siri yang sah adalah Nikah Siri yang lengkap 

rukun dan syarat-syaratnya; 
b. Nikah Siri yang tidak sah adalah nikah siri yang tidak 

sempurna rukun dan syarat syaratnya.  
 
KETIGA  :  a. Pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah. 
  b. Akad nikah siri yang sah wajib dilapor oleh mempelai 

(suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah 
wajib mencatatnya. 

 c. Pencatatan nikah siri yang sah dapat dilakukan setelah 
akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan 
kepada petugas pencatat wajib mempermudah 
pelaksanaannya. 
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 d.  Para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan 
sanksi. 

 

 

 

Ditetapkan di :  Banda Aceh 

Pada tanggal :  7 Jumadil Akhir 1431 H 

                                       21 Mei 2010 M 

 
PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

 

   Wakil Ketua,        Wakil Ketua, 

                    D.T.O                                                              D.T.O 

        Drs. Tgk. H. Ismail Yacob              Tgk.H. M. Daud Zamzamy 

 

                                               Wakil Ketua, 

                                                     D.T.O 

      Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  

 

b) Analisis  

Dalam mengeluarkan fatwa ini, MPU Aceh menggunapakai al-Quran sebagai 

sumber hukum. Ayat-ayat al-Quran yang digunakan ialah surah al-Nisā’ ayat 21 

yang menyatakan tentang akad nikah sebagai suatu perjanjian yang kuat. Seterusnya 

surah al-Nisā’ ayat 29 yang menyeru orang-orang beriman untuk mentaati Allah dan 

Rasul-Nya serta para ulī al-amr dalam kalangan mereka sendiri. Ayat berikutnya 

ialah surah al-Rūm ayat 21 yang memperkatakan tentang mawaddaṯ wa rahmaṯ 

merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah S.W.T dalam sesebuah 

ikatan perkahwinan. Seterusnya ialah ayat yang mengemukakan tentang larangan 

menganiaya dan dianiaya, iaitu surah al-Baqarah ayat 279.  
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Selain merujuk kepada al-Quran, MPU Aceh juga menggunakan beberapa hadis 

Rasul s.a.w. Antaranya ialah 2 hadis yang diriwayatkan oleh al-Dār Qutnī85
 dan Ibn 

Ḥibbān86
 yang memperkatakan tentang rukun-rukun nikah. Selain itu hadis riwayat 

Imam Aḥmad dan Turmuzi87 serta hadis riwayat Ibn Mājah88 yang menyeru agar 

mengumumkan sesebuah perkahwinan juga dijadikan sebagai dalil. Manakala hadis 

riwayat Ibn Mājah89 yang mengemukakan tentang aniaya turut diguna. Di samping 

itu, MPU Aceh juga menggunakan athār riwayat Imam Malik90 yang menyatakan 

bahawa Umar r.a mengingkari nikah tanpa saksi yang cukup.  

 

Selain menggunakan dua sumber hukum tersebut, MPU Aceh juga menempatkan 

dua qā‘idaṯ al-fiqhiyyaṯ sebagai sandaran, iaitu kaedah “al-ḍarar yuzāl”91 dan 

kaedah “sad zarā’i”92. Kaedah pertama dapat digolongkan ke dalam sumber hukum 

yang disepakati para ulama, iaitu al-sunnah, atas dasar ianya bersumberkan daripada 

hadis. Manakala kaedah kedua pula ialah salah satu daripada sumber hukum yang 

tidak disepakati para ulama.  

 

Seterusnya, MPU Aceh juga mempertimbangkan undang-undang pemerintahan93. 

Merujuk kepada undang-undang tersebut, mendapati bahawa secara keseluruhan isi 

                                                 
85

Al-Dār Qutnī (2001), Sunan Al-Dār Qutnī. J.3, Kitab al-Nikah, no hadis 3479; Al-Dār Qutnī (2001), 

Sunan Al-Dār Qutnī, j.3. Kitāb al-Nikāh, no. hadis 3475 
86

 Al-Fārisī (1993), Sahīh Ibn Hibbān. Kitāb al-Nikāh, j.9, no.hadis 4075 
87

 Al-Turmuzi (t.t), Al-Jāmi’ al-Sahih. J.3, Bab Mā Jā’a Fī ‘I’lān al- Nikāh, no. hadis 1089 
88 Ibn Mājah (t.t), Sunan Ibn Mājah. Kitāb al-Nikāh, Bab al-Ghinā’ wa al-Duf, no. hadis 1900(dalam 

bentuk nas sedikit berbeza) 
89

 Ibn Mājah (t.t), Sunan Ibn Mājah. Kitāb al-Ahkām, Bab Man Bana Fī Haqqihī Mā Yaḍurru Bi 

Jārihī, no. hadis 2340. 
90

 Ibn Anas (1985), Al-Muwattā’. Kitāb al-Nikāh, j.2, no. hadis 26.  
91

 Merujuk kepada qa’idah tersebut, pada dasarnya ianya dibina atas sebuah hadis, iaitu hadis riwayat 

Ibn Mājah dan lainnya (Al-Suyūtī, 1997, j.1, h:140).  
92

 Pada dasarnya “sad zara‘i’” ialah salah satu daripada sumber hukum yang tidak disepakati para 

ulama, sepertimana yang telah dibincangkan pada bab II. Sejauh kajian yang dijalankan, para ulama 

tidak menggolongkannya dalam qawā‘id al-fiqhiyyah. 
93

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan; Kompilasi Hukum Islam. 
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kandungannya mengarah kepada kepentingan orang ramai. Oleh itu, dari satu segi 

ianya dapat digolongkan dalam sumber hukum yang tidak disepakati para ulama, 

iaitu maṣāliḥ mursalaṯ. Manakala melihat dari segi lain ianya merupakan suatu 

kebiasaan orang ramai, dapat digolongkan sabagai‘urf.  

 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang digunapakai oleh MPU 

Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini selari dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Hal ini jelas terbukti dengan 

penggunaan beberapa ayat al-Quran dan beberapa hadis nabi s.a.w sebagai rujukan 

utama. Bahkan keseluruhan dalil-dalil tersebut dinyatakan dengan jelas dan 

terperinci secara satu persatu pada teks fatwa berkenaan. Seterusnya langkah MPU 

Aceh menggunapakai kaedah fiqh juga tidak menyalahi dengan kaedah penggunaan 

sumber hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam, sepertimana yang 

terdapat pada kaedah penggunaan sumber hukum pada zaman sekarang. Manakala 

langkah MPU Aceh mempertimbangkan undang-undang pemerintahan pula dapat 

diterima selagi ianya selaras dengan kemaslahatan masyarakat dan tidak bercanggah 

dengan ketentuan hukum syarak.  

 

Kaedah yang sebegini amat memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi 

kandungan fatwa. Selain itu, kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai 

bagi mengeluarkan fatwa ini terlihat lebih mantap dan meningkat berbanding dengan 

fatwa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan beberapa ayat al-Quran, 

hadis dan kaedah fiqh. Seterusnya, pada teks fatwa ini MPU Aceh tidak 

menyebutkan sumber hukum yang tidak diguna pakai, seperti ijmak dan qiyas 

sepertimana yang terdapat pada fatwa-fatwa sebelumnya.    
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c) Kesimpulan: 

Dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum oleh MPU Aceh 

dalam mengeluarkan fatwa ini ialah bertepatan dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Sumber hukum yang diguna 

pakai dalam mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah, sad zarā’i‘, maṣāliḥ 

mursalaṯ dan‘urf. 

 

4.4.9 Fatwa tentang Terorisme  

a) Fatwa 

F A T W A 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

NOMOR : 02 TAHUN 2010 

TENTANG 

TERORISME 

e 
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Paripurna II, 

pada 16–18 Rajab 1431 H /28 – 30 Juni 2010 M, setelah: 

MENIMBANG:  

a. bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-

akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan 

kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat; 

b. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak tindakan kekerasan dan semakin 

gencarnya pembicaraan tentang terorisme yang telah menjadi isu dunia 

dan telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat termasuk yang 

berada di Provinsi Aceh; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b 

perlu menetapkan fatwa tentang hukum terorisme. 

