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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi 

“Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-

masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.  

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 

A. Konsonan 

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin 

sebagai berikut:  

 k : ك ḍ : ض d : د a : ا

 l : ل ṭ : ط ż : ذ b : ب 

 m             : م ẓ : ظ r : ر t : ت 

 n : ن ‘ : ع z : ز ṡ : ث 

 w           : و g : غ s : س j : ج

 h : ه  f : ف sy : ش h : ح

  y : ي q : ق ṣ : ص kh : خ
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B. Konsonan Rangkap 

Konsonan Rangkap (tasydi>d) ditulis rangkap 

Contoh :  

 muqaddimah =   مُقَده  مَ  ة 

َده يْ نَةُ الَْمُنَ و رَةُ  
 al-madῑnah al-munawwarah =  الم

C. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

fatḥaḥ           َ              ditulis a  contoh  qaraa = قَ رأََ    

kasrah          ه             ditulis i contoh مَ  rah =   رَحه }ima 

d}ammah         ُ            ditulis u contoh     كُ تُب = kutubun 

2. Vokal Rangkap 

Vocal Rangkap                َ     ْي       (fatḥah dan ya) ditulis  “ai” 

Contoh :   زَيْ نَب    = zainab   َكَ  يْ ف  = kaifa 

Vocal Rangkap                َ         ْو    (fatḥah dan waw) ditulis “au” 

Contoh :    َحَوْل  = ḥaula    َقَ وْل  = qaula 

3. Vokal Panjang  (maddah) 

ى     َ  dan   َ ا    (fatḥah)  ditulis   ā contoh: قاَمَا = qāmā 

يْم   :ditulis    ī  contoh   (kasrah)  ـــِـى   rahῑm = رَحه

 ulūm‘=   عُلُوْم   :ditulis    ū  contoh   (d}ammah)  ـــُـو 

D. Ta’ Marbūṭah 

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/ 

Contoh :  َْكَر  مَة مُ مَك ة ال   = Makkah al-Mukarramah 

يه ةلش رهيْ عَة اله اَ    سْلَمه  = al-Syarῑ’ah al-Islāmiyyah 

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/ 

Contoh:  مٍي ة اَلْحكُُوْ مَةُ اْله سْلآ   = al-ḥukūmatul- islāmiyyah 

تَ وَاتهرَة مُ الَْسُن ةُ الْ    = al-sunnatul-mutawātirah 
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E. Hamzah 

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda 

apostrof ( ’) 

Contoh :               ْمَ  ان  إهي    = ῑmān, bukan ‘ῑmān 

َ ادُ      -ittḥād, al-ummah, bukan ‘ittḥād al =   م ةالُْ  إهتِه 

‘ummah 

F. Lafẓu Jalālah 

Lafẓu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah. 

Contoh :   عَبْدُ ا لل  ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh 

 .ditulis: Jārullāh    جَ ارُ الل    

G. Kata Sandang “al-“ 

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan 

huruf qamariah maupun syamsiah. 

Contoh:  al-amākin al-muqaddasah =       اَلَمَاكهنْ الَْمُقَ د سَة  

الَْشَرْعهيه  ةالَْسه يَاسَةُ      = al-siyāsah al-syar’iyyah 

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, 

meskipun merupakan nama diri. 

Contoh:  الَْمَا وَرْدهي = al-Māwardῑ 

 al-Azhar =  اَلَزْهَر 

 al-Manṣūrah =   الَْمَنْصُوْرَة

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan 

huruf kapital. 

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu 

  Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm 
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 Singkatan: 

Swt.  = Subḥānahu wa Ta’ālā 

saw  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

ra.  = radiyallāhu ‘anhu 

a.s.  = ‘alaih al-sala>m 

Q.S.  = Al-Qur’an Surah 

H.R.  =  Hadis Riwayat  

UU  = Undang-Undang 

t.p.  = tanpa penerbit 

t.t.p.  = tanpa tempat terbit 

Cet.  = cetakan 

t.th.  = tanpa tahun 

h.  =  halaman 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

H  = Hijriyah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  =  Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)  

w.  = Wafat tahun 

Q.S. .../...: 4 = Qur’an Surah ...., ayat 4 
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ABSTRAK 

Nama   : Muhammad Nurtaufiq Sudirman 

NIMNIMKO : 1974233078/85810419078 

Judul Skripsi : Impresi Lupa pada Taklif dan Implementasinya dalam Fikih   

...Puasa Perspektif Mazhab Hambali 

 
 Taklif merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang 
mukalaf, dalam hal ini adalah ketetapan dari Allah Swt. yang mencakup perintah 
dan larangan-Nya. Seorang mukalaf dalam melaksanakan taklif yang di bebankan 
kepadanya, terkadang mereka meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya 
dan mengerjakan apa yang dilarang baginya disebabkan oleh beberapa hal, di 
antaranya adalah lupa. Lupa sendiri merupakan fenomena yang sudah sering terjadi 
pada seseorang. Lupa bila disandingkan dengan syariat memiliki hubungan dengan 
hukum-hukum Islam. Di antara hal yang banyak dibahas oleh para ulama adalah 
permasalahan lupa pada fikih puasa, dimana hal ini banyak terjadi dan tidak 
mungkin ditolak kecuali dengan kesulitan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep taklif dan hakikat lupa 
pada taklif dalam Islam, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum syariat kepada 
seorang mukallaf yang lupa saat menjalani ibadah puasa menurut perspektif 
mazhab Hambali. Dengan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan 
normatif, pendekatan filosofis, dan pendekatan fikih. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal, yaitu: Pertama, taklif dalam 
Islam adalah kewajiban yang dituntut hukum agama yang mencakup wajib, 
mandub, haram, makruh, dan mubah. Taklif memiliki tiga rukun, yaitu mukalif 
(yang menetapkan hukum dalam hal ini adalah Allah Swt.), mukallaf (orang yang 
dibebankan kepadanya hukum syariat), mukallaf bih (perbuatan yang dibebankan 
kepada seorang mukalaf). Kedua, lupa merupakan di antara uzur yang dibenarkan 
di dalam syariat Islam, menurut mazhab Hambali bahwasanya seseorang yang lupa 
itu tidak dikatakan sebagai mukalaf pada saat dia dalam keaadaan lupa. Ketiga, 
Lupa pada permasalahan fikih khususnya ibadah puasa, memiliki konsekuensi 
hukum yang berbeda-beda menurut mazhab Hambali. Lupa yang berkaitan dengan 
ibadah puasa memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda, di antaranya 
menjadikan puasanya tersebut batal dan ada juga yang tidak menjadikan puasa 
seorang mukalaf tersebut batal. Implikasi dari penelitian ini di antaranya mampu 
memberikan penjelasan terkait hakikat taklif dan lupa dalam syariat Islam yang 
terjadi pada seorang mukalaf, terhadap taklif yang dibebankan syariat kepadanya 
dan dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan lupa pada fikih puasa dan 
konsekuensinya pada hukum syariat menurut perspektif mazhab Hambali sehingga 
menjadi penambah wawasan ilmu bagi pembaca untuk para penuntut ilmu secara 
khusus dan masyarakat secara umum. 
 
Kata Kunci: Taklif, Lupa, Fikih Puasa, Mazhab Hambali 
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 مستخلص البحث 
 محمد نورتوفيق سوديرمان  :  اسم

 1974233078/85810419078:  رقم الجامعي 
 لمذهب الحنبليالصيام عند ا نسيان وتطبيقه في فقه: أثر ال بحثعنوان ال

من الل سبحانه وتعالى. أو نهي  أمر    إما   لف، وهوكيجب أن يقوم به الم  ما  التكليف 
له تنفيذ  والمكلفون عند ما هم  يتركون  به   ،  أحيانا  ويفعلون    أحيانا   يؤمرون  عنه  ينهون  ما 

وحينما  ص.  نسيان ظاهرة حدثت في كثير من الحيان لشخ والالنسيان.    لسباب كثيرة منها
فقه  من بينه ما يرتبط بنقشه العلماء على نطاق واسع    ،النسيان بالشريعة السلميةيتعلق  

 الصيام، وهو أمر شائع ولا يمكن رفضه إلا بصعوبة.
نسيان التكليف في السلم،   حقيقةو   فليكإلى معرفة مفهوم الت  ا البحثهدف هذ 

نسى أثناء الصيام وفق منظور المذهب الذي ي  كلفالشريعة على الم  مقتضىوكذلك معرفة  
 فلسفي وفقهي. و  منهج معياري هذه الدراسة هوالحنبلي. منهج البحث في  

ما طلب الشارع ويشمل الواجب ليف في السلم هو  كالت   :هي: أولاا البحث  نتائج   
ف )هو الل سبحانه  ل ه وهي المك  أركان  ة قوم على ثلثح، ويالمكروه، والمبا و الحرام،  و المندوب،  و 

الشريعة السلمية(،    والمكل فوتعالى(،   به بموجب  به )الشخص المكلف  عل ف)  المكل ف 
ثانالتكليف ال  ياا: (.  أحد  هو  السلمية،    عذارالنسيان  الشريعة  في  بها    وفقاا و المسموح 

إن    اا:. ثالثهلف حالة نسيان كالشخص الذي ينسى لا يقال إنه مفإن  الحنبلي    ذهبللم
النسيان  لا الصيام،  في مسألة  افقه، خاصة  له  في  الحنبلي  وأحكاملمذهب  ، مختلفة  صور 

  هذا البحث يقدم تفسيراا لحقيقة التكليف . و ها لا يبطل الصيامبعضها يبطل الصيام وبعض
خاصة ما يتعلق بفقه الصيام من وجهة نظر  في الشريعة السلمية،    حقيقة النسيان وأثرهو 

 .ةوالمجتمع عام ةخاص   باحثيلواالمعرفة للقراء  يضيف رأياا في واحةبحيث  الحنبليالمذهب 
 

الحنبلي ذهب، فقه الصيام، المالنسيان تكليف، الثر، الالكلمات المفتاحية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah Swt. menurunkan manusia ke muka bumi untuk menjadi khalifah 

yang bertugas memakmurkan, menegakkan keadilan menebarkan kebaikan di 

dalamnya, dan yang lebih penting dari semua itu adalah untuk beribadah dan 

mentauhidkan Allah Swt. Ibadah dalam Islam mencakup setiap aktifitas keseharian 

manusia. Ibnu Taimiyyah mendefinisikan ibadah sebagai, 

رَةالظ  اطهنَة وَ البَ  اله مَ عْ الَْ وَ  اله قْ وَ الَْ  نَ مه  اهُ ضَ رْ ي َ وَ  هُ اللُ ا يُهُب  مَ  ل ه كُ له  ع  امه جَ  اسْم    1اهه
Artinya:  

Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Swt. 
dan diridai-Nya, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak atau 
tersembunyi.  

Maka dari itu Allah Swt. menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para 

rasul-Nya untuk memberikan penjelasan dan pengajaran kepada manusia terkait 

penyembahan dan ibadah kepada-Nya, serta sebagai petunjuk dan kabar gembira 

bagi kaum muslimin. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Anbiya/20: 25. 

 عۡبُدُونه ٱفَ  أَنَا  إهلا    إهلَ هَٰ   لَا   ۥأنَ هُ  هه يۡ إهلَ  ی  نوُحه  إهلا   ر سُولٍ  مهن قَ بۡلهكَ  مهن أرَۡسَلۡنَا وَمَا  
Terjemahnya:  

Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Nabi 
Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada 
tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku..2 

Ibadah memiliki cakupan makna yang luas, meliputi seluruh perbuatan 

manusia. Ibadah juga merupakan sesuatu hal yang penting, karena merupakan satu-

satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ibadah juga memiliki 

 
1Ah}mad bin ‘Abdu al-H}alim bin ‘Abdu al-Salam ibn Taimiyyah, al-‘Ubu>diyyah (Beirut: 

al-Maktabah al-Isla>mi>, 1426 H/2005 M), h. 44. 

2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim Terjemah Per Kata (Bandung: Semesta al-

Qur’an, 2013), h. 324. 
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banyak bentuk dan macamnya, mencakup segala cabang-cabang dan permasalahan-

permasalahan keimanan kepada Allah Swt. 

Salah satu bentuk ibadah yang agung di sisi Allah Swt. adalah ibadah puasa. 

Puasa bagi kaum muslimin bukanlah sesuatu yang asing, karena kaum muslimin 

telah terbiasa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Melalui puasa ini Allah 

Swt. ingin menjadikan manusia sebagai hamba yang bertakwa, yang memiliki 

perilaku yang baik, sehingga menjadi hamba Allah yang sebenarnya dan 

bermanfaat bagi dirinya serta orang lain.  

Puasa adalah sebuah ibadah yang mengharuskan seseorang menahan diri 

dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkannya disertai dengan niat, 

mulai dari terbitnya fajar hingga tebenamnya matahari. Puasa Ramadan merupakan 

salah satu dari rukun Islam. Puasa Ramadan dibebankan kepada setiap orang yang 

mukallaf dan sedang tidak memiliki halangan (uzur) untuk melakukan ibadah puasa 

dan hal ini merupakan sebuah taklif dari Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya. 

Taklif merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam hal ini adalah 

merupakan ketetapan dari Allah Swt. yang mencakup perintah dan larangan-Nya, 

berfungsi untuk mencegah manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak 

sistem kehidupan sosial manusia. Serta menyampaikan kepada manusia agar 

mencapai tujuan hidupnya. Allah Swt. mengetahui tingkat kemampuan setiap 

hamba-Nya dalam menjalankan syariat Islam, sehingga dia menetapkan aturan-

aturan atau hukum-hukum Islam yang sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. 

Taklif dalam batas kemampuan manusia merupakan salah satu bentuk 

nikmat Allah Swt. kepada hamba-Nya. Allah Swt. telah menghilangkan kesulitan 

dalam pelaksanaan syariat-Nya, sehingga manusia mampu melaksanakan perintah 

Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. Al-Qur’an juga menjelaskan bahwasanya 
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Allah Swt. tidak akan memikulkan beban di luar batas kemampuan hamba-Nya, 

sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

ُ نَ فْساا إهلا  وُسْعَهَا  لَا يُكَل هفُ اللَّ 
Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 3 

Dalam ayat tersebut menjelaskan nikmat Allah Swt. atas hamba-Nya dalam 

masalah syariat yang dibebankan kepadanya. Imam Ibnu Kas\i>r menafsirkan ayat ini 

bahwa, 

لَْقههه وَرأَفْتَههه بهههمْ وَإهحْ  ا فَ وْقَ طاَقتَههه، وَهَذَا مهنْ لُطْفههه تَ عَالَى بِه  4سَانههه إهليَْههمْ لَا يُكَل هفُ أَحَدا
Artinya: 

Allah Swt. tidak membebankan seorang di atas kemampuannya. Dan ini 
merupakan kelembutan Allah Swt. kepada mahluk-Nya, belas kasih dan 
kebaikan-Nya kepada mereka.  

Hal ini juga merupakan berita gembira mengenai ampunan Allah Swt. atas 

kelalaian-kelalaian yang telah dilakukan oleh hamba-hamba-Nya. Hal ini berlaku 

bagi kaum muslimin yang telah melaksanakan dan mematuhi tugas-tugas dari Allah 

Swt.  

Seorang mukalaf dalam menjalankan perintah yang dibebankan kepada 

mereka, terkadang melakukan suatu amalan namun tidak ia maksudkan untuk 

mengerjakan amalan tersebut, maka dia melakukan apa yang diharamkan atau 

meninggalkan apa yang diwajibkan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya 

adalah lupa. Lupa sendiri merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi pada 

 
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-Karim Terjemah Per Kata, h. 49. 

4Isma>’i>l bin’Umar bin Kas|ir, Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 1 (Cet: II; Kairo: Da>r al-

T}aibah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi>’, 1420 H/1999 M), h. 737. 
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seseorang. Lupa adalah ketidakmampuan seseorang mengenal atau mengingat 

sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami.5  

Lupa bila disandingkan dengan syariat memiliki hubungan dengan hukum-

hukum Islam. Lupa memiliki hubungan yang relevan dengan kehidupan manusia, 

dalam hal ini tidak seorang pun yang selamat dari perkara lupa. Bahkan Rasulullah 

saw. pun mengalami hal ini, sebagaimana sabda beliau, 

يتُ فَذكَ هرُونه  )أَخْرَجَهُ الْبُخَارهيُ ( 6 ثْ لُكُمْ، أنَْسَى كَمَا تَ نْسَوْنَ، فإَهذَا نَسه  أَنَ بَشَر  مه
Artinya: 
 Aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa lupa sebagaimana 

kalian lupa, maka jika aku terlupa ingatkanlah.  

Berdasarkan hal ini, seorang hamba butuh pengetahuan tentang perkara-

perkara agama dan terkhusus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan 

terhindarnya seorang hamba dari rusaknya suatu ibadah yang mereka kerjakan. Di 

antara hal yang dibahas oleh para ulama adalah lupa yang berkaitan dengan ibadah 

puasa, di mana kaum muslimin terkadang terjatuh pada perkara lupa ketika sedang 

menjalankan ibadah puasa. Al-Kasa>ni>  juga menyebutkan di dalam kitabnya  Bada>i’ 

S}ana>i’ Fi> Tarti>bi al-Syara>i’ bahwasanya, 

يَ  ن  الن هس   ْ ِْلهبُ وُجُودُهُ وَ  به انَ فيه باَ وله وْمه اه ا يَ  َرجٍَ فَجُعهلَ عُذْراا دَفْ عاا  لَا الص      يُمْكهنُ دَفْ عُهُ إلا  بحه
 7لهلْحَرجَه 

Artinya: 

Dan karena lupa dalam permasalahan puasa merupakan hal yang banyak 
terjadi, dan sangat sulit untuk dihindari, maka syariat menjadikannya uzur 
untuk mengatasi kesulitan tersebut. 

 
5Rena Kinnara dan Robi Mustika, “Lupa, dalam Perspektif Psikologi Belajar dan Islam”, 

Jurnal Psikologi 1, no. 1 (2019): h. 47.  

6H.R. Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Da>r T{awq al-Naja>h, 1422 H/ 

2001 M), h. 401. 

7Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad al-Kasa>ni>, Bada>i’ S}ana>i’ Fi> Tarti>bi al-Syara>i’, Juz 2 

(Cet: II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 M/ 1986 M), h. 75. 
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 Ulama membahas permasalahan lupa bagi orang yang berpuasa dengan 

memperhatikan semua dalil yang ada, baik yang disebutkan dalam Al-Qur’an 

ataupun dalam hadis. Penyikapan ulama dari semua mazhab terhadap masalah lupa 

ternyata berbeda-beda. Ulama mazhab Syafii dan Hambali memandang bahwa 

orang yang lupa tidak dikatakan sebagai seorang mukalaf.8 Sedangkan ulama 

mazhab Hanafi memandang bahwa lupa itu tidak menghilangkan kewajiban 

terhadap Allah Swt. karena lupa tidak menghilangkan akal, namun lupa dapat 

dijadikan uzur dikarenakan lupa dilakukan tanpa ada niatan dari pelakunya.9  

 Salah satu yang menarik dalam permasalahan lupa adalah pendapat mazhab 

Syafii dan Hambali dalam menyikapi hal tersebut, namun pada penelitian ini 

peneliti mengkhususkan pembahasan pada mazhab Hambali. Karena kekhususan-

kekhususan yang terdapat pada mazhab ini, yaitu berupa; 

Mazhab Hambali memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hadis dan 

as\ar, hal ini disebabkan karena imam Ahmad memiliki pengetahuan yang lebih luas 

terhadap as\ar, dan paling banyak mengumpulkan dalil-dalil dibandingkan dengan 

imam-imam mazhab yang lain. Oleh sebab itu imam Ahmad sangat sedikit 

menggunakan al-ra’yu dan lebih banyak berpendapat berlandaskan hadis atau as\ar 

dari sahabat. Ibnu Khaldun berkata bahwasanya imam Ahmad, 

يهَا وَهُمْ  قلَهيل لهبُ عْده مَذْهَبههه عَنْ الا  هُ دُ قَل ه فُمُ  ِْدَادَ وَنَ وَاحه لش امه وَالْعهراَقه مهنْ بَ  جْتههَاده، وَأَكْثَ رهُُمْ باه
فْظاا لهلس   بَاطه إهليَْهه ن  أَكْثَ رُ الَن اسه حه سْتهن ْ لاه  10عَنْ الَْقهيَاسه مَا أمَْكَنَ ةه وَرهوَايةَه اَلْحدَهيثه وَمَيْلا باه

 

 
8‘Ali> bin Isma>’i>l al-Abya>ri>, Al-Tah}qi>q wa al-Baya>n fi> Syarh} al-Burha>n fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 

2 (Cet. I; Beirut: Dar al-D}iya>’, 1434 H/ 2013 M), h. 288-289 dan Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 

al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir (Kairo: Da>r Ibnu al-Jauzi, 1438 H/2017 M), h. 

50.  

9‘Abdul Aziz bin Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asra>r ‘An Ushu>l Fakhr al-Isla>m al-

Bazdawiy, Juz 4 (Cet. I; Istanbul: Syarikah al-S}aha>fah al-‘Us|ma>niyyah, 1308 H/ 1890 M), h. 276.  

10‘Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad ibn Khaldu>n Abu> Zaid, Ta>ri>kh li Ibn Khaldu>n, Juz 1 (Cet. 

II; Beirut: Da>r al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), h. 566. 
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Artinya: 

Pengikutnya hanya sedikit karena mazhabnya yang jauh dari ijtihad. 
Mayoritas pengikutnya terdapat di wilayah Syam dan Irak, terutama di 
Baghdad dan sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak 
menghafal sunah dan riwayat hadis, serta cenderung menggunakan metode 
penarikan hukum langsung dari Al-Quran dan sunah daripada menggunakan 
qiyas selama hal tersebut memungkinkan. 

Di samping itu mazhab Hambali juga cenderung lebih memberikan 

kemudahan dalam permasalahan ibadah, hal ini sebagaimana yang dituliskan oleh 

Bakr bin ‘Abdullah Abu Zaid di dalam kitabnya al-Madkhal al-Mufas}s}al li Mazhab 

al-Ima>m Ah}mad, terkait kekhususan mazhab Hambali bahwasanya, 

ْ  يْرُ سه يْ الت     11ت لَ امَ عَ مُ الْ وَ  اته ادَ بَ عه الْ  نَ مه  امه كَ حْ الَْ  فيه
Artinya:  

Memberikan kemudahan pada hukum-hukum (permasalahan) ibadah dan 
muamalah. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan lupa dalam 

taklif dan konsekuesinya pada ibadah puasa berdasarkan perspektif mazhab 

Hambali dalam sebuah penelitian yang berjudul “Impresi Lupa Pada Taklif dan 

Implementasinya dalam Fikih Puasa Perspektif Mazhab Hambali”. 

B. Rumusan Masalah 

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, 

pokok penting dari penelitian ini adalah impresi lupa dalam taklif dan 

implemetasinya dalam ibadah puasa dan fokus terkait pendapat ulama dari mazhab 

Hambali. Pokok permasalahan ini dapat diuraikan menjadi beberapa rumusan 

masalah: 

1. Bagaimana konsep taklif dalam Islam? 

2. Bagaimana hakikat lupa dalam taklif? 

 
11Bakr bin ‘Abdullah Abu> Zaid, al-Madkhal al-Mufas}s}al li Mazhab al-Ima>m Ah}mad, Juz 1 

(Cet.I; Jeddah: Da>r al-‘A>s}imah, 1417 H/ 1996 M), h. 140. 
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3. Bagaimana perspektif mazhab Hambali terkait lupa pada ibadah puasa? 

C. Pengertian Judul 

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian. Tujuannya 

adalah membatasi hal-hal apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selain itu 

juga berfungsi untuk menjelaskan batasan makna dari kata atau himpunan kata yang 

terdapat pada judul penelitian. 

Dalam pengertian judul ini, penulis ingin menjelaskan beberapa pengertian 

atau makna kata yang dipakai dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman 

sehingga pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa maksud dari 

penelitian ini. Di antara istilah-istilah atau kata yang perlu diketahui dalam 

penelitian ini antara lain:   

1. Impresi  

Impresi adalah efek pada indra atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran12 

2. Lupa 

Lupa adalah kondisi seseorang mengalami kehilangan atau gangguan pada 

akalnya. Lupa juga bisa berarti lepas dari ingatan atau kondisi seseorang tidak sadar 

(tidak tahu akan keadaan dirinya atau sekelilingnya dan sebagainya).13 Adapun lupa 

dalam bahasa Arab berasal dari kata  ُي  yang berarti lalai atas sesuatu atau النهس            ْ

meninggalkan sesuatu.14 

  

 
12Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV 

(Cet. VIII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 529. 

13Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

h. 850. 

14Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5 (t.t.p.: Da>r al-Fikri, 

1399 H/1979 M), h. 421 
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3. Taklif 

Taklif secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab   تَكْلهيْف 

yang berarti pembebanan atau penyerahan beban (pekerjaan, tugas, dan sebagainya) 

yang berat (kepada seseorang).15 Kewajiban yang dituntut oleh hukum agama.16 

4. Implementasi  

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan17 

5. Fikih 

Fikih secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab   فهقْه yang 

berarti pengetahuan atau pemahaman. Secara terminologi berarti ilmu tentang 

hukum Islam.18 Sedangkan dalam bahasa Arab fikih berarti  ُم ه    ْ  yang berarti ال    ف    َ

pemahaman. Sedangkan menurut istilah syariat fikih berarti ilmu yang 

menerangkan hukum-hukum syariat yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci.19 

6. Puasa 

Puasa menurut KBBI adalah rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau 

berpantang dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya. Mulai dari 

terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.20 Puasa dalam bahasa Arab berasal 

dari kata  ُوْم وْمُ -امَ ص           َ   yang merupakan masdar dari kata ,الص             يَص           ُ yang berarti 

 
15Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

h. 1380. 

16‘Ali> bin Sulaima>n al-Marda>wi>, Al-Tah}bi>r Syarh} al-Tah}ri>r, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: 

Maktabah al-Rusyd, 1421 H/ 2000 M), h. 1130.  

17Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

h. 529. 

18Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

h. 391. 

19‘Abdu al-Kari>m bin ‘Ali bin Muh}ammad al-Namlah, Al-Maz}hab Fi> ‘Ilmi Us}u>l al-Fiqhi 

al-Muqa>ran, Juz 1 (Cet. I; Riya>d}: Maktabah Rusyd, 1420 H/1999 M), h. 18. 

20Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

h. 1110. 
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menahan.21 Sedangkan menurut istilah syariat puasa berarti suatu ungkapan kata 

dari menahan secara khusus. Yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala 

sesuatu yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari 

disertai dengan niat.22 

7. Mazhab Hambali 

Mazhab secara etimologi berasal dari bahasa Arab      م َذْه َب  yang berarti  

jalan.23 Adapun secara terminologi berarti haluan atau aliran mengenai hukum fikih 

yang menjadi ikutan umat Islam.24 Hambali adalah salah satu mazhab dari 4 

mazhab fikih yang dinisbatkan kepada Abu> ‘Abdillah Ah}mad ibn Muh}ammad ibn 

H}ambali atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ahmad bin Hambal. 

D. Kajian Pustaka  

 Dalam menyusun penelitian ini, terdapat beberapa kajian pustaka yang 

menjadi rujukan penulis. Sekalipun beberapa di antaranya tidak membahas secara 

spesifik, namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai bahan 

rujukan dan perbandingan. Di antara referensi yang menjadi rujukan bagi penulis 

untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1. Referensi Penelitian  

a. Kitab Raud}ah al-Na>z}ir wa Junnah al-Mana>z}ir25 yang ditulis oleh ‘Abdullah bin 

Ah}mad bin Quda>mah al-Maqdisi> (w. 620 H). Dengan syarahnya kitab Ittiha>f 

 
21Muh}ammad bin Ya’qub al-Fairuza>ba>di>, Al-Qamu>s al-Muh}i>t}, Juz 1 (Cet. VIII; Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1995 M), h. 735.  

22Yu>suf bin H}asan bin Ha>di>, Al-Durru al-Naqyu Fi> Syarh}i Alfa>z| al-Kharaqi>, Juz 2 (Jeddah: 

Da>r al-Mujtama’ Li al-Nasyri wa al-Tauzi>’,1411 H/1991 M), h. 355. 