 

MENGINGAT: 

1. Firman Allah SWT., : 

a. Surat Al-Haj ayat 39-40. 
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Artinya:  

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, 

karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya 

Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) 

orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka 

tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan 

Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak 

(keganasan) sebagian Manusia dengan sebagian yang lain, 

tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, 

rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di 

dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti 

menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya 

Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. 

 

 
b. Surat Al-Maidah ayat 32-33.  

                          

                         

                             

                           

                         

                          

          

 

Artinya:  

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: 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. dan 

Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami 

dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
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banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui 

batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya 

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 

Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 

mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan 

untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang 

besar. 

 

Dalam ayat-ayat diatas, Allah mengecam tindakan membunuh 

orang lain yang tidak bersalah dan tidak haq.  Hal ini erat 

kaitannya dengan aksi terorisme yang menyebabkan terbunuhnya 

banyak orang yang tidak bersalah. Sementara tindakan 

mempertahankan diri tidak termasuk sebagai tindakan terorisme 

sebagaimana dipahami dari pengertian ayat-ayat diatas. 

 

 
c. Surat Al-Baqarah ayat 195. 

                             

        

Artinya:  

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik. 

 
 
d. Surat Al-Nisa ayat 29-30. 

                       

                      

                         

           

 

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu dan barangsiapa berbuat 

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak 

akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah 
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mudah bagi Allah. 

 
Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa menjerumuskan diri kedalam 

kebinasaan adalah dosa besar. Bunuh diri seperti yang sering 

dilakukan teroris adalah termasuk kedalam menjurumuskan diri ke 

dalam kebinasaan itu. 

 

 
e. Surat Al-An’am ayat 151.  

 

                            

                          

                             

                    

 
Artinya:  

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan 

janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 

keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar 

demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 

memahami(nya). 

 

 
f. Surat Al-Nisa ayat 93. 

 ...                            

                 

Artinya:  

Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 

sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya 

dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan 

azab yang besar baginya. 

 

 

h. Surat Al-Qashash ayat 77.  

...                       

Artinya: 
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Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. 

 

i. Surat Al Baqarah ayat 11-12. 

                         

                   

Artinya: 

Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 

orang-orang yang mengadakan perbaikan."Ingatlah, 

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat 

kerusakan, tetapi mereka tidak Sadar. 

 
 

k. Surat Al-Rum ayat 41. 

                            

           

Artinya:  

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). 

  
 

l. Surat Al-A’raf ayat 85. 

...             

Artinya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah 

Tuhan memperbaikinya.  

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum melakukan pengrusakan 

(fasad) adalah haram. Fasad yang haram itulah yang sering 

dilakukan teroris. 

 
 
m.  Surat Al-Isra ayat 33. 

                  

Artinya: 

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. 
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Ayat diatas mengharamkan melakukan pembunuhan terhadap 

orang-orang yang tidak bersalah atau bighairil haq. 

 
n. Surat Al-Baqarah ayat 205. 

                          

       

Artinya: 

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk 

mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman 

dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. 

 

Ayat di atas mengharamkan pengrusakan, sementara terorisme 

melakukan pengrusakan. 

 
o. Surat Al-Nur ayat 19. 

                           

                      

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan 

yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, 

bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

 

Ayat ini mengecam orang-orang yang menyebarkan informasi-

informasi kejahatan untuk menakut-nakuti masyarakat seperti yang 

dilakukan terorisme. 

 

p. Surat Al-Baqarah ayat 279. 

              

Artinya: 

Tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

 

Ayat ini melarang berlaku aniaya terhadap orang dan juga 

membiarkan orang menganiayai. 

 
 

3. Hadits Nabi S.A.W, antara lain:  

a. Hadits Riwayat Bukhari Muslim.  

نار جهنم يتردى فيها خالدا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في 
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 (هريرةرواه البخاري ومسلم عن أبِ )مخلدا 
 

“Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia 

terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas 

didalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya” 

(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 

 

 

b. Hadits Riwayat Muslim.   

خاه لأبيه وإن كان أ  من أشار إلى أخيه بِديدة فإن الملائكة تلعنه حتى
 (رواه مسلم عن ابِ هريرة)وأمه 

 
“Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya 

(muslim) maka malaikat akan melaknatnya walaupun keatas 

saudara seayah ataupun seibu dengannya” (HR. Muslim dan Abu 

Hurairah) 

 

c. Hadits Riwayat Abu Daud. 

 (رواه أبو داود عن ابن عمر)لايُل لمسلم أن يروع مسلما 
“Tidak halal bagi seseorang muslim menakut-nakuti orang muslim 

lainnya” (HR. Abu Dawud) 

 
d. Hadits Riwayat Muslim. 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أب هريرة رضي الله عنه قال 
رواه )فمات ميتة جاهلية من خرج من الطاعة وفارق الجماعة  ثُ مات 

 (بِ هريرةمسلم عن أ
 

e. Hadits Riwayat Bukhari: 

 (رواه البخارى عن ابن عمر)المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
 

4. Kaidah Fiqh, antara lain: 

عظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ذا تعارضت مفسدتان روعى أإ  

“Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka 

dipelihara mafsadat yang menimbulkan kemudharatan yang lebih 

besar dengan mengerjakan mafsadat yang kemudharatannya lebih 

ringan” 
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 درأ المفاسد أولى من جلب المصالح
“Menghindari kerusakan dan kehancuran adalah lebih 

diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan” 

 يتحمل الضرر الْاص لدفع الضرر العام
“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk 

menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)” 

 

 الضرر يزال 
"Kemudharatan harus dihilangkan" 

 الضرر لا يزال بالضرر
"Suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan 

kemudharatan lain" 

 

5. Peraturan Perundang-undangan: 

1. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

2. UU No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan 

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 

secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan 

cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta 

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau 

lingkungan hidup atau fasilitas Internasional. 

 
 

MEMPERHATIKAN: 

1. Pendapat para ulama dan pemakalah, antara lain: 

a.  Kitab-kitab yang berkenaan dengan terorisme antara lain 

1. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (terlampir) 

2. Nihayat Al-Muhtaj (terlampir) 

3. Syarah Minhaj Al-Thullab (terlampir) 

 

b.  Makalah Komisi A Berjudul:  

1. Terorisme Dalam Tinjauan Hukum dan Perundang-undangan 

Oleh Kombes Pol. Drs. Esa Permadi (Direktur Reserse dan 

Kriminal Polda Aceh).  
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2. Jihad dan Terorisme oleh Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH. 

 

c.  Makalah Komisi B berjudul: 

1. Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Terorisme oleh Dra. H. 

Tri Qurnati, M. Ag dan Drs. Tgk.H. M. Ali Wari 

2. Terorisme: Beberapa Catatan Historis dan Sosiologis oleh Prof. 

Dr.H. Amirul Hadi MA. 

3. Terorisme dan Dampaknya terhadap Umat oleh Dr. Hj. Nurjannah 

Ismail, MA dan Drs.Tgk.H. RA. Syauqas Rahmatillah, MA 

4. Terorisme menurut Perspektif Edukatif dan Psikologis oleh Prof. 

Dr. H. Warul Walidin A.K. MA. 

 

d.  Makalah Komisi C berjudul : 

1. Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Terorisme oleh Dra. 

Hamdiah A. Latif, MA. Dan Dra. Hj. Raihan Putri, M.Pd. 

2. Strategi Penanganan Terorisme oleh Dr.Tgk.H. Syamsul Rijal, 

MA. 