23Muh}ammad bin Ya’qub al-Fairuza>ba>di>, Al-Qamu>s al-Muh}i>t}, Juz 1 (Cet. VIII; Beirut: 

Muassasah al-Risalah, 1416 H/ 1995 M), h. 86. 

24Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, 

h. 985. 

25Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir. 
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Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh26 yang ditulis oleh 

‘Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah (w. 1435 H). Buku ini 

membahas tentang usul fikih yang di dalamnya juga tercakup pembahasan 

tentang taklif.  Sebagai rujukan kami dalam masalah yang berkaitan dengan 

taklif dan kelayakan seorang mukalaf dalam menjalankan syariat Islam yang 

dibebankan kepadanya. 

b. Kitab yang berjudul al-Ja>mi’ Li’ulu>m al-Ima>m Ah}mad,27 kitab ini ditulis oleh 

Kh>alid al-Rabba>t}. Kitab ini membahas dan mengumpulkan riwayat-riwayat 

langsung Imam Ahmad yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih yang 

ditanyakan langsung kepadanya. Kitab ini menjadi rujukan bagi penulis untuk 

mengumpulkan riwayat langsung dari Imam Ahmad yang berkaitan dengan 

masalah fikih puasa. 

c. Kitab al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} min al-Khila>f, 28 yang ditulis oleh Abu al-

H}asan bin Sulaima>n al-Mardawi> (w. 885 H). Buku ini menjelaskan tentang 

pendapat-pendapat mazhab Hambali terhadap masalah-masalah yang terdapat 

dalam kitab al-Muqni’. Kitab ini sebagai rujukan bagi penulis untuk 

mengumpulkan perkataan-perkataan ulama mazhab Hambali khususnya pada 

permasalahan puasa. 

d. Kitab al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala> Matan al-Muqni’29 yang ditulis oleh 

‘Abdurrahma>n bin Muh}ammad bin Ah}mad bin Quda>mah (w. 682 H). Buku ini 

memuat masalah-masalah fikih dan dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab 

 
26‘Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, (Cet. I; Riyad: Da<r al-‘A>s}imah li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1417 H/ 

1996 M).  

27Kha>lid al-Rabba>t}, Al-Ja>mi’ Li’ulu>m al-Ima>m Ah}mad al-Fiqh (Cet. I; Kairo: Da>r al-Falla>h} 

Lilbahs\i al-‘Ilmi> wa Tahqi>q al-Tura>s\, 1430 H/ 2009 M).   

28Abu al-H}asan bin Sulaima>n al-Mardawi, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} min al-Khila>f  

(Cet.  I; Kairo: Al-Mat}ba’ah al-Sunnah al-Muh}ammadiyah, 1394 H/ 1955 M). 

29‘Abdurrahma>n bin Muh}ammad bin Ah}mad bin Quda>mah, Al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala> Matan 

al-Muqni’ (Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi> li al-Nasri wa al-Tauzi>’, 1403 H/ 1983 M). 
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Hambali dalam berpendapat dan bagaimana mereka menjawab dalil yang 

menyelisihi pendapat mereka. Kitab ini menjadi rujukan bagi penulis terhadap 

dalil-dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Hambali, yang berkaitan 

masalah-masalah fikih puasa. 

e. Kitab Ga>yah al-Muntaha> fi> Jam’i al-Iqna>’wa al-Muntaha>.30 yang ditulis oleh 

syaikh Mar’i> bin Yu>suf al-Karami> al-H}ambali (w. 1033 H). Kitab ini 

mengumpulkan dua buku penting dalam mazhab Hambali, yaitu kitab al-Iqna>’ 

dan Muntaha al-Ira>da>t yang mana keduanya menjadi kitab rujukan pada dalam 

menentukan pendapat yang muktamad pada mazhab Hambali. Penulis 

mengambil kitab ini untuk mencari pendapat yang muktamad dalam mazhab 

Hambali pada permasalahan fikih puasa.   

 2. Penelitian Terdahulu 

a. Sebuah penelitian yang ditulis oleh Lutfiyah Hasan Muhammad yang berjudul 

Al Takli>f fi> Syari>’ah al-Isla>miyyah.31 Kesimpulan dari penelitian ini, fokus 

pada taklif dalam ajaran Islam secara umum, sedangkan penelitian kami 

membahas tentang salah satu pembatal taklif yaitu lupa dan kaitannya pada 

permasalahan fikih puasa. 

b. Sebuah penelitian  yang ditulis oleh Hami>d Farh}a>n ‘Abdul ‘Ali>m al-‘Afi>f yang 

berjudul As\ar al-Nisyan fi> Mana>sik al-H}ajj.32 Penelitian ini memberikan 

kesimpulan terkait lupa dan konsekuensi hukum syariat pada manasik haji. 

Sedangkan pada penelitian kami membahas terkait kelayakan mukalaf pada 

fikih puasa. 

 
30Mar’i> bin Yu>suf al-Karami> al-H}anbali>,Ga>yah al-Muntaha> fi> Jam’i al-Iqna>’wa al-

Muntaha (Cet. I; Kuwait: Muassasah Gara>s, 1428 H/ 2007 M) 

31Lut}fiyah H}asan Muh}ammad, “Al-Takli>f fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah”, Disertasi (Makah: 

Universitas Ummul Qura’, 1418 H/ 1997 M).   

32Hami>d Farh}a>n ‘Abdul ‘Ali>m al-‘Afi>f, “ As\ar al-Nisyan fi> Mana>sik al-H}ajj”,  Majallah  

Dirasat al-Ijtima>’iyyah 16, no. 32 (2011).  



12 

 

 

 

c. Penelitian yang ditulis oleh Muh }ammad Riya>d} Fakhri dengan judul penelitian 

‘Awa>rid} al-Jahl wa al-Nisya>n wa al-Khata’ ‘ala> al-Masu>liyyah fi> al-Syari>’ah 

al-Isla>miyyah.33 Penelitian ini memberikan kesimpulan tentang apa saja yang 

berkaitan dengan penghalang-penghalang taklif dalam pembebanan syariat 

pada seorang mukalaf. Adapun penelitian kami membahas tentang pengaruh 

lupa yang merupakan di antara penghalang taklif pada ibadah puasa. 

d. Penelitian yang ditulis oleh Ben Sa>yih} Sulaima>n dengan judul penelitian “Al-

Khata’ wa al-Nisya>n fi> Fiqh al-‘Iba>da>t”.34  Kesimpulan dari penelitian ini 

menjelaskan terkait penghalang-penghalang taklif berupa al-Khata’ dan al-

Nisyan serta bagaimana konsekuensi hukum syariat terhadapnya pada 

permasalahan-permasalah yang berkaitan dengan fikih ibadah secara umum. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami adalah pada permasalahan-

permasalahan fikih, yang mana pada penelitian ini dibahas secara umum dan 

luas, sedangkan dipenelitian kami hanya pada permasalahan fikih puasa.  

e. Sebuah artikel yang ditulis oleh Abdur Rakib dengan judul artikel “Mukallaf 

Sebagai Subjek Hukum Dalam Fikih Jinayah”35 Penelitian ini memberikan 

kesimpulan terkait kelayakan mukalaf pada fikih jinayah, yang mana 

kelayakan mukalaf pada fikih jinayah berbeda dengan kelayakan mukalaf pada 

bab-bab fikih yang lain. Sedangkan pada penelitian kami membahas terkait 

kelayakan mukalaf pada fikih puasa. 

 
33Muh }ammad Riya>d} Fakhri, “As\ar ‘Awa>rid} al-Jahl wa al-Nisya>n wa al-Khata’ ‘ala> al-

Masu>liyyah fi> al-Syari>’ah al-Isla>miyyah”, Alustath Journal, no. 202 (1433 H/ 2012 M). 

34Ben Sa>yih} Sulaima>n, “Al-Khata’ wa al-Nisya>n fi> Fiqh al-‘Iba>da>t”, Tesis (Ghardaia: 

University of Ghardaia, 2021). 

35Abdur Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fikih Jinayah”, Jurnal Kajian 

Hukum Islam 5, no. 2 (2021).   
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E. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi 

kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) 

berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.36 Adapun penelitian bisa 

berupa metode kualitatif. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang objektif 

dan akurat, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode library research. Penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian yang digunakan dengan cara mengutip pendapat yang mempunyai 

hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang digali kemudian 

dianalisa, bersumber dari buku-buku atau tulisan yang terdapat di media cetak 

maupun elektronik. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan Al-Qur’an, hadis, 

dan kaidah-kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat para ulama yang telah 

ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.37  

b. Pendekatan Usul, menjelaskan prinsip-prinsip usul dan memberikan dalil-dall 

yang mendukungnya.38  

 
36Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Cet. XVI; Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 2018), h. 2. 

37Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 

h. 33-35. 

38Sya’ban Muh}ammad Isma>’i>l, Tah}qi>q Raud}ah al-Na>z}ir wa Junnah al-Mana>z}ir, Juz 1 (Cet. 

II; t.t.: Muassasah al-Rayya>n, 1423 H/ 2002 M), h. 21.  
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c. Pendekatan Fikih, pendekatan yang berupa metode untuk menelaah, mengkaji, 

dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam 

bidang ‘amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan dalil-dalil 

secara terperinci.39 

3. Sumber Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber 

rujukan peneliti yang meliputi: 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari sumber 

pertamanya.40 Berupa Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih karya ulama-ulama 

mazhab Hambali. Seperti Kitab Raud}ah al-Na>z}ir wa Junnah al-Mana>z}ir, Ittiha>f 

Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, al-Ja>mi’ Li’ulu>m al-

Ima>m Ah}mad, al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} min al-Khila>f, al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala> 

Matan al-Muqni’, dan Ga>yah al-Muntaha> fi> Jam’i al-Iqna>’wa al-Muntaha>. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai 

penunjang data primer.41 Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, serta informasi lain yang diakses dari 

internet yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. 

  

 
39Masrul Anam, “Pendekatan Fikih dan Pengaruh Madzhab dalam Kajian Tafsir Al-

Qur;an”, Al-‘Ijaz 3, no. 1 (Juni 2021), h. 40 (31-45)  

40Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 

150. 

41Harnovinsah, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan E-Learning 

Universitas Mercu Buana, t.th), h. 1. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk  mendapatkan 

data penelitian.42 Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur’an, hadis, 

literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang taklif dan lupa dalam 

Islam, serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lupa pada ibadah 

puasa dalam pandangan mazhab Hambali. 

 Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan 

adalah: 

a. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang 

berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Serta menerjemahkan (jika 

kitab berbahasa Arab) dan memilih atau mengambil beberapa isi kitab yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

b. Membaca tulisan-tulisan yang membahas tentang taklif dan lupa dalam Islam, 

serta permasalahan-permasalahan fikih puasa pada mazhab Hambali. 

c. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada kitab tersebut. 

d. Menyusun, merangkai, dan menyimpulkan data hasil dari penelitian. 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan 

klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan 

dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. 

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis). 

Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian 

b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan. 

 
42Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 224. 
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c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar 

dalam mengambil kesimpulan. 

d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan 

pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya 

dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan. 

F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui konsep taklif dalam Islam 

b. Untuk mengetahui hakikat lupa pada taklif.  

c. Untuk mengetahui konsekuensi hukum syariat kepada seorang mukalaf yang 

lupa saat menjalani ibadah puasa menurut perspektif mazhab Hambali. 

2.  Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua hal: 

a. Kegunaan Teoretis 

Diharapkan penelitian ini dapat mengambil peran dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam mengetahui hakikat taklif dan lupa 

dalam Islam dan konsekuensi hukum syariat yang berkaitan dengan lupa pada 

ibadah puasa khususnya dalam pandangan mazhab Hambali. Diharapkan juga 

penelitian ini mampu menjadi salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang 

memiliki keterkaitan tema dengan pembahasan ini. 

b. Kegunaan Praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi penuntut 

ilmu dan masyarakat secara umum terkait dengan hakikat taklif dan lupa dalam 

Islam dan konsekuensi hukum syariat yang berkaitan dengan lupa pada ibadah 

puasa khususnya dalam pandangan mazhab Hambali.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIF 

A. Pengertian Taklif 

 Taklif secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari 

kata kerja  َيُكَل هفُ -كَل ف , Ibnu Fa>ris berkata dalam Maqa>yis al-Lugah, 

لش يْءه  يح  يدَُل  عَلَى إهيلَعٍ باه مُ وَالْفَاءُ أَصْل  صَحه وَتَ عَل قٍ بههه. مهنْ ذَلهكَ  )كَلَفَ( الْكَافُ وَالل 
ِْضُكَ  لَْمْره يَكْلَفُ كَلَفاا. وَيَ قُولُونَ: »لَا يَكُنْ حُب كَ كَلَفاا، وَلَا بُ  الْكَلَفُ، تَ قُولُ: قَدْ كَلهفَ باه

1تَ لَفاا«. وَالْكُلْفَةُ: مَا يُ تَكَل فُ مهنْ نَئهبَةٍ أوَْ حَق ٍ 
 

Artinya: 

Kata "kalafa" ( َكَلَف) dengan huruf "ka >f", "la>m", dan "fa>" adalah akar kata 
yang menunjukkan penyerahan terhadap sesuatu dan keterikatan padanya. 
Dari akar kata tersebut, kita mengatakan: Qad kalifa bi al-amr (dia diberi 
tugas)” atau “Yaklafu kalafan (dia diberikan tanggung jawab)" Mereka juga 
mengatakan: "La> yakun h{ubbuka kalafan wa la > bugd}uka talafan (Jangan 
biarkan cintamu menjadi beban dan jangan biarkan kebencianmu menjadi 
kerugian)" dan "Al-Kulfah" adalah apa yang diwajibkan sebagai tanggung 
jawab atau hak. 

Fairuza>ba>di > dalam kitabnya al-Qamu >s al-Muhi >t mendefenisikan taklif 

secara bahasa sebagai, 

 2كَ يْ لَ ا يَشُق  عَ الَمْرُ بمهَ 
Artinya: 

Perintah terhadap apa yang memberatkanmu. 

Hal serupa juga disebutkan oleh al-Jauhari > dalam al-S}ih}a>h}, 

 3هه يْ لَ ق  عَ شُ ا يَ بمهَ  هُ رَ مَ أَ  يْ ا، أَ فا ي ْ له كْ تَ  هُ فَ ل  كَ 
 

 

 
1Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5 (t.t.p.: Da>r al-Fikri, 1399 

H/1979 M), h. 136.  