 

3. Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai akibat dari 

tindakan terorisme, antara lain: 

 

a. Aspek Keamanan dan Yuridis 

Terorisme dapat menimbulkan suasana kacau, mencekam, anarkis 

yang dapat mengganggu keamanan kehidupan masyarakat. 

Munculnya undang-undang baru di banyak negara terkait dengan 

upaya penanggulangan terorisme, dapat memunculkan pula 

pelanggaran hukum baru yang juga sama mengkhawatirkan.  

b.  Aspek Politik 

 Dampak politik dari aksi terorisme dapat dilihat baik dalam skala 

nasional ataupun internasional. Secara nasional langsung ataupun 

tidak langsung terorisme dapat mengakibatkan ketegangan politik 

yang ada. Keragaman persepsi terhadap terorisme berpotensi 

menimbulkan konflik horizontal. Secara internasional terorisme dapat 

mempengaruhi kebijakan politik suatu negara untuk menyerang 

negara lain yang dituduh sebagai sarang teroris. 

c. Aspek Ekonomi  

 Berbagai aksi terorisme dalam sebuah negara, secara langsung atau 

tidak, akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut. 

d. Aspek Keagamaan  

 Dalam aspek keagamaan, terorisme akan memperburuk citra suatu 

agama dan pemeluknya, terutama ketika aksi teror tersebut 
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menggunakan legitimasi agama sebagai tamengnya. Bahkan sebagai 

akibat lebih lanjut hal itu justru akan membuat perpecahan di 

kalangan ummat dan kemerosotan syi'ar agama itu sendiri. 

e. Aspek Edukasi 

 Terorisme berakibat pada merosotnya pendidikan baik secara 

kelembagaan maupun pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

dan peradaban, dan hal ini menjadi ancaman serius terhadap generasi 

muda. 

f. Aspek Psikologis 

Secara psikologis terorisme memiliki dampak jangka panjang yang 

merugikan generasi muda kita: 

1. Menumbuhkan generasi yang asosial 

Aksi terorisme dapat mengubah sikap mental generasi muda 

menjadi generasi yang kurang tasamuh, kurang sabar, suka 

kekerasan, eksklusif dan memudahkan timbulnya sifat 

permusuhan terhadap orang lain. 

2. Kehidupan yang depressif 

Terorisme menimbulkan suasana mencekam, terintimidasi, 

tersebarnya ketakutan secara meluas, menimbulkan korban yang 

bersifat massal, yang dapat menyebabkan suasana batin 

masyarakat menjadi tertekan 
 

 

4. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA. 
 

5. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang Dewan 

Paripurna Ulama II tahun 2010, yang berlangsung di Banda Aceh, 

dari tanggal 28 sd 30 Juni 2010. 

 

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

M E M U T U S K A N 

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM TERORISME 

KESATU : Pengertian Terorisme  

Terorisme adalah faham (ideologi) yang membenarkan 

pengrusakan, menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, 

dilakukan dengan alasan yang tidak benar (bighairil haq) dan 

dengan tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.  

 

KEDUA :  Latar belakang lahirnya terorisme antara lain: 
a. Adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap pihak lain. 

b. Adanya kepentingan politik dan ekonomi. 
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c. Kesalah-pahaman dalam memaknai beberapa istilah dalam  

ajaran agama. 

 

KETIGA  : Hukum melakukan teror adalah haram dan perbuatan teror 

termasuk dosa besar.  

 

REKOMENDASI:  

1. Menyarankan kepada pemerintah untuk dapat berlaku lebih tegas 

dalam penegakan hukum termasuk penindakan terhadap aliran-aliran 

yang menyimpang dari syariat Islam. 

2. Menyarankan kepada Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap 

aliran-aliran yang dapat menimbulkan kesalah pahaman dalam 

masyarakat tentang jihad tujuan dan sasarannya. 

3. Manyarankan kepada pemangku kepentingan bidang pendidikan 

untuk dapat memasukkan materi anti terorisme ke dalam muatan 

kurikulum. 

4. Menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing terhadap isu-isu 

negatif yang berkembang sebelum berkonsultasi dengan ulama, tokoh 

masyarakat dan pihak terkait lainnya. 

 

Ditetapkan di   :  Banda Aceh 

Pada tanggal :  18 Rajab1431 H 

30 Juni 2010 M 

 
PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 

 

Wakil Ketua,              Wakil Ketua, 

  D.T.O                                                                        D.T.O 

   Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                            Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

 

      Wakil Ketua, 

          D.T.O 

  Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
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b) Analisis 

Dalam mengeluarkan fatwa ini MPU Aceh menggunakan beberapa ayat al-Quran 

sebagai sumber hukum. Secara umumnya ayat-ayat al-Quran yang dijadikan sebagai 

dalil, boleh diklasifikasikan kepada enam, iaitu:  

i. Ayat al-Quran yang memperkatakan tentang keizinan berperang kerana 

mempertahankan aqidah mereka, iaitu surah al-Hajj ayat 39-40.  

ii. Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan larangan membunuh, iaitu surah 

al-Mā’idah ayat 32-33, surah al-An‘am ayat 151, surah al-Nisā’ ayat 93, 

surah al-Isrā’ ayat 33 dan surah al-Nisā’ ayat 29-30. 

iii. Ayat al-Quran yang menyatakan larangan membinasakan diri, iaitu surah 

al-Baqarah ayat 195. 

iv. Ayat-ayat al-Quran yang melarang perbuatan pengrosakan (fasād) di 

muka bumi, iaitu surah al-Qasas ayat 77, Surah al-Baqarah ayat 11dan 

ayat 205, surah al-Rūm ayat 41 dan surah al-A‘rāf ayat 85. 

v. Ayat al-Quran yang menyatakan larangan menakut-nakuti orang lain, 

iaitu surah al-Nūr ayat 19.  

vi. Ayat al-Quran yang melarang aniaya, iaitu surah al-Baqarah ayat 279.  

 

Seterusnya MPU Aceh menggunakan beberapa hadis Rasul s.a.w. Antaranya ialah 

hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari94 dan Muslim95 yang menyatakan larangan 

bunuh diri. Hadis yang diriwayatkan Muslim96 dari Abu Hurairah yang 

memperkatakan tentang larangan membunuh juga turut dijadikan sebagai dalil. 

                                                 
94

 Al-Bukhārī (2002), Sahīh al-Bukhārī. Bab Shurb al-Sam…, no. hadis 5778.  
95

 Al-Nawāwī (t.t). Al-Minhāj, Bab Ghiladi Tahrīmi Qatli al-Insan Nafsahu…, no.hadis 109.   
96

 Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj. Bab al-Nahy ‘ani al-Isyārah bi al-Silāh…, no. hadis 2616. 
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Selain itu hadis riwayat Abu Dāwūd97 yang menyatakan tentang larangan menakut-

nakuti sesama muslim dan hadis riwayat Muslim98 yang melarang berpisah diri 

daripada sesama muslim juga turut diguna. Akhir sekali MPU Aceh menggunakan 

hadis riwayat Bukhari99
 yang menyuruh memelihara sesama umat Islam. 

  

Selain itu, MPU Aceh juga menggunakan beberapa qawā‘id al-fiqhiyyaṯ100
 sebagai 

sandaran. Keseluruhan qawā‘id al-fiqhiyyaṯ tersebut pada dasarnya dibina daripada 

sebuah hadis riwayat Ibn Mājah dan lainnya101. Oleh itu, ianya dapat digolongkan 

dalam al-sunnah. 

 

Seterusnya MPU Aceh mempertimbangkan undang-undang pemerintahan102. 

Merujuk kepada undang-undang tersebut, mendapati bahawa peraturan itu bertujuan 

menjaga dan melindungi hak-hak manusia. Hal ini bersesuaian dengan tujuan syariat 

Islam itu sendiri yang lebih dikenali dengan al-maqāṣid al-syar‘iyyaṯ (Shoman, 

2000: 22-27; Al-Syāṭibī, 1997, j.2: 17). Dengan demikian, penggunaan undang-

undang pemerintahan dalam memutuskan fatwa berkenaan dapat digolongkan dalam 

sumber hukum yang tidak disepakati para ulama, iaitu maṣāliḥ  mursalaṯ atau‘urf. 

 

Akhir sekali MPU Aceh turut menyandarkan fatwa tersebut kepada pendapat para 

ulama yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar103. Merujuk kepada pendapat ulama 

                                                 
97

 Al-Sījastānī (2009), Sunan Abī Dāwūd, j.7. Bab Man Ya’khuzu Syay’an ‘ala al-Mizāh, no. hadis 

5004. 
98

 Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj, Bab Wujūb Mulāzamah al-Muslimīn, no. hadis 1848 
99

 Al-Bukhārī (2002), Sahīh al-Bukhārī. Bab al-Intihā’ ‘an al-Ma’āsi, no. hadis 6484 
100

 Iaitu: يتحمل الضرر الْاص لدفع الضرر العام,  درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ,ا ذا تعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهمإ ,  
 Al-Du’ās, 1989:31-34; Al-Zarqā’, 1989:179-206) .) بالضرر الضررلا يزال, يزال الضرر  

101
 Sila rujuk analisis fatwa nombor 1 tahun 2010.  

102
 Iaitu: UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; UU No. 15 Tahun 2003 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
103

Iaitu: Kitab Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh (Al-Zuhaylī, 1985) dan Nihāyah Al-Muhtāj (Al-Ramlī, 

2003).  
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yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, mendapati bahawa dalil-dalil yang diguna 

pakai ialah al-Quran, al-sunnah dan ijmak (Al-Zuhaylī, 1985, j.6: 218-219; Al-Ramlī, 

2003, j.7: 245-247). 

 

Secara umumnya kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai untuk 

mengeluarkan fatwa ini sejalan dengan kaedah penggunaan sumber hukum yang 

terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Hal ini terbukti dengan penggunaan 

beberapa ayat-ayat al-Quran dan beberapa hadis sebagai dalil utama. Ayat-ayat al-

Quran yang dijadikan sebagai hujjah disebutkan secara jelas dan terperinci pada teks 

fatwa. Hadis-hadis nabi s.a.w. pula dinyatakan dengan jelas berserta perawinya. 

Selain itu, penggunaan beberapa kaedah fiqh juga dapat diterima sebagai hujjah bagi 

memperjelas lagi dasar permasalahan kepada pembaca. Manakala kaedah merujuk 

kepada undang-undang pemerintahan juga tidak menyalahi, selagi kandungan 

undangg-undang tersebut selari dengan tuntutan hukum syarak. Seterusnya, kaedah 

menyandarkan fatwa ini kepada pendapat ulama muktabar juga dapat diterima, atas 

dasar pendapat-pendapat ulama tersebut juga bersandarkan kepada dalil, sepertimana 

yang telah dijelaskan di atas.  

 

Dengan demikain, jelas terlihat bahawa kaedah penggunaan sumber hukum dalam 

mengeluarkan fatwa tahun 2010 ini lebih mantap berbanding dengan kaedah yang 

diguna pakai dalam mengeluarkan fatwa-fatwa tahun sebelumnya. Seterusnya tidak 

terdapat sumber hukum yang hanya menyebutkan namanya sahaja tanpa 

perinciannya.    
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c) Kesimpulan  

Dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum oleh MPU Aceh 

dalam mengeluarkan fatwa ini ialah bertepatan dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Sumber-sumber hukum 

yang diguna pakai dalam mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah, ijmak 

(secara tidak langsung) dan maṣāliḥ  mursalaṯ atau‘urf.  

 

4.4.10 Fatwa Tentang Penguatan Ekonomi Syariah dan Praktek Multi Level 

Marketing (MLM) 

 

a) Fatwa  

F A T W A 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

NOMOR : 8 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGUATAN EKONOMI SYARIAH DAN  

PRAKTEK MULTI LEVEL MARKETING (MLM) 

e 

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dalam Sidang Paripurna VI pada tanggal  

3 s.d 5  Muharram 1432H / 9 – 11 Desember 2010M setelah: 

 

MEMBACA:  

Surat Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Tengah No. 339/I.2/1431.H/2010.M 

perihal, mohon Fatwa tentang hukum bermuamalat dengan sistem Multi Level 

Marketing (MLM).  

 

MENIMBANG:  

a. bahwa maraknya bermacam cara transaksi muamalah dalam masyarakat Aceh 

yang belum jelas baik sistem maupun kedudukan hukumnya seperti Multi 

Level Marketing (MLM); 

b. bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan Multi 

Level Marketing (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat;  

c. bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir 

(b) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang 

beragam, diantaranya penjualan dengan cara Money Game atau penjualan 

barang kamuflase belum dapat dipastikan sesuai dengan prinsip syariah; 
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d. bahwa praktik money game seperti tersebut di atas dapat berpotensi 

merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan; 

e. bahwa berdasarkan maksud pada butir a, b, c dan d  MPU perlu menetapkan 

Fatwa tentang Hukum Penguatan Ekonomi Syariat dan prektek Multi Level 

Marketing (MLM).  

 
MENGINGAT :  

 

1. Firman Allah SWT, antara lain: 

a. QS. An-Nisa (4): 29: 

                         

                          

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu…” 
 

 
 

b. QS. Al-Maidah (5): 2: 

                                      

                               

                        

                                

     

 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], 

dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). 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." 

 
 

c. QS. Al-Baqarah (2): 275: 
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“… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba…” 

 
d. QS. Al-Baqarah (2): 279: 

                         

               

 

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." 

 
e. QS. Al-Maidah [5]:90: 

 

                               

                 

 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 

panah, adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan. Maka 

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.” 

 
 
2. Hadits Nabi SAW.; antara lain: 
 

a. Hadits Riwayat Baihaqi: 

.«الْم سْلِم ونَ عَلَى ش ر وطِهِمْ إِلا  شَرْطاً أَحَل  حَراَمًا أوَْ حَر مَ حَلَالاً   

 ( (رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها

 “…Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram,” (HR Al-Baihaqi dari Aisyah ra) 

 
b. Hadits Riwayat Dar Qutni, Ibn Majah dari Abu Said al Kudri:   

  الله ضاره ضار من ضرار لا و ضرر لا: سلم و عليه الله صلى الله رسول قال 
 (سعيدالْدري اب عن ماجه ابن و الدارقطني رواه) عليه الله شاق شاق ومن
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“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain, Siapa 

saja yang memudharatkan orang, Allah akan memudharatkan dirinya. 

Dan Siapa yang menyulitkan orang, Allah akan menyulitkan dirinya ” 

(HR. Ad-Daru Quthny dan Ibnu Majah, dari Abu Sa’id al-Khudri). 
 

c. Hadits Riwayat Muslim: 

 الحصاة بيع عن سلم و عليه الله صلى الله رسول نَّى:   قال هريرة أب عن
  (اب هريرة عنرواه مسلم ) الغرر بيع وعن
 غرر ذلك لأن بيعت إذا أمه بطن في جنين يستثنى أن ينبغي لا مالك قال
 ميت أو حي أو تام أو ناقص أو قبيح أم أحسن أنثى أم هو أذكر يدري لا

 .ثَنها من يضع وذلك
 

"Abu Hurairah berkata: Nabi SAW melarang jual beli dengan cara 

melempar batu dan dari jual beli gharar, (HR. Muslim dari Abu 

Hurairah). Mengomentari hadits ini, Imam Malik berkata: Karena itu 

tidak boleh mengecualikan janin dari induk binatang dalam 

penjualan, karena adanya gharar; ia tidak tahu apakah janin itu 

jantan atau betina; baik atau buruk; lengkap anggotanya ataupun 

kurang; hidup waktu lahir atau mati yang kesemuanya itu 

berpengaruh pada harganya." 

 
d. Hadits Riwayat Muslim:  

  مِن ا فَ لَيْسَ  غَش نَا وَمَنْ ...:  وسلم عليه الله صلى الل هِ  رَس ولَ  قاَلَ 
 (هريرة اب عن مسلم رواه)

 

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.”  

(Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah) 

 
3. Kaidah Fiqh: 

 المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على خلافه الأصل فيإن  .1
وفقه الفتوى صناعة                        (82 .ص, 1 .ج الأقليات ) 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai 

ada dalil yang menyatakan sebaliknya” 

 

 .(892.ص23. ج (12)الفقه أصول موسوعة (الثواب على قدر المشقة .2
 “Kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (kerja)” 

 

4. Fatwa-Fatwa: 

a. Fatwa MUI Dista Nomor 451/111HF/1995, tgl.20 Sya’ban 1415 H /22 
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Januari 1995 tentang Arisan Berantai seperti Danasonik; 

b. Fatwa DSN Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009, tgl. 3 Syakban 1430 H /25 

Juli 2009 M, tentang Pedoman Penjulaan Langsung Berjenjang Syariah 

(PLBS); 

c. Fatwa MUI Kota Bandung Nomor: 291/MUI-KB/E.1/VII, tentang: 

Hukum Bisnis Network Marketing/MLM. 

 

5. Peraturan Perundang-undangan: 

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perbankan; 

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 

c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867; 

d. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam 

Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam; 

e. Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. 

 

MEMPERHATIKAN :  

1. Khuthbah Iftitah Ketua MPU Aceh oleh Prof, Dr. Tgk. H. Muslim 

Ibrahim, MA; 

2. Risalah Sidang yang merupakan saripati dari 3 (tiga) makalah yang telah 

dibahas pada tanggal 25 November 2010 yaitu: 

a. Problema Umat Dalam Kacamata Ekonomi, oleh: H. Kahnir Rajiun; 

b. Konsep Ekonomi Islam, oleh: DR Nazaruddin AW; 

c. Penguatan Ekonomi Ummat, oleh; Rusydi M. Adam. 

3. Kesimpulan Musyawarah Lengkap MPU Kab. Aceh Tengah bersama 

Kakankemenag  dan Kadis Syariat Islam Kab Aceh Tengah tanggal 18 

Zulhijjah 1431 H / 25 November 2010 M; 

4. Hasil rapat koordinasi MPU Benar Meriah, DPRK, Polres, Kejaksaan, 

Kemenag, Badan Kesbanglinmas, Dinas Syariat Islam, Majelis Adat, TVI 

Expres dan unsur masyarakat tentang TVI Expres pada tanggal 8 

Desember 2010; 

5. Pendapat dan pikiran yang berkembang dalam Sidang DPU-VI pada 

tanggal 3 s.d 5 Muharram 1432 / 9 s.d 11 Desember 2010. 

 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM PENGUATAN 

EKONOMI SYARIAH DAN PRAKTEK MULTI 

LEVEL MARKETING (MLM) 

 

PERTAMA  : KETENTUAN UMUM 

1. MLM adalah Penjualan Langsung Berjenjang (PLB) 

merupakan cara penjualan barang atau jasa melalui 

jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau 
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badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan 

usaha lainnya secara berturut-turut. 

2. Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik 

memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/ 

pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung dan bukan 

dari hasil penjualan produk.  

3. TVI Express adalah kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik 

memberikan komisi dan bonus dari hasil 

perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang 

baru/bergabung dari hasil penjualan produk sebagai 

kamuflase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

 

KEDUA  : KETENTUAN HUKUM 

1. Hukum memperkuat penerapan syariat Islam di bidang 

ekonomi syariah adalah wajib sesuai dengan ketentuan al 

Qur'an, as Sunnah dan Ijma' Ulama. 

2. Hukum berjualbeli dengan cara MLM adalah mubah bila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan 

berupa barang atau produk jasa; 

b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan 

sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan 

untuk sesuatu yang haram; 

c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak 

mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, 

dzulm dan maksiat; 

d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan 

(excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen 

karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang 

diperoleh; 

e. Komisi atau bonus yang diberikan oleh perusahaan 

kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus 

berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait 

langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan 

barang atau produk jasa; 

f.  Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada 

anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika 

dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target 

penjualan barang dan atau produk jasa yang 

ditetapkan oleh perusahaan; 

g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang 

diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan 

dan atau penjualan barang dan atau jasa; 

h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada 

anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’  



197 

 

(negatif). 

i. Dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan 

anggota berikut harus proporsional;  

j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan 

dan acara seremonial yang dilakukan tidak 

mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, 

syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, 

maksiat dan lain-lain; 

k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan 

keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan 

pengawasan kepada anggota yang direkrutnya; 

l. Memenuhi semua persyaratan akad yang digunakan 

seperti aqad bai’, wakalah, ju’alah, Ijarah dan lain 

lain. 

3. MLM yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas 

seperti: Money game, TVI Express dan yang sejenisnya 

adalah Haram dan tidak sah; 

4. Sanksi bagi orang yang melakukan prektek money game, 

TVI Expres dan yang sejenis dikenakan hukuman sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku setelah 

diberikan peringatan oleh yang berwenang. 

KETIGA : TAUSHIAH 

1. Menyarankan kepada MPU untuk membentuk sebuah 

Badan Pemikir Ekonomi Islam (Syari’ah) di dalamnya 

terhimpun pakar, pelaku dan ahli Ekonomi Islam;  

2. Problematika ekonomi umat agar dilaksanakan melalui 

kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, swasta, 

ulama maupun cendikiawan muslim secara menyeluruh 

dan terpadu; 

3. Menyarankan kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas 

Pendidikan untuk dapat mengintergritasikan sistem 

ekonomi syari'ah dan materi pelajaran lainnya dalam 

kurikulum tingkat SLTP, SLTA dan perguruan tinggi;  

4. Menyarankan kepada pihak perbankan syariah untuk 

meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang sistem perbankan syariat. 

 

Ditetapkan di :  Banda Aceh 

Pada tanggal :  05 Muharram 1432 H 

                          11 Desember 2010 M              

 

PIMPINAN 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 

K e t u a, 

D.T.O 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA 
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       Wakil Ketua,                       Wakil Ketua, 

          D.T.O                                                               D.T.O 

   Drs. Tgk. H. Ismail Yacob                     Tgk. H. M. Daud Zamzamy 

                                           Wakil Ketua, 

                                               D.T.O 

                                 Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam  
 

 

 

b) Analisis  

Dalam mengeluarkan fatwa ini MPU Aceh menggunakan beberapa ayat al-Quran 

sebagai dalil. Antaranya ialah surah al-Nisā’ ayat 29 yang melarang memakan harta 

sesama manusia secara batil, kecuali dengan cara jual-beli atas dasar suka sama 

suka. Berikutnya ialah ialah surah al-Mā’idah ayat 2 yang memperkatakan tentang 

larangan melanggar syiar Islam dan perintah untuk saling tolong menolong pada 

perkara kebaikan. Ayat lainnya ialah surah al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan 

bahawa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Seterusnya ialah 

surah al-Baqarah ayat 279 yang menegaskan larangan memakan riba dengan 

ancaman perang daripada Allah dan Rasul-Nya. Akhir sekali ialah surah al-Mā’idah 

ayat 90 yang mengemukakan tentang hukum mengundi nasib merupakan perbuatan 

syaitan. 