2Abu> T{a>hir Muh}ammad bin Ya’qu>b al-Fairu>za>ba>di>, Al-Qa>mu>s al-Muh}i>t} (Cet. VIII; Beirut: 

Muassasah al-Risa>lah li al-T{iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1426 H/ 2005 M), h. 850. 

3Isma>’i>l bin H}amma>d al-Jauhari>, Al-S}ih}a>h} Ta>j al-Lugah wa S}ih}a>h} al-‘Arabiyyah, Juz 4 

(Cet. IV; Beirut: Da>r al-‘Ilm li al-Mala>yi>n, 1407 H/ 1987 M), h. 1423.  
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Artinya: 

Kallafahu Takli>fan berarti: Memerintahkan terhadap sesuatu yang di 
dalamnya terdapat kesukaran. 

 Taklif secara istilah, ulama usul fikih berbeda dalam mendefinisikannya. 

Ibnu Quda>mah mendefenisikan taklif sebagai, 

مَْرٍ أوَْ نَهْيٍ     4الْهْطاَبُ بِه
Artinya: 

 Khita>b kepada seseorang yang berkaitan dengan perintah atau larangan. 

Khita>b secara bahasa adalah mengarahkan ucapan kepada orang lain 

sebagai penetapan atau menafikan. Sedangkan makna khita>b menurut istilah syariat 

adalah mengarahkan perkataan Allah Swt. kepada orang-orang yang memikul 

kewajiban (mukalaf) atas perintah atau larangan.5 

 Adapun menurut al-Marda>wi > beliau mendefinisikan taklif sebagai, 

طاَبه الش رعْه   6إلْزاَمُ مُقْتَضَى خه
Artinya: 

 Kewajiban yang dituntut oleh hukum agama. 

 Dari dua definisi di atas, definisi yang lebih tepat adalah definisi yang 

disebutkan oleh al-Marda>wi >. Sebab definisi yang disebutkan oleh Ibnu Quda >ma>h 

hanya mencakup, wajib, mandu>b, haram dan makruh. Defenisi tersebut tidak 

mencakup mubah. Al-Tu>fi > berkata, 

 
4Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir 

(Kairo: Da>r Ibnu al-Jauzi, 1438 H/2017 M), h. 50. 

5‘Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2 (Cet. I; Riyad: Da<r al-‘A>s}imah li al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1417 

H/ 1996 M), h. 109.  

6‘Ali> bin Sulaima>n al-Marda>wi>, Al-Tah}bi>r Syarh} al-Tah}ri>r, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: 

Maktabah al-Rusyd, 1421 H/ 2000 M), h. 1130. 
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نَ هُ   ، له طاَبه الش رعْه بَاحَةه، هُوَ قَ وْلنَُا: إهلْزاَمُ مُقْتَضَى خه لْه تَقهضُ باه يحُ ال ذهي لَا يَ ن ْ هُ الص حه فَحَد 
بَاحَةَ   7يَ تَ نَاوَلُ الْه

Artinya: 

Defenisi (taklif) yang tepat yang tidak bertentangan dengan mubah adalah: 
Kewajiban yang dituntut oleh hukum syariat, karena itu mencakup mubah.  

 Jadi, taklif mencakup wajib dan mandub yang merupakan hasil dari amr 

(perintah), juga mencakup haram dan makruh yang merupakan hasil dari nahy 

(larangan), serta mencakup mubah yang merupakan hasil dari takhyi >r  (pemberian 

opsi) dan seluruh hal tersebut (amr, nahy, dan takhyi >r) merupakan khita >b syar’.  

 Kewajiban ( ام زَ لْ اه  ) yang dimaksudkan dari defenisi tersebut mencakup 

beberapa hal, pertama kewajiban menerima hukum tersebut sebagai syariat yang 

ditetapkan oleh Allah Swt.. Kedua, kewajiban meyakini hukum yang ditetapkan 

oleh  khita >b syar’, apabila hukumnya wajib maka harus diyakini bahwa hukum 

tersebut wajib, bukan mandub atau mubah. Begitu pula pada hukum taklif yang 

yang lain, harus diyakini sesuai dengan yang ditetapkan oleh khita >b syar’. Ketiga 

kewajiban melaksanakan atau meninggalkan apabila taklif tersebut bersifat wajib 

atau haram. Adapun selain keduanya maka mukalaf tidak diwajibkan untuk 

melaksanakan atau meninggalkannya, akan tetapi dia memiliki pilihan di antara 

keduanya.8 

B. Rukun Taklif dan Syarat-syaratnya 

 Taklif dalam syariat Islam memiliki 3 rukun,9 yaitu: mukallif adalah yang 

memberikan taklif yaitu Allah Swt., mukallaf adalah orang yang dibebankan 

 
7Sulaima>n bin ‘Abd al-Qawi> bin al-Kari>m al-T}u>fi>, Syarh} Mukhtas}ar al-Raud}ah, Juz 1 (Cet. 

I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1407 H/ 1987 M), h. 179.  

8Muhammad bin S}a>lih} al-‘Utsaimi>n, Syarh Muhkhtas}ar al-Tah}ri>r (Cet. I; Qasim: 

Muassasah al-Syaikh Muh}ammad bin S}a>lih} al-‘Utsaimi>n al-Khairiyyah, 1434 H/ 2012 M), h. 439.  

9‘Iya>d} bin Na>mi> bin ‘Iwad} al-Sulami>, Us}u>l al-Fiqh al-Laz}i> la> Yasa’ al-Faqi>h Jahluh (Cet. 

I; Riyadh: Da>r al-Tadmitiyyah, 1426 H/ 2005 M), h. 69. 
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kepadanya hukum agama, mukallaf bihi adalah sesuatu yang diperintahkan untuk 

dikerjakan atau ditinggalkan. 

1. Mukallif 

Mukallif dalam ilmu usul fikih dikenal juga dengan istilah al-Ha>kim, yang 

dimaksud dengan al-Ha>kim adalah Allah Swt.10 Hal ini merupakan sesuatu yang 

hanya dikhususkan kepada Allah Swt., karena hanya Dia-lah yang berhak 

menetapkan syariat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat yang menjelaskan 

akan hal tersebut. Sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. Al-Syura/42: 13 dan Q.S. 

Al-An’am/6 : 57. 

رَ    ۦبههه   نَا ي ۡ وَمَا وَص    كَ يۡ إهلَ   نَا  ي ۡ أوَۡحَ   ی  ل ذه ٱنوُحࣰا وَ    ۦمَا وَص ىٰ بههه نه  شَرعََ لَكُم م هنَ ٱلد هي يا  إهب ۡ وَمُوسَىٰ   مَ هه
  سَىٰ  يوَعه 

Terjemahnya: 

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-
Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, 
dan Isa.11 

لهيَ إهنه الْحكُْمُ إهلا  للَّه ه   يَ قُص  الحَْق  وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصه  
Terjemahnya: 

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran 
dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.12  

Berdasarkan ayat-ayat ini maka tidak berhak bagi siapapun selain Allah Swt. 

menetapkan sebuah hukum dalam syariat. Allah Swt. juga mengatakan di dalam Al-

Qur’an sebagai ancaman terhadap mereka yang menetapkan sebuah hukum yang 

bukan dari Allah Swt. dalam Q.S. Al-Syura/42: 21. 

 
10Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Aziz ibn al-Najja>r al-Hanbali>, Syarh} al-Kaukab al-

Muni>r, Juz 1 (Cet. II; Kairo: Maktabah al-‘Abika>n, 1418 H/ 1997 M), h. 484. 

11Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata (Bandung: Semesta al-

Qur’an, 2013), h. 49. 

12Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 134. 
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یَ  ذَنۢ بههه ٱللَّ ُُۚ وَلَوۡلَا كَلهمَةُ ٱلۡفَصۡله لَقُضه
ۡ
ؤُا۟ شَرَعُوا۟ لََمُ م هنَ ٱلد هينه مَا لََۡ یََ

نَ هُمۡۗۡ وَإهن  أمَۡ لََمُۡ شُركََٰ    بَ ي ۡ
 ٱلظ  لٰهمهيَ لََمُۡ عَذَاب  ألَهيم  

Terjemahnya: 

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan 
agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridai) Allah? Dan sekiranya 
tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman 
di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu 
akan mendapat azab yang sangat pedih.13 

Al-Sa’di > mengatakan di dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini 

bahwasanya, 

  نَ ، مه هه اله مَ عْ أَ وَ   ره فْ كُ  الْ فيه   مْ هُ يا  إه وَ   مْ هُ   نَ وْ كُ تَره شْ يَ وَ   مْ نهَُ وْ الُ وَ ي ُ   اءَ كَ رَ ا شُ وْ ذُ تّ َ اه   يَْ كه ره شْ مُ الْ   ن   أَ الَى عَ ت َ   بهُ يُْ 
  مَ ر  ا حَ مَ   لُ يْ له تَِْ ، وَ اللُ   ل  حَ ا أَ مَ   يُْ ره تَِْ ، وَ عه دَ به الْ وَ   كه رْ الش ه   نْ مه   ره فْ كُ  الْ لَى إه   اةُ عَ ، الد  سه نْ الْه   يْه اطه يَ ش  
 14مْ هُ ءَ اوَ هْ أَ  هُ تْ ضَ تَ ا اق ْ اه   كَ له ذَ  وَ نَْ وَ  اللُ 

 

Artinya: 

Allah Swt. telah memberitahukan bahwa sesungguhnya orang-orang 
musyrik itu telah mengambil sekutu-sekutu dari syaitan-syaitan manusia 
dimana mereka bersandar kepadanya dan mereka berserikat dengan sekutu-
sekutu itu dan diri mereka sendiri dalam kekafiran dan amalan-amalannya 
untuk menyeru kepada kekufuran, yaitu berupa kemusyrikan dan 
kebid’ahan serta mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan 
menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan yang semisalnya berdasarkan 
petunjuk hawa nafsu mereka’. 

2.  Mukallaf 

Mukallaf dalam istilah usul fikih disebut juga sebagai mahkum ‘alaih yang 

berarti, 

طَ  هه به  ل قَ عَ ت َ  الش خصُ ال ذيْ   15ابُ الش ارعه خه
 

 
13Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 485. 

14‘Abdurrahman bin Na>s}ir bin ‘Abdillah al-Sa’di>, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsi>r 

Kala>m al-Manna>n (Cet. I; Kairo: Muassasah al-Risa>lah, 1420 H/ 2000 M), h. 757. 

15‘Abdullah bin Yu>suf bin ‘I>sa> bin Ya’qu> al-Ya’qu>b, Taisi>r ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, (Cet. I; 

Beirut: Muassasah al-Rayya>n, 1418 H/ 1997 M), h. 82.  
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Artinya: 

 Orang yang dibebankan kepadanya hukum agama. 

Mukallaf yang dirincikan oleh ulama usul fikih adalah manusia secara 

khusus, ibnu Najja>r berkata ketika mendefenisikan mahkum ‘alaihi, 

 16هُوَ الآدَمهي  
Artinya: 

(Mahkum ‘alaihi) adalah manusia. 

 Mukallaf sendiri dipersyaratkan kepadanya 2 hal. Syarat pertama: Akal,  

seorang mukallaf dipersyaratkan berakal, karena jika seseorang tersebut itu tidak 

berakal maka tidak dibebankan kepadanya hukum atau perintah, berdasarkan sabda 

nabi saw., 

القَلَمُ عَ  يَسْتَ يْقهظَ، وَ مه حَ الن ائه   نه : عَ ةٍ ثَ لَ ثَ   نْ رفُهعَ  هِيره حَ   نه عَ تَّ     نه وْ ن ُ جْ مَ الْ   نه عَ تَّ  يَُْتَلهمَ، وَ الص 
ُ  هُ حَ ح  وصَ  )رَوَاهُ أبَُ وْ دَاوُد تَّ  يَ عْقهلَ حَ   17(اللَْبَانه

Artinya:  

Pena pencatat amal dan dosa diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga 
dia bangun, anak kecil hingga dia bermimpi, dan orang gila hingga dia 
berakal. 

 Al-‘Us\aimi>n menjelaskan alasan mengapa akal menjadi salah satu syarat 

mukallaf, 

  انَ : كَ هُ مُ هَ فْ  ي َ لَا   صٍ خْ  شَ لَى إه   هَ ج ه وُ   وْ لَ ، ف َ هُ مُ هَ فْ ي َ   صٍ خْ  شَ لَى إه   هَ ج  وَ ي ُ   نْ بدُ  أَ لَا   ابَ طَ ولن  الْهْ 
 18نه وْ ن ُ جْ مَ الْ  نْ عَ  اتُ فَ ي ْ له كْ الت   تْ ا سَقَطَ ذَ لَهَ اق؛ وَ  يطَُ ا لَا ا بمهَ فا ي ْ له كْ ا تَ ذَ هَ 

Artinya: 

Karena khit}a>b harus ditujukan kepada seseorang yang memahaminya, jika 
ditujukan kepada seseorang yang tidak memahaminya: itu akan menjadi 

 
16Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Aziz ibn al-Najja>r al-Hanbali>, Syarh} al-Kaukab al-

Muni>r, Juz 1, h. 499.  

17H.R. Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy’as bin Ishaq al-Sijista>ni>, Sunan Abu Da>wud, Juz 4 

(Beirut: Al-Maktabah al-‘As}riyyah, t.th.), h. 141 dan disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, 

Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 2 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1405 

H/ 1985 M), h. 4.  

18Muhammad bin S}a>lih} al-‘Utsaimi>n, Syarh Muhkhtas}ar al-Tah}ri>r, h. 439.  
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taklif yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, taklif tidak berlaku 
bagi orang gila.  