 

Selain al-Quran, MPU Aceh juga menggunakan beberapa hadis. Antaranya ialah 

hadis riwayat Baihaqi104 yang memperkatakan bahawa syarat/perjanjian dalam 

perniagaan dibolehkan dan terserah kepada pihak yang berkaitan, kecuali 

syarat/perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya. Berikutnya 

ialah hadis riwayat al-Dār Qutnī dan Ibn Mājah105 yang menyatakan tentang larangan 

                                                 
104

 Al-Turmuzī (t.t), Al-Jāmi’ al-Sahīh. J.3. Bab Mā Zukira ‘An Rasūlillah…, no.hadis 1352 
105

Ibn Mājah ( t.t ), Sunan Ibn Mājah. Kitāb al-Ahkām, Bab Man Bana Fi Haqqihi Mā Yadlurru Bi 

Jārihi, no. hadis 2342 
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teraniaya dan menganiaya. Seterusnya ialah hadis riwayat Muslim106 yang 

menegaskan larangan jual beli ‘al-husāṯ’ dan ‘al-gharar’. Akhir sekali ialah hadis 

yang menegaskan larangan menipu, juga diriwayatkan oleh Muslim107
.  

 

Seterusnya MPU Aceh juga menggunakan dua qā‘idah fiqhiyyaṯ sebagai sandaran, 

iaitu kaedah yang memperkatakan bahawa hukum asal mu‘āmalat adalah dibolehkan 

(mubaḥ)108 dan kaedah yang memperkatakan bahawa pahala diperoleh mengikut 

kesukaran sesuatu amalan109
. Merujuk kepada kaedah pertama, mendapati bahawa 

kaedah tersebut disandarkan kepada beberapa ayat al-Quran dan hadis nabi s.a.w. 

(al-Tuwayjrī, 2009, j.2: 305).  

 

Manakala pada kaedah kedua mendapati bahawa kaedah tersebut dipertikaian 

kesahihannya (Ibn Qāsim, 2004, j.10: 620). Meskipun begitu terdapat juga beberapa 

hadis yang menyokong maksud kaedah tersebut. Antaranya hadis riwayat Bukhari110 

daripada Aisyah r.a. yang berkaitan dengan pahala ibadah umrah (Al-Bukhārī, 2002: 

430). 

 

Selain itu MPU Aceh juga menyandarkan fatwa tersebut kepada fatwa-fatwa MUI111 

dan peraturan undang-undang pemerintahan112. Merujuk kepada undang-undang 

                                                 
106

Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj. Bab Butlān Bay’ul…, no. hadis 1513 
107

Al-Nawāwī (t.t), Al-Minhāj. Bab Qawl al-Nabiy…, no. hadis 101 
108

Iaitu qa’idah : الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة (al-Tuwayjri, 2009, j.2:305) 
109

Iaitu qa’idah : الثواب على قدرالمشقة (Ibn Qasim, 2004, j.2:620) 
110
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tersebut didapati bahawa secara garis besar kandungannya memelihara kepentingan 

masyarakat khususnya dalam perkara muamalat. Hal ini dapat digolongkan dalam 

sumber hukum maṣāliḥ  mursalaṯ.  

 

Secara umunya, kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai dalam 

mengeluarkan fatwa ini bersesuaian dengan kaedah penggunnaan sumber hukum 

yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

penggunaan beberapa ayat al-Quran dan hadis.  

 

Seterusnya, penggunaan dua qā‘idaṯ al-fiqhiyyaṯ pula dapat diterima sebagai 

sandaran, kerana kedua kaedah tersebut juga berdasarkan kepada al-Quran dan hadis. 

Manakala langkah MPU Aceh menyandarkan fatwa ini kepada fatwa MUI dan 

undang-undang pemerintahan juga tidak menyalahi kaedah penggunaan sumber 

hukum, selama mana ianya bertepatan dengan ketentuan hukum syarak dan dapat 

digolongkan dalam maṣāliḥ  mursalaṯ. 

 

c) Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum oleh MPU Aceh 

dalam mengeluarkan fatwa ini ialah bertepatan dengan kaedah penggunaan sumber 

hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam. Sumber-sumber hukum 

yang diguna pakai dalam mengeluarkan fatwa ini ialah al-Quran, al-sunnah dan 

maṣāliḥ  mursalaṯ. 
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4.5 Kesimpulan 

Berdasarkan kepada analisis yang telah dijalankan terhadap beberapa fatwa terpilih 

dari tahun 2006-2010 berkaitan dengan kaedah penggunaan sumber hukum MPU 

Aceh dalam berfatwa, dapat disimpulkan bahawa institusi tersebut secara umumnya 

mengutamakan merujuk kepada al-Quran dan al-sunnah sebagai sumber hukum pada 

setiap fatwa. Keduanya disebutkan dengan jelas dan terperinci pada setiap fatwa 

yang terpilih untuk dianalisis. Namun begitu terdapat juga keduanya hanya 

disebutkan namanya sahaja tanpa memperincikan ayat al-Quran, atau hadis berserta 

perawinya, seperti yang berlaku pada fatwa nombor 1 tahun 2006 dan fatwa nombor 

2 tahun 2007.  

 

Seterusnya MPU Aceh juga merujuk kepada ijmak dan qiyas,  namun  penggunaan 

keduanya tidak wujud secara terperinci. Penggunaan keduanya yang terdapat pada 

sebahagian teks-teks fatwa terpilih hanya sekadar penyebutan namanya sahaja.  

 

Selain merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas, MPU Aceh juga 

menggunapakai beberapa qā‘idaṯ al-fiqhiyyaṯ sebagai sandaran. Penggunaannya jelas 

dan terperinci sepertimana yang terdapat pada fatwa nombor 1, 2 dan 8 tahun 2010.  

 

Selain itu, MPU Aceh juga merujuk kepada undang-undang pemerintahan, 

sepertimana yang terdapat pada fatwa nombor 1 tahun 2006 dan fatwa nombor 1, 2, 

& 8 tahun 2010. Seterusnya MPU Aceh juga merujuk kepada pendapat dan fatwa 

ulama-ulama sebelumnya, sama ada ulama-ulama terkini mahupun ulama-ulama 

terdahulu, sepertimana yang terdapat pada fatwa nombor 2 tahun 2007, fatwa 
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nombor 3 tahun 2008, fatwa nombor 6 tahun 2009 dan fatwa nombor 1, 2 & 8 tahun 

2010.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa kaedah penggunaan sumber hukum 

MPU Aceh dalam berfatwa ialah merujuk kepada sumber hukum yang disepakati 

para ulama, iaitu al-Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas. Selain itu, terdapat juga 

penggunaan sumber hukum yang tidak disepakati para ulama, seperti maṣāliḥ  

mursalaṯ,‘urf dan sad zarā’i‘. Secara umumnya, Al-Quran dan al-sunnah jelas dan 

terperinci penggunaannya. Manakala ijmak dan qiyas tidak terperinci 

penggunaannya. Seterusnya, maṣāliḥ mursalaṯ, ‘urf dan sad zarā’i‘ tidak wujud 

penggunaannya secara langsung.  
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Jadual 4.5 

Kesimpulan kaedah penggunaan sumber hukum MPU Aceh 
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BAB LIMA 

PENUTUP 

 

5.1    Pendahuluan 

Bab ini merupakan bahagian penutup kajian, mengandungi kesimpulan, saranan dan 

penutup. Perbincangan di bawah tajuk “Kaedah Penggunaan Sumber Hukum Dalam 

Berfatwa oleh Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh” diawali dengan satu 

tajuk umum berkaitan dengan fatwa yang mencakupi takrifan-takrifan fatwa daripada 

sudut bahasa dan istilah, serta kedudukannya dalam Islam. Selain itu tajuk ini juga 

mengemukakan kaedah penggunaan sumber hukum yang telah diguna pakai dalam 

amalan berfatwa disepanjang sejarah perundangan Islam bermula sejak zaman 

Rasulullah s.a.w. hinggalah ke hari ini, serta diteruskan dengan pengenalan berkaitan 

sumber-sumber hukum dan kedudukannya. Kesimpulannya mendapati bahawa 

secara umumnya sumber hukum yang telah diguna pakai dalam berfatwa dapat 

diklasifikasikan kepada dua, iaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum 

yang tidak disepakati. Sumber hukum yang disepakati terdiri daripada: al-Quran, al-

sunnah, ijmak dan qiyas. Manakala sumber hukum yang tidak disepakati pula terdiri 

daripada: istiḥsān, maṣāliḥ mursalaṯ, qawl al-ṣaḥābī, sad zarā’i‘, ‘urf, istiṣḥāb dan 

syar‘ man qablanā.  