Syarat kedua: fahm al-khit}a>b seorang mukallaf harus memahami khit}a>b 

yang dibebankan kepadanya, meskipun seseorang tersebut berakal namun dia tidak 

memahami khit}a>b yang ditujukan kepadanya, maka dia tidak dikatakan sebagai 

seorang mukallaf. Abdul Karim al-Namlah menjelaskan, 

  وَيَ فْهَمُ   إهليَْهه   الَْمُوَج هه   اَلْهْطاَبه   ذَلهكَ   مهنْ   وَالْمَطْلُوبَ   الْمُراَدَ   يدُْرهكَ   أَنْ   أَجْله   مهنْ   الْفَهْمُ   فهيهه   طُ شْترََ يُ 
يَةٍ  إهلا   عَمَلَ  لَا  حَيْثُ  الَن هي ةُ  تَصهح   حَتَّ  ، الَت كْلهيفه  مهنْ  الَْمَقْصُودَ  وَيَ فْهَمُ  اهمْتهثاَلههه  كَيْفهي ةَ   19بهن ْ

Artinya: 

Dipersyaratkan dalam diri seorang mukallaf pemahaman, agar ia dapat 
mengetahui maksud dan tujuan dari khit}a>b yang ditujukan kepadanya, dan 
memahami bagaimana cara untuk mematuhinya, dan memahami maksud 
dari taklif yang diberikan kepadanya. Agar supaya niatnya menjadi sah, 
karena tidak (sah) amalan kecuali dengan niat. 

 Dengan syarat ini, anak kecil, orang yang tidur, lalai, lengah atau yang 

semisalnya, tidak disebut sebagai mukallaf, karena sekalipun mereka berakal tetapi 

mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami khit}a>b. 

3. Mukallaf Bih 

Mukallaf Bih adalah sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang 

dibebankan oleh syariat kepada seorang mukalaf.  Perbuatan yang diperintahkan 

tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan-

perbuatan yang diperintahkan Allah Swt. untuk dikerjakan, seperti salat dan puasa 

dan perbuatan yang terlarang dan syariat memerintahkan untuk menjauhinya, 

seperti membunuh tanpa alasan yang benar dan berzina.20 Pada perbuatan yang 

dibebankan syariat kepada seorang mukalaf terdapat beberapa syarat, yaitu: 

 

 
19Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 112.  

20Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 161. 
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a. Syarat Pertama 

 Perbuatan tersebut harus diketahui oleh seorang mukalaf, sehingga maksud 

dan tujuannya dapat dimengerti. Serta perbuatan tersebut harus diketahui bahwa hal 

tersebut merupakan perintah Allah Swt., sehingga dapat dipahami bahwa tujuannya 

adalah untuk ditaati dan dilaksanakan. Hal ini berlaku khusus terhadap apa yang 

diwajibkan dengan tujuan untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.21  

Ini merupakan syarat yang pertama dari mukallaf bihi agar seorang mukalaf 

tersebut mengetahui maksud dan tujuan dari perbuatan yang diperintahkan tersebut 

agar dikerjakan dan dilaksanakan. Misalnya menunaikan zakat, seorang mukalaf 

tersebut harus mengetahui hakikat zakat, tata cara zakat, syarat-syarat zakat, siapa 

yang berkewajiban memberikan zakat, kepada siapa zakat tersebut wajib diberikan 

dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat itu sendiri. Jika mukalaf tersebut tidak 

mengetahui hakikat dari apa yang diperintahkan kepadanya, maka maksud dari 

perintah tersebut tidak tercapai dikarenakan mukalaf tersebut tidak mengetahui 

hakikat hal yang diperintahkan kepadanya. Jika seseorang tersebut diperintahkan 

untuk melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui hakikatnya maka hal tersebut tidak 

berlaku menurut syariat. 

Kemudian seorang mukalaf harus mengetahui bahwasanya hal yang 

diperintahkan kepadanya tersebut merupakan perintah dari sisi Allah Swt. Jika 

seorang mukalaf mengetahui hal tersebut, maka akan dipahami maksud dan tujuan 

dari perintah tersebut adalah untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Jika perintah tersebut 

tidak dipahami oleh seorang mukalaf sebagai perintah untuk mentaati Allah Swt., 

maka tidak cukup baginya hanya dengan mengerjakan perintah tersebut tanpa 

didasari maksud untuk mentaati dan melaksanakan perintah Allah Swt.. Hal ini 

 
21Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir,  

h. 54. 
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sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim, dari Umar 

bin Khattab ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 

 22( مُسْلهمُ وَ  )رَوَاهُ البُخَارهيُ   اته ي  لن ه باه  الُ مَ عْ الَْ  اإنّ َ 
Artinya: 

Sesungguhnya segala amalan itu bergantung pada niatnya. 

Hal yang dimaksudkan dari hadis ini adalah bahwa perbuatan yang 

dilakukan tanpa niat itu ada, tapi perbuatan yang berupa perintah Allah Swt. tidak 

dianggap sah kecuali dengan niat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt.. Adapun perintah yang berupa tidak diwajibkan niat padanya seperti 

mengembalikan hak orang lain atau membayar utang dan sejenisnya, maka hal 

tersebut cukup dilaksanakan dengan perbuatan tanpa disertai dengan niat.23 

Perlu diketahui, bahwasanya syarat ini pada hakikatnya adalah syarat 

sahnya perbuatan taklif dari seorang mukalaf, bukan syarat taklif itu sendiri, karena 

apabila mukalaf tidak mengetahui hakikat dan rincian dari sebuah taklif, taklif 

tersebut tetaplah sah, al-Us \aimi >n menjelaskan di akhir pembahasan terkait syarat 

ini, 

لْعَمَله   الَْقهيَامه   لهصهح ةه   شُرُوط    -اَلْحقَهيقَةه   فيه -  هَذههه   وكَُل    لهلت كْلهيفه   شُرُوطاا   وَليَْسَتْ   بههه،   الَْمُكَل فه   باه
ح    لَا   لَكهنْ   ،  بهذَلهكَ   الْمُكَل فُ   يَ عْلَمه   لََْ   وَإهنْ   يَصهح ؛  فاَلت كْلهيفُ   ،  اَلْحقَهيقَةه   فيه  لْمُكَل فه   الَْقهيَامُ   يَصه   باه
ذَههه   إهلا    بههه  َقهيقَتههه،   الَْمُكَل فُ   يَ عْلَمَ   أنَْ :  وَههيَ   الَش رُوطه   بهه  أَن    يَ عْلَمَ   وَأَنْ   بههه،   امَأْمُورا   أنَ هُ   يَ عْلَمَ   وَأَنْ   بحه
 24.اَللَّ ُ  هُوَ  رَ مه اَلْآ 

 

 
22H.R. Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Da>r T{awq al-Naja>h, 1422 H/ 

2001 M), h. 6. Dan Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql 

al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa Sallam, Juz 2 (Beirut: Dar> Ihya>’ al-Tura>s\\ al-

‘Arabi>, t.th.), h. 1515. 

23Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 126-123.  

24Muhammad bin S}a>lih} al-‘Utsaimi>n, Syarh Muhkhtas}ar al-Tah}ri>r, h. 435.  
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Artinya: 

Dan semua ini -pada hakikatnya- adalah syarat-syarat untuk keabsahan dari 
pelaksanaan taklif yang diberikan, bukan syarat-syarat untuk taklif itu 
sendiri. Karena taklif tetap sah, meskipun mukalaf tidak mengetahuinya, 
tetapi pelaksanaan taklif tidak sah kecuali dengan syarat-syarat ini, yaitu: 
mukalaf mengetahui hakikatnya, mengetahui bahwa dia diperintahkan 
untuk melakukannya, dan mengetahui bahwa yang memerintah adalah 
Allah. 

b. Syarat Kedua 

 Perbuatan yang dibebankan kepada seorang mukalaf itu harus tidak ada 

sebelumnya, artinya keberadaannya belum ada.25 Misalnya seseorang muslim 

tersebut diperintahkan untuk melaksanakan salat zuhur pada saat waktu salat zuhur. 

Salat zuhur merupakan salah satu perintah yang diwajibkan kepada seorang 

mukalaf jika dia belum melaksanakan salat zuhur itu sendiri.  

 Adapun jika suatu perintah tersebut sudah ada atau telah dilaksanakan oleh 

seorang mukalaf, maka dia tidak diperintahkan untuk dilakukan lagi. Hal ini 

sebagaimana pendapat mayoritas ulama dengan alasan, 

1) Perintah tersebut telah ada atau telah dilaksanakan, maka dalam hal ini tidak 

disyariatkan untuk melakukan sesuatu hal yang sudah ada. 

2) Bahwa keberadaan sesuatu atas perintah yang telah dilaksanakan, maka hal 

tersebut telah keluar dari kewajiban yang diperintahkan kepada seorang 

mukalaf. Karena jika tidak demikian maka mukalaf tersebut belum 

dikatakan telah melaksanakan perintah yang dibebankan kepadanya. 

3)  Karena perintah yang Allah Swt. harus sesuai dengan kondisi yang ada, 

diperintahkan kepada mukalaf yang belum melaksanakannya, sehingga bagi 

mukalaf yang telah melaksanakan perintah Allah Swt. tidak diperbolehkan 

untuk memerintahkan kepadanya sesuatu yang telah dia laksanakan.26 

 
25Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir,  

h. 54.  

26Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 163-164.  
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Ini merupakan pendapat mayoritas ulama terkait tidak dibenarkan 

pembebanan syariat kepada seorang mukalaf yang telah melaksanakan perintah 

yang telah dikerjakannya.  

c. Syarat Ketiga 

 Perbuatan yang diperintahkan tersebut harus merupakan sesuatu yang 

memungkinkan untuk dilaksanakan. Jika hal tersebut merupakan suatu hal yang 

mustahil, maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan suatu perintah atas 

mukalaf.27 

 Para ulama berbeda pendapat terhadap syarat yang ketiga, berkaitan taklif 

pada sesuatu hal yang mustahil. Pendapat pertama, tidak diperbolehkan 

memerintahkan kepada sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Sesuatu yang 

diperintahkan tersebut haruslah merupakan sesuatu yang mungkin untuk 

dilakukan.28 Mereka berlandaskan dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 

286.  

ُ نَ فۡساا إهلا  وُسۡعَهَاُۚ   لَا يُكَل هفُ ٱللَّ 
Terjemahnya: 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.29 

 Ayat ini menunjukkan tentang dipersyaratkannya kemampuan dari mukalaf 

atas taklif yang dibebankan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya taklif 

kepada sesuatu yang diluar kemampuan mukalaf itu tidak dibolehkan.30 Al-Qurt}ubi> 

mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya, 

 
27Abdullah bin Ahmad bin Qudama>h al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir,  

h. 54.   

28Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 166.  

29Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 49.   

30Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 171.   
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 مهنْ   عهبَادَةا   الْآيةَه   نُ زُوله   وَقْته   مهنْ   الْعهبَادَ   لَايُكَل هفُ   أنَ هُ   عَلَى  تَ عَالَى   اللَّ ُ   نَص  .  جَزْم    خَبَ    وَهَذَا
يَتههه  إهدْراَكههه  مُقْتَضَى وَفيه   الْمُكَل فه  وُسْعه  فيه  وَههيَ  إهلا   الْجوََارهحه  أوَه  الْقَلْبه  أعَْمَاله   31وَبهن ْ

 

Artinya: 

Ayat ini merupakan kabar dari Allah Swt. untuk menegaskan bahwasanya 
Dia tidak membebani hamba-hamba-Nya dengan ibadah dari sejak turunnya 
ayat ini, baik itu ibadah hati maupun ibadah anggota tubuh yang tidak sesuai 
dengan kemampuan dan pemahaman hamba-Nya.   

 Mereka juga mengatakan bahwasanya makna taklif itu adalah 

membebankan sesuatu kepada mukalaf yang padanya terdapat beban dan kesukaran 

dalam pelaksanaannya. Begitu pula di antara syarat taklif itu adalah paham terhadap 

apa yang diperintahkan, maka bagaimana mungkin seorang mukalaf dibebankan 

kepadanya sesuatu yang tidak dia pahami, maka hal tersebut tidak dinamakan 

sebagai taklif.32 

 Pendapat kedua, mereka mengatakan bahwa bolehnya taklif kepada sesuatu 

hal yang mustahil dan tidak ada larangan terhadapnya.33 Mereka berlandaskan 

kepada firman Allah Swt. di dalam Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

لۡنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بههه   رَب  نَا وَلَا تَُِم ه

Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya.34 

 Ibnu Kas }i>r mengatakan di dalam tafsirnya, bahwasanya maksud dari ayat 

ini adalah: 

 
31Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}a>ri> al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’a>n, Juz 3 (Cet. 

II: Kairo: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 429.  

32Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Itiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 172.   

33Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 167.  

34Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 49.  
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ا لا قهبَلَ لنَا بههه صَ مَ مهنَ الت كْلهيفه والْ  تَلهينا بمه  35ائهبه والبَلءه، لا تَ ب ْ
Artinya: 

Berupa taklif, musibah, dan ujian janganlah Engkau menguji kami dengan 
apa yang tidak mampu kami hadapi.  

Para sahabat waktu itu memohon kepada Allah Swt. agar menjauhkan 

mereka dari apa yang tidak mampu mereka lakukan. Maka dari itu para ulama yang 

berpendapat bolehnya taklif kepada sesuatu hal yang mustahil mereka mengatakan, 

jika tidak boleh taklif kepada sesuatu yang tidak mampu dilakukan, maka para 

sahabat pada waktu itu tidak akan meminta untuk dijauhkan dari perkara yang tidak 

mampu untuk mereka lakukan.36 

 Mereka juga mengatakan bahwasanya Allah Swt. telah mengetahui bahwa 

Abu Jahl tidak akan beriman, namun Allah Swt. memerintahkan kepadanya untuk 

beriman kepada-Nya dan menugaskan dengan hal tersebut.37 Inilah landasan 

mereka yang mengatakan bolehnya taklif terhadap sesuatu yang mustahil.  

Ibnu Quda>mah memberikan bantahan terhadap dalil mereka dengan firman 

Allah Swt. di dalam Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

لۡنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بههه   رَب  نَا وَلَا تَُِم ه

Terjemahnya: 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami apa yang tidak sanggup 
kami memikulnya.38 

 

 

 

 
35Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas\i>r al-Qurasyi>, Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 1 (Cet. I; Beirut: 

Da>r al-Tayyibah, 1419 H/ 1998 M), h. 738.  

36Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 167.  

37Abdullah bin Ahmad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir,  

h. 54.  

38Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 49.  
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Beliau mengatakan, 

َيْثُ   ،  وَيَشُق    يُ ثْقهلُ   مَا:    بههه   الَْمُراَدُ  ي  يَكَادُ   بحه   أنَْ فُسَكُمْ   اقُْ تُ لُوا  :تَ عَالَى   كَقَوْلههه   إههْلَكههه،  إهلَى   يُ فْضه
 39يطُهيقُونَ  لَا  مَا فُوهُمْ تَكَل ه  لَا : الَْمَمَالهيكه  فيه  صلى الله عليه وسلم الَن به   قاَلَ  وكََذَلهكَ . دهيَارهكُمْ  مهنْ  اخُْرُجُوا أوَْ 

Artinya: 

Yang dimaksud dari ayat ini adalah sesuatu yang memberatkan dan sulit 
hingga hampir menyebabkan kerusakan, seperti dalam firman Allah Swt. 
“Bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampung halamanmu.”40 Demikian 
pula nabi Muhammad saw. bersabda terkait budak-budak yang diperjual-
belikan. “Seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan pakaian dari 
tuannya, dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai 
dengan kemampuannya.”  

 Adapun perkataan mereka yang berkaitan taklif yang dibebankan kepada 

Abu Jahl, ibnu Qudamah mengatakan, 

يماَنه   جَهْلٍ   أَبه   تَكْلهيفُ  ،  وَالْعَقْلُ   مَنْصُوبةَ ،  اَلَْدهل ةَ   فإَهن    مُحَالٍ؛  غَيْره   اَلْه ر    وَلَكهن  .  تََم ة    وَآلتَُهُ   حَاضه
نْهُ  -تَ عَالَى - اللَّ ه  مَ له عَ  ا عَلَيْهه، يُ قَد رُ  مَا يَتْركُُ  أنَ هُ  مه  41 وَعهنَاداا  حَسَدا

Artinya: 

Taklif Abu Jahl untuk beriman bukanlah suatu hal yang mustahil, karena 
bukti-bukti telah disajikan, akalnya hadir, dan alat-alatnya lengkap. Namun, 
Allah -Yang Maha Tinggi- mengetahui bahwa dia meninggalkan apa yang 
dia mampu lakukan karena iri hati dan ketidakpatuhan. 

 Abdul Kari>m al-Namlah menambahkan, 

يماَنه   جَهْلٍ   أَبه   تَكْلهيفُ  لْه يده   باه لت  وْحه يلٍ   غَيْرُ   الَت كْلهيفُ   هَذَاوَ   وَالر هسَالَةه   باه مُُوره   مُسْتَحه :  ثَلَثةَ   له
دْقه   عَلَى  وَالْعَقْلهي ةَ   الَن  قْلهي ةَ   اَلَْدهل ةَ   أَن  :  اَلَْو ل  وَظاَههرَةا   وَمَوْجُودَةا   مَنْصُوبةَا   صلى الله عليه وسلم  الَن به    بههه   جَاءَ   مَا   صه

ر  عَقْل ،  لَهُ   جَهْلٍ   أباَ   أَن  :    الَث انه .  فهيهَا  لبَْسَ   لَا  طاَبه   وَفَ هْم    حَاضه   جَهْلٍ   أَباَ   أَن  :  الَث الهث.  لهلْخه
يقَ  أَنْ  غَيْره  مهنْ  بههه  كَل فَ   مَا يَ فْعَلَ  أَنْ  يَسْتَطهيعُ   42الَْكُف اره  رُؤَسَاءه  مهنْ  فَ هُوَ  أَحَد   عَلَيْهه  يَضه

 

 
39Abdullah bin Ahmad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir,  

h. 55.   
40Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 89.   

41Abdullah bin Ahmad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir,  

h. 56.   

42Abd al-Kari>m bin ‘Ali> bin Muh}ammad al-Namlah, Ittiha>f Z}awi> al-Bas}a>ir  bi Syarh 

Raud}ah al-Na>z}ir fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 2, h. 180.   
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Artinya: 

Pembebanan yang diberikan kepada Abu Jahal untuk beriman kepada tauhid 
dan risalah, bukanlah hal yang tidak mungkin karena tiga hal: Pertama, dalil 
naqli dan aqli yang menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh 
Nabi Muhammad saw. adalah jelas, ada, dan tidak ada keraguan tentang hal 
itu. Kedua, Abu Jahal memiliki akal, hadir, dan memahami khitab. Ketiga, 
Abu Jahal mampu melakukan apa yang dibebankan kepadanya tanpa ada 
yang membatasi dirinya, karena dia termasuk dalam para pemimpin kafir. 

C. Jenis-Jenis Taklif 

 Taklif pada perbuatan seorang mukalaf itu terbagi menjadi 3, 43 yaitu:  

1. Taklif Berupa Hak Yang Murni Bagi Allah Swt. 

Taklif yang berupa hak murni bagi Allah Swt. adalah, 

  لَ ازَ نَ ت َ ي َ   نْ أَ   انه سَ نْ لْه له   ق  يُهَ   لَا   مُ سْ قه الْ   اذَ هَ وَ   ،الَى عَ ت َ   للَّه ه   ص  اله خَ   ق  حَ   وَ هُ   يْ ذه ل  اَ   فه ل  كَ مُ الْ   لُ عْ فه   وَ هُ وَ 
ْ   اجُ تَ يَُْ   لَا وَ   ،هُ نْ عَ   حَ اله صَ يُ   وْ أَ   هُ نْ عَ   طُ قُ سْ يَ وَ   ،اطُ قَ سْ الْه وَ   وُ فْ العَ   لْ بَ قْ ي ُ   لَا وَ   ى،وَ عْ دَ   لَى إه   هه اته بَ ث ْ إه   فيه
 44ده وْ دُ الحُْ  اته بَ ث ْ إه  دَ نْ عه  ةه هَ ب ْ لش  باه 

Artinya: 

Tindakan yang diwajibkan kepada seorang mukalaf, yang bentuknya hak 
murni bagi Allah Swt.. Hak ini tidak bisa ditolerir atau didamaikan atasnya, 
dan tidak memerlukan tuntutan untuk membuktikannya. Tidak dapat pula 
digugurkan dengan pemaafan, dan gugur dengan adanya syubhat pada 
permasalahan hukum had.  

Al-Sarkhasi > merincikan hak murni bagi Allah Swt. ke dalam 8 jenis ibadah, 

yaitu, 

 وَعُقُوبةَُ   ،  مَحْضَة    وَعُقُوبَاتُ   ،  مَحْضَة    عهبَادَات  :    ثََاَنهيَةٍ   أنَْ وَاعُ   فَههيَ   خَالهصَةا   اَللَّ ه   حُقُوقُ   م اأَ فَ 
رَة     الَْعهبَادَةه   مَعْنَ   فهيهَا   وَمَؤُونةَُ   ،   الَْمَئُونةَه   مَعْنَ   فهيهَا   وَعهبَادَةُ   ،  وَالْعُقُوبةَه   الَْعهبَادَةه   بَيَْ   وَدَائهرَةُ   ،قاَصه

هه  قاَئهماا  يَكُونُ  وَمَا ، الَْعُقُوبةَه  مَعْنَ  فهيهَا وَمَؤُونةَُ  ،  45بهنَ فْسه
 

 
43Muh}ammad Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 1 (Cet. II; 

Damaskus: Da>r al-Khair, 1427 H/ 2006 M), h. 479.  

44Muh}ammad Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 1 (Cet. II; 

Damaskus: Da>r al-Khair, 1427 H/ 2006 M), h. 480. 

45Muh}ammad bin Ah}mad al-Sarkhasi>, Al-Us}u>l, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, t.th), h. 

290.  
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Artinya: 

Ibadah mahd}ah, hukuman mahd}ah, hukuman yang tidak sempurna, hak 
yang berkaitan dengan ibadah dan hukuman, ibadah yang padanya 
mengandung santunan, santunan yang padanya mengandung ibadah, 
santunan yang padanya mengandung hukuman,  dan hak yang berdiri sendiri 
tanpa terkait dengan kewajiban mukalaf akan tetapi dilaksanakan karena 
ketaatan. 

2. Taklif Berupa Hak Yang Murni Bagi Hamba 

Taklif yang berupa hak murni bagi hamba adalah, 

  خَاص ةا   مَصْلَحَةا   بههه   تَ تَ عَل قُ   مَا  الَْعَبْده   وَحَق   لهلْعهبَاده   اَلْْاَلهصُ   اَلحَْق    بههه   يَ تَ عَل قُ   الَ ذهي  الَْمُكَل فه   فهعْلُ 
 46دُنْ يَوهي ةا 

Artinya: 

Tindakan mukalaf yang berkaitan dengan hak murni bagi sesorang hamba 
terkait dengan kepentingan khusus duniawi.  

Seperti keharaman hartanya yang dapat dihalalkan oleh pemiliknya. Dalam 

perselisihan dan pembuktian haknya dipersyaratkan tuntutan, pemiliknya dalam hal 

ini bisa mentolerirnya, berdamai atasnya, menggugurkan haknya, atau 

memaafkannya dan adanya syubhat tidak mempengaruhi haknya tersebut.  

3. Taklif Berupa Gabungan Hak Allah dan Hak hamba Akan Tetapi Hak 

Allah Lebih Dominan 

Seperti dalam permaslahan hukuman qaz}af (menuduh orang lain berbuat 

zina), dari sisi kemaslahatan dan kehormatan yaitu untuk menjaga kehormatan 

orang lain, menjauhkan kemungkaran dari masyarakat, serta menjaga ucapan dan 

akhlak sosial, hal ini termasuk dari hak Allah Swt. dan dari sisi menghilangkan malu 

dari orang yang dituduh hak ini merupakan hak pribadi (hak seorang hamba). Akan 

tetapi menurut ulama usul fikih hak Allah Swt. lebih dominan pada masalah ini, 

sehingga hukumannya tidak gugur meskipun orang yang di fitnah tersebut 

memaafkan pelakunya. Al-Tafta>za>ni > mengatakan, 

 
46Muh}ammad Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Juz 1, h. 482.  
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ر    فإَهن هُ   الْقَذْفه   حَد    غَالهب    تَ عَالَى   اللَّ ه   وَحَق    الْحقَ انه   فهيهه   اجْتَمَعَ   وَمَا  عَام ةه   إلَى   نَ فْعُهُ   يَ عُودُ   زاَجه
 47.الْمَقْذُوفه  عَنْ  الْعَاره  دَفْعُ  وَفهيهه  الْعهبَاده،

 

Artinya: 

Apa yang padanya tergabung dua hak (hak Allah Swt. dan hak hamba) dan 
hak Allah Swt. lebih dominan adalah hukuman qaz }af (menuduh orang lain 
berbuat zina), karena hukuman ini bertujuan memberikan manfaat kepada 
seluruh umat manusia dan hukuman ini bertujuan untuk melindungi 
seseorang dari fitnah yang ditujukan kepadanya.  

4. Taklif Berupa Gabungan Hak Allah dan Hak hamba Akan Tetapi Hak 

Hamba Lebih Dominan 

Seperti dalam syariat hukum kisas, padanya terdapat pemeliharaan terhadap 

hak Allah Swt. dan hak hamba. Dalam kisas berkaitan dengan penjagaan terhadap 

darah seseorang yang tidak halal dibunuh dan ini merupakan hak Allah Swt., 

sedangkan menjamin kemaslahatan pihak ahli waris yang terbunuh merupakan dari 

hak hamba. Karena dalam pelaksanaan kisas itu sepenuhnya diserahkan kepada ahli 

waris orang yang terbunuh dan mereka berhak menggugurkan hukuman tersebut 

dan menggantinya dengan diyat atau memaafkan pelaku pembunuhan tersebut 

maka hak hamba dianggap lebih dominan dalam hal ini. Al-Tafta>za>ni > mengatakan, 

حاا،   الْعَبْده   حَق    فَكَانَ  الْفَسَاده   عَنْ   لهلْعَالَهه   وَإهخْلَء    لهلْحَق يْه   إبْ قَاء    الْقهصَاصه   شَرْعهي ةه   فَفهي   راَجه
ذََا ، إلَى  اسْتهيفَاؤُهُ  فُ و هضَ  وَلَه عْتهيَاضُ  فهيهه  وَجَرَى الْوَله ه لْمَاله   الاه  48باه

Artinya: 

Dalam syariat hukum kisas, ada penjagaan terhadap kedua hak tersebut, dan 
menghindari terjadinya kerusakan di dunia, maka hak hamba lebih besar, 
maka dari itu pelaksanaannya diserahkan kepada walinya (orang yang 
terbunuh) dan (dalam pelaksanaan kisas) juga bisa dilakukan dengan ganti 
rugi dengan harta (diyat) 

   

 
47Mas’u>d bin ‘Umar al-Tafta>za>ni>, Al-Talwi>h} ‘Ala> al-Taud}i>h}, Juz 2 (Beirut: Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1377 H/ 1957 M), h. 308. 

48Mas’u>d bin ‘Umar al-Tafta>za>ni>, Al-Talwi>h} ‘Ala> al-Taud}i>h}, Juz 2, h. 309.  
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG IMPRESI LUPA 

A. Pengertian Lupa 

 Daya ingat memberikan kemampuan manusia untuk dapat mengingat suatu 

hal. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa manusia mampu untuk menyimpan dan 

menimbulkan kembali informasi-informasi yang pernah dialaminya. Hal yang 

pernah dialaminya tersebut kadang tidak teringat, namun bukan berarti hal itu 

belum tentu sepenuhnya hilang dari ingatannya. Tetapi tersimpan dalam pikirannya 

dan pada suatu waktu tertentu jika dibutuhkan dapat diingat kembali. Hal inilah 

yang biasa kita kenal dengan istilah lupa.  

Lupa merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak asing dan sudah 

menjadi sifat manusiawi, Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. Taha/20: 115. 

دۡنَ   وَلَقَدۡ  دۡ  وَلََۡ  یَ فَ نَسه  قَ بۡلُ  مهن ءَادَمَ  إهلَىٰ   عَهه  اعَزۡمࣰ  ۥلَهُ  نَهَ
Terjemahnya: 

Sungguh telah Kami perintahkan Adam dahulu (agar tidak mendekati pohon 
keabadian), tetapi dia lupa dan Kami tidak mendapati padanya tekad yang 
kuat (untuk menjauhi larangan).1 

 Ibnu Abba >s dalam tafsir ibnu Kas}i>r mengenai ayat ini, 

نْسَانُ  اَ سُ هيَ الْه يَ  إهنّ  نَ هُ عَههدَ إهليَْهه فَ نَسه   2له

Artinya: 

Manusia dinamakan "insan" (yang berarti "yang sering lupa") karena dia 
diberi amanah dan seringkali dia lupa. 