 

Seterusnya kaedah penggunaannya ialah mendahulukan merujuk kepada al-Quran, 

kemudian kepada al-sunnah, ijmak dan qiyas mengikut keutamaan. Manakala 

penggunaan sumber hukum yang tidak disepakati tidak wujud pengutamaan antara 

satu dengan yang lainnya. 
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Perbincangan seterusnya diperincikan dengan meneliti institusi fatwa di Provinsi 

Aceh-Indonesia, iaitu MPU Aceh. Penelitian itu merangkumi sejarah penubuhan 

institusi tersebut, struktur organisasinya, serta proses perbincangan dan pengeluaran 

fatwa serta sumber hukum yang diamalkan oleh institusi tersebut. Kesimpulannnya 

bahawa MPU Aceh merupakan sebuah institusi fatwa yang mempunyai hak dan 

kuasa serta dilindungi oleh undang-undang dalam memberikan sesuatu fatwa kepada 

masyarakat Aceh. Selain itu proses perbincangan dan pengeluaran fatwa melibatkan 

pimpinan dan seluruh anggota MPU Aceh. Namun MPU Aceh tidak mempuyai 

sesuatu kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap untuk dijadikan sebagai 

sebuah panduan dalam berfatwa.  

 

Setelah melalui perbahasan demi perbahasan, analisis terhadap kaedah penggunaan 

sumber hukum yang digunapakai oleh badan ini dalam mengeluarkan fatwa sekitar 

tahun 2006 hingga 2010 mula dikaji dan menyimpulkannya berdasarkan kepada 

sepuluh fatwa terpilih. Hasil yang dicapai ialah sebenarnya MPU Aceh mempunyai 

kaedah penggunaan sumber hukum tersendiri dalam berfatwa, namun kaedah 

tersebut tidak ditetapkan dengan mana-mana peruntukan atau pun undang-undang 

sebagai panduan dalam berfatwa. Kesan daripada itu menjadikan institusi tersebut 

terlalu bebas, tidak ada acuan dan tidak ada batasan dalam penggunaan sumber 

hukum. Kaedah penggunaan sumber hukum yang dapat dicapai berdasarkan analisis 

sepuluh fatwa terpilih ialah MPU Aceh merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak, 

qiyas, maṣāliḥ mursalaṯ, sad zarā‘i’ dan‘urf. 
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5.2    Rumusan dan Kesimpulan 

MPU Aceh merupakan satu-satunya organisasi yang mempunyai kuasa untuk 

mengeluarkan fatwa di provinsi Aceh-Indonesia. Setiap keputusan yang dikeluarkan 

akan menjadi hukum dan akan diikuti oleh masyarakat Islam. Ia memainkan peranan 

penting ke arah membentuk masyarakat memahami Islam dan mengamalkan 

kehidupan berlandaskan syarak. Seterusnya, ia menjauhkan masyarakat dari 

kejahilan apabila berhadapan dengan persoalan kehidupan seharian yang timbul.  

 

Justeru itu, dengan peranannya yang sedemikian penting, sesuatu fatwa yang 

dikeluarkan mestilah berdasarkan kepada sumber hukum yang benar dan jelas 

sepertimana sumber hukum yang telah diguna pakai oleh para ulama muktabar yang 

terdapat disepanjang sejarah perundangan Islam.   

 

Dalam konteks kajian ini, setelah melalui perbahasan demi perbahasan serta analisis 

kaedah penggunaan sumber hukum yang diguna pakai oleh badan ini dalam 

mengeluarkan fatwa sekitar tahun 2006 hingga 2010 berdasarkan sepuluh fatwa 

terpilih, terdapat beberapa dapatan telah dicapai. Antara dapatan tersebut ialah:  

a) Fatwa merupakan satu cara bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan agama 

yang berlaku di tengah masyarakat Islam. Fatwa juga menempati kedudukan 

tersendiri dan penting dalam perundangan Islam. Sekalipun amalan berfatwa 

mudah terdedah kepada kesalahan, namun ia termasuk suatu kerja yang boleh 

mendatangkan pahala dan manfaat yang besar bagi umat Islam jika dilakukan 

dengan memenuhi segala keperluan dan persyaratan. Satu hal yang amat 

penting dalam amalan berfatwa ialah berkaitan kaedah penggunaan sumber 
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hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kaedah penggunaan sumber 

hukum yang disepakati para ulama dalam amalan berfatwa di sepanjang sejarah 

Islam ialah merujuk kepada al-Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas mengikut 

keutamaan. Para ulama di sepanjang sejarah perundangan Islam telah sepakat 

bahawa mesti merujuk kepada al-Quran terlebih dahulu, kemudian merujuk 

kepada al-sunnah, ijmak dan qiyas. Manakala kaedah penggunaan sumber 

hukum yang tidak disepakati para ulama ialah merujuk kepada istiḥsān, 

maṣāliḥ mursalaṯ, sad zarā’i‘,‘urf, qawl al-ṣaḥābī, syar‘ man qablanā dan 

istiṣḥāb. Sebahagian ulama ada yang menerima semuanya untuk dijadikan 

sebagai sumber hukum seperti Imam Malik bin Anas, malahan beliau turut 

merujuk kepada ‘amal ahl al-Madīnaṯ. Sementara sebahagian ulama lain ada 

yang menerima sebahagiannya dan menolak selebihnya, seperti yang telah 

dijelaskan pada bab dua. Seterusnya sumber hukum yang tidak disepakati 

tersebut tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lainnya.  

 

b) MPU Aceh adalah satu-satunya institusi yang mempunyai hak dan kuasa dalam 

berfatwa di Provinsi Aceh-Indonesia. Hak dan kuasa dalam berfatwa itu diakui 

dan ditetapkan dengan peruntukan undang-undang Pemerintahan. Pimpinan 

dan anggota institusi ini merupakan perwakilan daripada alim ulama seluruh 

Aceh yang dipilih melalui sebuah mesyuarat. Pimpinan dan anggota yang 

terpilih kemudiannya ditetapkan dengan undang-undang Pemerintahan Aceh. 

Proses perbincangan dan pengeluaran fatwa dalam institusi ini melibatkan 

seluruh pimpinan dan anggotanya.  
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c) Dalam amalan berfatwa, MPU Aceh sebenarnya mempunyai kaedah 

penggunaan sumber hukum tersendiri, namun ianya tidak dijadikan sebagai 

sebuah ketetapan dengan sebuah peruntukan peraturan atau undang-undang 

untuk dijadikan sebagai panduan. Kaedah penggunaan sumber hukum tersebut 

ialah merujuk kepada sumber hukum yang disepakati para ulama iaitu al-

Quran, al-sunnah, ijmak dan qiyas mengikut keutamaan. Secara umumnya 

penggunaan al-Quran dan al-sunnah dapat ditemukan dan dinyatakan dengan 

jelas dalam teks-teks fatwa, malahan turut disebutkan surah dan ayat (al-

Quran) serta hadis dan perawinya. Manakala penggunaan ijmak dan qiyas 

hanya sebatas penyebutan namanya sahaja tanpa memperincikan 

penggunaannya.  

 

Selain itu, kajian mendapati wujud penggunaan sumber hukum yang tidak 

disepakati para ulama oleh MPU Aceh, iaitu maṣāliḥ mursalaṯ, sad zarā’i‘ dan 

‘urf. Namun penggunaannya tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks 

fatwa kecuali setelah melakukan pengkajian secara lebih terperinci. Sebagai 

contoh terhadap sad zarā’i‘ ialah dengan menganalisis penggunaan qawā‘id al-

fiqhiyyaṯ. Manakala maṣāliḥ mursalaṯ dan‘urf dapat ditemui dengan 

menganalisis penggunaan undang-undang pemerintahan. Seterusnya MPU 

Aceh juga merujuk kepada pendapat dan fatwa ulama sebelumnya, sama ada 

pendapat ulama terdahulu yang terdapat dalam kitab-kitab turāth mahupun 

pendapat ulama kini.  

 

Sekalipun MPU Aceh cuba merujuk terus kepada al-Quran dan al-sunnah, 

namun pada hakikatnya MPU Aceh tidak terus memutuskan sesuatu fatwa 
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berdasarkan kepada kedua sumber hukum tersebut, akan tetapi turut juga 

mempertimbangkan qawā‘id al-fiqhiyyaṯ, pendapat ulama dan undang-undang 

pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahawa MPU Aceh tidak berijtihad secara 

mutlak dalam memutuskan sesebuah fatwa.  

 

Seterusnya, kaedah penggunaan sumber hukum oleh MPU Aceh terlihat 

meningkat lebih mantap dari satu tahun ke tahun berikutnya. Hal ini jelas 

terlihat perbezaan berlaku pada tahun 2010 berbanding dengan tahun-tahun 

sebelumnya. 

 

5.3  Cadangan  

Sebelum mengemukakan beberapa cadangan, kajian ini terlebih dahulu 

mengutarakan beberapa keunggulan yang ada dan perlu dilestarikan oleh institusi 

berkenaan. Antaranya ialah:  

 

Pertama: Usaha yang dilakukan dengan cara mendahulukan merujuk terus kepada al-

Quran dan al-sunnah dalam setiap permasalahan yang akan difatwakan. Perkara ini 

perlu diberi sokongan, atas dasar bahawa sumber hukum asasi dalam Islam ialah al-

Quran dan al-sunnah. Sekalipun kemampuan ulama zaman ini tidak setaraf dengan 

ulama pada era kegemilangan fiqh dan ijtihad, namun setidaknya usaha tersebut 

merupakan ikutan terhadap manhaj Rasul s.a.w, para sahabat dan juga tabiin.  

 

Kedua: Pengamalan merujuk kepada pendapat ulama sebelumnya, sama ada ulama 

terdahulu mahupun ulama terkini merupakan satu pendekatan bijak, atas dasar 

sesuatu ijtihad baru tidak lepas kaitannya dengan ijtihad sebelumnya, malahan 
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dengan itu boleh meningkatkan lagi kualiti ijtihad, namun mesti sentiasa 

memperhatikan dalil dan sumber hukum yang diguna pakai.   

 

Ketiga: Proses perbincangan dan pengeluaran fatwa yang melibatkan seluruh 

pimpinan dan anggota MPU Aceh yang terdiri daripada pelbagai bidang komisi 

bahkan turut melibatkan kaum perempuan juga perlu dikekalkan, apalagi 

kesuluruhan pimpinan dan anggota MPU Aceh merupakan perwakilan alim ulama 

daripada seluruh masyarakat Aceh, dan berbilang latar belakang pendidikannya.  

 

Keempat:  Keputusan terhadap sesebuah fatwa ditetapkan berdasarkan kepada suara 

majoriti (dua pertiga) daripada bilangan anggota mesyuarat juga merupakan suatu 

langkah yang perlu diteruskan bagi mengelak dan memperkecil kesalahan dalam 

amalan berfatwa.   

 

Bagi menambahbaikan lagi kaedah penggunaan sumber hukum dan memudahkan 

lagi proses perbincangan dan pengeluaran fatwa, kajian ini cuba mengemukakan 

beberapa cadangan kepada institusi tersebut, antaranya ialah; 

 

Pertama: MPU Aceh perlu membuat suatu kaedah penggunaan sumber hukum yang 

jelas dan tetap untuk dijadikan sebagai panduan, agar tidak berlaku kecelaruan atau 

hambatan dalam mencari sumber hukum ketika mengeluarkan sesuatu fatwa. Sumber 

hukum itu dapat dirujuk secara satu persatu mengikut keutamaan dalam proses 

perbincangan dan pengeluaran fatwa.  
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Kedua: Mengingat sumber hukum yang terdapat dalam sejarah perundangan Islam 

terbahagi kepada dua, maka MPU Aceh perlu memperjelaskan sikap sama ada 

menggunapakai sumber hukum yang tidak disepakati para ulama atau tidak. Ini 

kerana dalam kalangan para ulama sendiri berlaku perbezaan pendapat tentang 

penggunaannya.  

 

Ketiga: MPU Aceh juga perlu memperjelaskan sikap terhadap penggunaan pendapat 

ulama yang terdapat dalam mazhab-mazhab fiqh. Hal ini kerana pada dasarnya 

hukum (pendapat atau pandangan ulama) yang terdapat dalam perbendaharaan fiqh 

Islam tidak semuanya bersifat qaṭ‘iy.  

 

Keempat: MPU Aceh juga perlu memperjelaskan sikap terhadap penggunaan 

pendapat ulama dan qawā‘id fiqhiyyaṯ sebagai sandaran, kerana keduanya bukanlah 

sumber hukum kecuali berdasarkan kepada dalil yang berasal daripada sumber 

hukum. 

 

Kelima: MPU Aceh juga perlu memperjelaskan sikap terhadap penggunaan undang-

undang pemerintahan sebagai sandaran, karena ianya tidak termasuk sebagai sumber 

hukum dalam amalan berfatwa dalam sejarah perundangan Islam. 

 

Keenam: Dalam kes-kes tertentu, alangkah baiknya MPU Aceh tidak cukup dengan 

hanya merujuk kepada satu sumber hukum sahaja, sebaliknya ia perlu merujuk 

kepada sumber hukum lain (samada sumber hukum yang disepakati mahupun 

sumber hukum yang tidak disepakati) terutamanya dalam keadaan tidak terdapat dalil 
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qat‘iy al-thubūt dan qat‘iy al-dalālaṯ. Hal ini penting bagi menghindar daripada 

kebuntuan dalam menyelesaikan permasalahan yang memerlukan kepada fatwa. 

 

Perkara-perkara ini amat penting, kerana sesuatu fatwa yang dipersembahkan untuk 

diterima oleh masyarakat sangat bergantung kepada sumber hukum yang digunakan.  

 

5.4   Penutup  

Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah S.W.T, kerana dengan taufiq dan 

‘inayaṯNya kajian ini dapat disempurnakan. Kajian ini merupakan sebuah tinjauan 

semula terhadap kaedah penggunaan sumber hukum yang telah diguna pakai dalam 

sepanjang sejarah perundangan Islam, bermula sejak zaman penurunan wahyu 

hinggalah ke hari ini. Seterusnya, kajian ini meneliti kaedah penggunaan sumber 

hukum yang diguna pakai oleh MPU Aceh sebagai sebuah institusi yang berkuasa 

dalam mengeluarkan fatwa di bumi Aceh. Analisis menunjukkan bahawa ketiadaan 

kaedah penggunaan sumber hukum yang tetap dalam berfatwa mengakibatkan 

kecelaruan dan ketidakteraturan dalam penggunaan sumber hukum. Kajian ini 

terhenti sampai setakat ini saja, harapan seterusnya kajian lain dapat dibuat oleh para 

pengkaji lain demi menambahkan lagi perbendaharan keilmuan yang berkitan dengan 

fatwa. Penulisan ini juga diharapkan menjadi salah satu sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu sekali gus dapat membantu umat Islam agar sentiasa berada pada 

landasan yang diredhai Allah.  
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