Lupa merupakan sebuah hal yang mana manusia hampir tidak terlepas dari 

perkara tersebut. Hal ini sering kali terjadi pada semua orang, baik anak kecil, 

remaja, dewasa, hingga yang tua. Lupa merupakan suatu hal yang telah ditentukan 

 
1Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata (Bandung: Semesta al-

Qur’an, 2013), h. 320.   

2‘Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas\i>r al-Qurasyi>, Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 5 (Cet. I; Beirut: 

Da>r al-Tayyibah, 1419 H/ 1998 M), h. 281.  
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oleh Allah Swt., begitu pula dengan sebab-sebab yang membuat seorang tersebut 

menjadi lupa. Hal itu dapat terjadi dikarenakan kelalaian seseorang dan kurangnya 

perhatian atas apa yang telah ketahui tersebut.  

Lupa adalah kondisi seseorang mengalami kehilangan atau gangguan pada 

akalnya. Lupa juga bisa berarti lepas dari ingatan atau kondisi dimana seseorang itu 

tidak sadar (tidak tahu akan keadaan dirinya atau sekelilingnya dan sebagainya).3 

Lupa dalam bahasa Arab adalah  ُالن هسْيَان, berasal dari kata  َي  Ibnu Fari>s .نَسه

mendefinisikan kata ini sebagai, 

 4شَيْءٍ  تَ رْكه  عَلَى وَالث انه  الش يْءه، إهغْفَاله  عَلَى أَحَدُهُُاَ يدَُل  
Artinya: 

Salah satunya menunjukkan kelalaian terhadap sesuatu, dan yang lain 
menunjukkan meninggalkan sesuatu.  

Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan lupa adalah, 

نْسَانه   تَ رْكُ   حَتَّ    قَصْدٍ   عَنْ   م اإه وَ   غَفْلَةٍ،  عَنْ   م اإه وَ   قَ لْبههه،  لهضَعْفه   إهم ا  اهسْتَ وْدعََ،  مَا  ضَبْطَ   الْه
 5هُ ذهكْرُ  الْقَلْبه  عَنْ  فَ نْحَذه ي َ 

Artinya: 

Manusia meninggalkan apa yang dititipkan kepadanya, baik itu dikarenakan 
lemahnya hatinya/ingatannya, atau dikarenakan kelalainnya, atau 
dikarenakan sesuatu tujuan sehingga hal tersebut terhapus dari ingatannya.  

Di antara ulama juga mendefenisikan lupa itu sebagai, 

 6هه ته اجَ حَ  ته قْ فيه وَ  لش يْءه له  اره ضَ حْ ته سْ الْا  مُ دَ وهُوَ عَ 
 

 

 
3Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV 

(Cet. VIII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 850. 

4Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5 (t.t.p.: Da>r al-Fikri, 1399 

H/1979 M), h. 421. 

5Husain bin Muhammad al-Ma’ru>f bi al-Ra>gib al-As}faha>ni, Al-Mufrada>t Fi> Gari>b al-

Qur’a>n (Cet. I; Beirut: Da>r al-Qalam, 1412 H/ 1991 M), h. 803. 

6Muhammad Ami>n al-Ma’ru>f al-Husainiy al-Makkiy, Taisi>r al-Tahri>r, Juz 2 (Beirut: Da>r 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 263. 
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Artinya: 

(Lupa) adalah ketidakmampuan seseorang menghadirkan sesuatu pada 
waktu dibutuhkan. 

Sifat lupa yang dialami oleh manusia itu bersumber dari tabiatnya sendiri 

dan terkadang disebabkan oleh syaitan. Karena seseorang tersebut terkadang 

meninggalkan apa yang Allah Swt. perintahkan dikarenakan syaitan membuat dia 

lupa dari perintah Allah Swt. dan hal ini telah begitu banyak pula disebutkan oleh 

Allah Swt. di dalam Al-Qur’an terkait seseorang tersebut lupa dari sesuatu 

dikarenakan syaitan. Sebagaimana ketika pemuda yang membersamai nabi Musa 

as. dalam perjalanan beliau untuk bertemu dengan nabi Khidr as., lupa terhadap 

ikan yang mereka bawa sebagai bekal untuk mereka dalam perjalanan. Hal ini 

dikisahkan dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Kahfi/18: 63. 

يتُ الْحوُتَ وَمَ  ا أنَْسَانهيهُ إهلا  الش يْطاَنُ أَنْ أذَكُْرَهُ فإَهن ه نَسه  
Terjemahnya: 

Maka aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat 
aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan.7 

 Al-Syinq }i>t }i> mengatakan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ad}wa>’ al-

Baya>n bawasanya maksud dari Allah Swt. pada ayat ini adalah, 

 8ىرَ خْ أُ  ت  آياَ  هه يْ لَ عَ  تْ ل  دَ  امَ كَ   انه طَ يْ الش   نْ مه  انَ يَ سْ الن ه  ن  أَ  ىلَ عَ  ل  يْ له دَ 
Artinya: 

Menunjukkan bahwasanya lupa itu dari syaitan, sebagaimana juga telah 
ditunjukkan pada ayat-ayat yang lain. 

Seperti juga firman-Nya dalam Q.S. Al-An’am/6: 68. 

يَ ن كَ الش يْطانُ فَل تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذ هكْرى مَعَ القَوْمه الظ الهمهيَ   وإم ا يُ نْسه
 
 
 

 
7Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 301. 

8Muhammad al-Ami>n bin Muhammad al-Muhkhta>r bin ‘Abdu al-Qa>dir al-Syinqi>t}i>y, 

Ad}wa>’ al-Baya>n Fi> Id}a>h al-Qur’a>n, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Fikr wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1415 H/ 

1995 M), h. 321. 
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Terjemahnya: 

Dan jika syaitan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), 
setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama oran-orang zalim.9 

 Juga firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mujadilah/58: 19. 

 اسْتَحْوَذَ عَلَيْههمُ الش يْطانُ فأَنْساهُمْ ذهكْرَ اللَّ ه  
Terjemahnya: 

Syaitan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa dari 
mengingat Allah10 

Dari pengertian-pengertian ini, dapat kita pahami bahwasanya lupa adalah 

ketidakmampuan seseorang mengingat sesuatu yang telah ia ketahui sebelumnya 

secara langsung, dengan banyaknya hal lain yang ia telah ketahui. 

B. Jenis-Jenis Lupa 

  Lupa itu sendiri memiliki berbagai jenis, di antaranya adalah: 

1. Nisya>n T}abi’i> 

  Pengertian dari nisya>n t}abi’i>  adalah, 

نْسَانُ   يَ عْتَرهي  طاَرهئا   يَكُونَ   أَنْ وَهُوَ   َِيْره   اَلْه ا   يَ عْرهفُ هَا  مَعْلُومَة    أوَْ   اهخْتهيَارههه   به  فيه   يذَْكُرْهَا  لََْ   جَي هدا
اَ  11مَعْدُودَةٍ   ثَ وَانٍ  بَ عْد وَتَذكَ رهَُا لحََظاَتِه

Artinya: 

Lupa yang terjadi secara tiba-tiba yang menimpa seseorang tanpa 
kehendaknya. Atau bisa juga terjadi pada pengetahuan yang diketahui secara 
jelas, akan tetapi dia tidak mengingatnya saat itu, dan mengingatnya 
kembali setelah beberapa detik. 

Misalnya seseorang tersebut lupa dimana dia telah meletakkan kunci 

rumahnya atau dia mencari kacamatanya dan ternyata kacamatanya tersebut berada 

di atas kepalanya.  

 

 
9Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 135. 

10Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 544. 

11Hus}ah bint H}amd bin Muh}ammad al-Hawwa>s, Al-Nisya>n fi> al-Qur’a>n al-Kari>m Dira>sah 

Tahli>liyyah Maud}u>’iyyah wa As}a>ruh al-Tarbawiyyah (Cet. II; t.t.p: t.p., t.th), h. 440. 
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2. Nisya>n Li ‘A>rid} 

 Pengertian dari nisya>n li ‘a>rid} adalah, 

 12الَذ اكهرَةَ  فَ فَقَدَ  دهمَاغههه  فيه  أَصَابهَُ  مَرَضٍ  أوَْ  اهنْفهعَالهي ةٍ  صَدْمَةٍ  مهنْ  نَتهج وَهُوَ 

Artinya: 

Lupa dikarenakan sebuah trauma emosional atau penyakit otak yang 
dialaminya sehingga ingatannya tersebut hilang.  

Misalnya seseorang yang sudah memasuki masa tua, atau sakit, atau cedera 

otak sehingga sebagian ingatannya hilang atau bahkan seluruh ingatannya. 

3. Nisya>n Tark wa Ihma>l 

 Pengertian dari nisya>n tark wa ihma>l adalah, 

 13وَاخْتهيَارٍ  عَمْدٍ  عَنْ الن هسْيَانُ 
Artinya: 

Lupa yang disengaja dan atas dasar pilihannya. 

Seperti seseorang meninggalkan salat karena sengaja. Hal ini dikarenakan 

dia ingin meninggalkan salat dalam keadaan sadar.  

Berdasarkan hal ini kita mengetahui bahwa lupa merupakan suatu kondisi 

yang sangat umum terjadi dan memiliki berbagai jenis berdasarkan sebab-sebab 

tertentu.  

C. Sebab-Sebab Lupa 

 Lupa sendiri memiliki sebab-sebab sehingga seseorang tersebut terjatuh 

pada perkara ini, di antara sebab lupa adalah: 

 

 

 
12Laila’Abd al-Rasyi>d ‘At}a>r, A<ra>’ Ibn al-Jauzi> al-Tarbawiyah (Maryland: Mansyu>ra>t 

Ama>nah li al-Nasyr, 1419 H/ 1998 M), h. 314.  

13Hus}ah bint H}amd bin Muh}ammad al-Hawwa>s, Al-Nisya>n fi> al-Qur’a>n al-Kari>m Dira>sah 

Tahli>liyyah Maud}u>’iyyah wa As}a>ruh al-Tarbawiyyah, h. 440.  
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1. Sebab T}abi’iyyah 

Sebab t}abi’iyyah adalah kondisi dimana seseorang lupa akan sesuatu tanpa 

dia maksudkan untuk melupakan hal tersebut. Seperti seseorang yang lupa akan 

sesuatu hal tanpa disengaja atau karena dia lalai dari hal tersebut. Hal ini 

dikarenakan kondisi yang membuat seseorang tersebut lupa akan sesuatu hal yang 

telah dia ketahui sebelumnya.14 Hal ini telah dijelaskan dalam buku-buku fikih, dan 

ini merupakan suatu perkara yang dimaafkan, jika hal tersebut berkaitan dengan 

hak-hak Allah Swt.. Akan tetapi jika berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka dia 

wajib mengganti jika dia memberikan kerusakan pada hak orang lain. 

2. Sebab ‘A>rid 

 Sebab ‘a>rid adalah lupa yang dikarenakan kondisi umur, atau sebuah trauma 

emosional atau penyakit otak yang dialaminya.15 Seperti kondisi lupa yang 

disebabkan karena umur yang sudah memasuki masa tua, atau penyakit, atau cedera 

otak sehingga membuat seseorang lupa sebagian atau bahkan seluruh ingatannya. 

3. Sebab Tipu Daya Syaitan  

 Sebab tipu daya syaitan adalah kondisi dimana seseorang lupa dikarenakan 

tipu daya dan bisikan syaitan. Kemaksiatan kepada Allah Swt. merupakan di antara 

penyebab lupa.16 Sebagaimana firman Allah Swt. di dalam Al-Qur’an Q.S. Al-

Mujadilah/58: 19. 

 اسْتَحْوَذَ عَلَيْههمُ الش يْطانُ فأَنْساهُمْ ذهكْرَ اللَّ ه  
 

 

 
14Hus}ah bint H}amd bin Muh}ammad al-Hawwa>s, Al-Nisya>n fi> al-Qur’a>n al-Kari>m Dira>sah 

Tahli>liyyah Maud}u>’iyyah wa As}a>ruh al-Tarbawiyyah, h. 441.  

15Hus}ah bint H}amd bin Muh}ammad al-Hawwa>s, Al-Nisya>n fi> al-Qur’a>n al-Kari>m Dira>sah 

Tahli>liyyah Maud}u>’iyyah wa As}a>ruh al-Tarbawiyyah, h. 442.   

16Hus}ah bint H}amd bin Muh}ammad al-Hawwa>s, Al-Nisya>n fi> al-Qur’a>n al-Kari>m Dira>sah 

Tahli>liyyah Maud}u>’iyyah wa As}a>ruh al-Tarbawiyyah, h. 443. 
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Terjemahnya: 

Syaitan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa dari 
mengingat Allah.17 

Ibnu Kas \i >r mengatakan di dalam tafsirnya bahwasanya, 

 18اسْتَحْوَذَ عَلى قُ لُوبهههمُ الش يْطانُ حَتَّ  أنْساهُمْ أنْ يذَْكُرُوا اللَّ َ 
Artinya:  

Syaitan itu telah menguasai hati mereka sehingga mereka melupakan untuk 
berzikir (mengingat) kepada Allah Swt. 

 Dari pembahasan tentang lupa dan sebab-sebabnya, dapat kita katakan 

bahwa lupa adalah fenomena alami yang dialami oleh manusia. Meski demikian, 

terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti sebab t}abi'iyyah, 

sebab 'a>rid}, dan sebab tipu daya syaitan. Sebab t}abi'iyyah berkaitan dengan 

kelalaian dan kondisi alami manusia, sedangkan sebab 'a>rid} melibatkan faktor-

faktor luar seperti penyakit, umur dan trauma. Adapun sebab tipu daya syaitan, 

menunjukkan bahwa lupa bisa juga menjadi hasil dari pengaruh negatif syaitan 

Secara khusus lupa yang disebabkan oleh syaitan bisa diatasi dengan 

memperbanyak berzikir kepada Allah Swt. berdasarkan dengan firman-Nya Q.S. 

Al-Kahfi/18: 24. 

   تَ ينَسه  إهذَا ر ب كَ  ذكُۡرٱوَ 
Terjemahnya: 

Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa19 

Ibnu Kas \i >r menafsirkan ayat ini bahwa, 

يَ الش يْءَ فيه كَلَمههه إهلَى ذهكْره اللَّ ه تَ عَالَى؛   ُ، عَز  وَجَل ، قَدْ أرَْشَدَ مَنْ نَسه َن  وَهُوَ أَنْ يَكُونَ اللَّ  له
 20الن هسْيَانَ مَنْشَؤُهُ مهنَ الش يْطاَنه 

 
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 544. 

18Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas\i>r al-Qurasyi>, Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 8, h. 53.  

19Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 296.  

20Isma>’i>l bin ‘Umar bin Kas\i>r al-Qurasyi>, Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz 5, h. 136.  
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Artinya: 

Allah Swt. telah memberikan petunjuk kepada orang yang lupa dalam 
firman-Nya untuk mengingat Allah Swt., karena lupa berasal dari syaitan. 

D. Perbedaan Lupa dan Apa yang Mirip dengannya 

 Lupa memiliki kaitan dengan kelayakan mukallaf dalam penerapan hukum 

syariat. Dalam hal itu juga para ulama membedakan lupa dengan beberapa sifat 

yang berkaitan dengan kelayakan mukallaf dalam penerapan hukum syariat. Di 

antara sifat yang memiliki kemiripan dengan lupa adalah: 

1. Al-Sahw (  السَهْو) 
Al-Sahw secara bahasa berasal dari kata  ُوَ سَه  yang berarti lalai terhadap 

sesuatu.21 Sedangkan menurut istilah adalah, 

َيْثُ  الَش يْءه  عَنْ  الَْقَلْبه  غَفْلَةُ  هُوَ  دَْنَ  يَ تَ نَ ب هُ  بحه  22تَ نْبهيهٍ  بِه
Artinya: 

Lalainya seseorang dari mengingat sesuatu, dan dapat ia ketahui kembali 
ketika diingatkan dengan suatu hal yang kecil.  

Al-Sahw terbagi menjadi dua, yaitu  ٍشَيْء ْ  dan (lalai pada sesuatu) الَْسَهْوُ فيه

ْ شَيْءٍ  23.(lalai dari sesuatu) الَْسَهْوُ   عَنْ   شَيْءٍ   bermakna (lalai pada sesuatu) الَْسَهْوُ فيه

meninggalkan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Al-Sahw pada sesuatu, jika 

dikerjakan maka tidak mendapat dosa, seperti meninggalkan salah satu rukun atau 

wajib salat tanpa sepengetahuannya. Sedangkan  ُشَيْءٍ   عَنْ   الَْسَهْو  (lalai dari sesuatu) 

bermakna meninggalkan sesuatu dengan sepengetahuannya. Jika dikerjakan maka 

akan mendapat dosa. Seperti meninggalkan salat dengan sengaja. Sebagaimana 

yang disebutkan dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Ma>‘u>n/107: 4-5. 

 
21Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 3, h. 107. 

22Ayyu>b bin Mu>sa> al-Husainiy al-Ku>fiy, Al-Kulliya>t Mu‘jam Fi> al-Mus}t}alaha>t wa al-Furu>q 

al-Lugawiyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, t.th), h. 506. 

23 ‘Abdulla>h bin ‘Abdurrahma>n bin S}a>lih ibn Ibra>him al-Tami>mi> al-Bassa>m,  Tawd}i>h al-

Ahka>m min Bulu>g al-Mara>m, Juz 2 (Cet. V; Makkah: Maktabah al-Asadiy, 1423 H/ 2003 M), h. 

327. 
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   5ٱل ذهينَ هُمْ عَن صَلَتِههمْ سَاهُونَ  4فَ وَيْل ٌۭ ل هلْمُصَل هيَ 
Terjemahnya: 

 Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. (Yaitu) yang lalai 
terhadap salatnya.24 

Para ulama berbeda pendapat pada masalah membedakan antara lupa 

dengan al-sahw, maka di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya tidak 

ada perbedaan antara lupa dengan al-sahw, keduanya merupakan dua kata yang 

memiliki makna yang sama. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwasanya 

kata lupa dan kata al-sahw memiliki makna yang berbeda, mereka mengatakan, 

  25امَذْكُورا   يَكُنْ   لََْ   وَعَم ا   مَذْكُوراا  كَانَ   عَم ا  غَفْلَةا   لس هْوُ اوَ   مَذْكُوراا،  كَانَ   مَا  ذهكْره   عَدَمُ   الَن هسْيَانَ   أَن  
Artinya: 

Bahwasanya  lupa adalah tidak ingatnya seseorang terhadap apa yang telah 
diketahui sebelumnya, sedangkan al-sahw adalah lalai dari sesuatu yang 
telah diketahui sebelumnya dan sesuatu apa yang belum diketahui 
sebelumnya  

Dari keterangan ini, dapat diketahui bahwasanya al-sahw memiliki cakupan 

makna yang lebih luas dari lupa, yang mana dalam hal ini lupa hanya mencakup 

terhadap apa yang sudah diketahui saja. Ulama juga mengatakan orang yang lupa 

itu jika diingatkan maka dia mengingatnya, sedangkan orang yang sahw jika 

diingatkan maka dia tidak mengingatnya.26 

2. Al-Jahl (  اَلْْهَْل) 
Al-Jahl ( ُاَلْجهَْل) dalam bahasa Arab secara bahasa merupakan lawan kata dari 

al-‘ilm ( ُاَ لْ عه لْ م) atau berilmu.27 Sedangkan menurut istilah al-Jahl adalah, 

 
24Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 602. 

25Syamsuddi>n Muh}ammad bin ‘Abduda>im al-Barma>wiy, Al-Fawa>id al-Sunniyyah Fi> 

Syarh}i  al-Fiyyah, Juz 1 (Cet. I; Madinah: Maktabah Da>r al-Nas}i>hah, 1436 H/ 2015 M), h. 144. 

26Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Fdaayyu>mi, Al-Mis}ba>h al-Muni>r Fi> Gari>b Syarh} al-

Kabi>r, Juz 1 (Beirut: A  l-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 293.  

27Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 1, h. 489. 
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لَفه  عَلَى الَش يْءه  اهعْتهقَادُ  هُوَ   28عَلَيْهه  هُوَ  مَا خه

 

Artinya: 

Keyakinan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan keadaan 
sesungguhnya 

Al-Jahl terbagi menjadi 2 yaitu:  

a. Al-Jahl al-Murakkab 

 Pengertian dari al-jahl al-murakkab adalah, 

ئَتههه  غَيْره  عَلَى الش يْءه  تَصَو رُ   29هَي ْ
Artinya: 

Penggambaran terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan 
sebenarnya.  

b. Al-Jahl al-Basi>t} 

  Pengertian dari al-jahl al-basi>t} adalah, 

لْكُل هي ةه   الش يْءه  إدْراَكه  انتْهفَاءُ  وَهُوَ   30باه
 

Artinya: 

Tidak adanya ilmu atau ketidaktahuan atas sesuatu secara menyeluruh. 

 Perbedaan lupa dengan al-jahl menurut para ulama sebagaimana yang 

disebutkan di dalam kitab Al-Furu>q Anwa>r al-Buru>q fi> Anwa>’ al-Furu>q adalah, 

  

 
28Syamsuddi>n Muh}ammad bin ‘Abduda>im al-Barma>wiy, Al-Fawa>id al-Sunniyyah Fi> 

Syarh}i  al-Fiyyah, Juz 1, h. 143. 

29Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Aziz ibn al-Najja>r al-Hanbali>, Syarh} al-Kaukab al-

Muni>r, Juz 1 (Cet. II; Kairo: Maktabah al-‘Abika>n, 1418 H/ 1997 M), h. 77. 

30Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdul Aziz ibn al-Najja>r al-Hanbali>, Syarh} al-Kaukab al-

Muni>r, Juz 1, h. 77. 
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يلَةَ   لَا   قَ هْراا  الْعَبْده   عَلَى  يَ هْجُمُ   الن هسْيَانَ   أَن   يلَة    لَهُ   وَالْجهَْلُ   عَنْهُ،  دَفْعههه   فيه   لَهُ   حه  دَفْعههه   فيه   حه
لت  عَل مه   31باه

Artinya: 

Lupa itu menyerang seseorang secara paksa dan tidak ada cara untuk 
menghindarinya. Sementara itu, kebodohan memiliki cara untuk diatasi 
melalui pembelajaran.  

3.  Al-Khat}a’ (  َاَلْْطَأ)  
Al-Khat}a’  dalam bahasa Arab secara bahasa berarti lawan kata dari benar 

atau membuat kesalahan. Sedangkan menurut istilah al-khat}a’  adalah, 

دَ  أَنْ  لْفهعْله  يَ قْصه دُ  الَ ذهي  غَيْرَ  باه  32بههه  يَ قْصه
Artinya: 

Melakukan perbuatan yang tidak dimaksudkan 

Para ulama bersepakat bahwasanya mengerjakan suatu yang haram 

dikarenakan al-khat}a’, maka pelakunya tidak mendapat dosa dan tidak dihukum. 

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

ذۡنَ   لَا  رَب  نَا نَُۚ  أوَۡ  نَا  ين سه  إهن تُ ؤَاخه
ۡ
 أَخۡطأَ

Terjemahnya: 

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
salah.33 

Al-Sa’di > dalam tafsirnya menjelaskan makna khata’ dalam ayat ini, 

 34هُ لُ عْ فه  هُ لَ  زُ وْ يجَُ  لَا  امَ  ىلَ عَ  هُ لُ عْ فه  عُ قَ ي َ   ثُ   هُ دُ صْ قَ  هُ لَ  زُ وْ يجَُ  ائا ي ْ شَ  دَ صه قْ ي َ  نْ أَ 
 

 

 
31Syiha>buddin Ahmad bin Idri>s bin ‘Abdurrahma> al-Qara>fi>, Al-Furu>q Anwa>r al-Buru>q fi> 

Anwa>’ al-Furu>q, Juz 2 (t.t.p.,  ‘A>lim al-Kutub, t.th.), h. 149. 

32Husain Khalaf al-Jubu>ri>, ‘Awa>rid} al-Ahliyyah ‘Inda al-‘Ulama> Us}u>l al-Fiqh (Makkah: 

Marka>z al-Buhu>s| al-Dirasa>t al-Isla>miyyah, t.th), h. 396. 

33Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata (Bandung: Semesta al-

Qur’an, 2013), h. 49. 

34‘Abdurrahman bin Na>s}ir bin ‘Abdillah al-Sa’di>, Taisi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsi>r 

Kala>m al-Manna>n, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Muassasah al-Risa>lah, 1420 H/ 2000 M), h. 120.  
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Artinya: 

Seseorang memaksudkan untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan 
baginya untuk dilakukan, kemudian dia terjatuh pada perbuatan yang 
sebenarnya tidak diperbolehkan baginya untuk dilakukan (tidak disengaja). 

Begitu pula ulama sepakat jika seorang hakim salah dalam memutuskan atau 

menentukan suatu hukum berdasarkan ijtihad dikarenakan al-khat}a’, maka hal 

tersebut menjadi uzur baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 

  )رَوَاهُ   تَ هَدَ ثُ  أَخْطأََ فَ لَهُ أَجْر  إهذَا حَكَمَ الْحاَكهمُ فاَجْتَ هَدَ ثُ  أَصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنه وَإهذَا حَكَمَ فاَجْ 
 35( مُسْلهمُ وَ  البُخَارهيُ 

Artinya: 

Jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, kemudian 
(hukumnya) benar maka baginya dua pahala, dan apabila dia berijtihad dan 
dalam menetapkan suatu hukum namun dia salah, maka baginya satu pahala. 

 Al-S }an’a>ni > menerangkan maksud dari khata’ dari hadis ini, 

 36مه كْ الحُْ  نَ مه  اللَّ ه  دَ نْ عه  وَ هُ  امَ  قْ افه وَ ي ُ  لََْ : يْ أَ 
Artinya: 

Yaitu dia tidak sejalan dengan ketetapan Allah dalam hukumnya 

Sekalipun tidak mendapatkan dosa, akan tetapi apabila khata’ terjadi pada 

perkara yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka dia berkewajiban 

memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang dilakukannya, sebagaimana 

disebutkan dalam buku-buku fikih. 

Lupa dan al-khat}a’ memiliki perbedaan, bahwa al-khat}a’, 

لت  ثَ ب ته  فأََم ا الَْْطأَُ  هُمَا باه اَزُ عَن ْ حْتره حْتهيَاطه فَ قَدْ يُمْكهنُ الاه  37وَالاه

 
35H.R. Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Da>r T{awq al-Naja>h, 1422 H/ 

2001 M), h. 108 dan Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql 

al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa Sallam, Juz 5 (Beirut: Dar> Ihya>’ al-Tura>s\\ al-

‘Arabi>, t.th.), h. 131.  

36Muh}ammad bin Isma>’i>l al-S}an’a>ni>, Subul al-Sala>m al-Mu>s}ilah ila> Bulu>g al-Mara>m, Juz 

8 (Cet. III; Saudi: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1433 H/ 2012 M), h. 51.  

37Muh}ammad Must}afa> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 3 (Cet. II; Damaskus: Dar> 

al-Khair Lit}t}iba>’ah, 1427 H/ 2006 M),  h. 321.  
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Artinya: 

Adapunn al-khat }a’ (kesalahan) dapat dicegah dengan memastikan dan 
memperhatikan hal yang dikerjakannya tersebut agar terhindar dari 
kesalahan. 

 Hal ini berbeda dengan lupa, dimana lupa tersebut seseorang tidak bisa 

terhindar darinya dengan kesadaran pelakunya sendiri. 

 Melalui pemaparan ini, dapat diketahui karakteristik tersendiri dari sifat 

lupa yang membuatnya berbeda dengan yang semisalnya, di antaranya: seorang 

yang lupa bisa diingatkan, lupa tidak menyebabkan datangnya dosa, dan tidak dapat 

dicegah dengan keasadaran pelakunya sendiri.  
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BAB IV 

IMPRESI LUPA PADA TAKLIF DALAM IBADAH PUASA PERSPEKTIF 

MAZHAB HAMBALI 

A. Mazhab Hambali dan Perkembangannya 

Mazhab Hambali adalah mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam 

Ah}mad ibn H}ambal. Imam Ah}mad ibn H}ambal lahir di Baghdad pada bulan 

Rabiulawal tahun 164 H.1 Perkembangan mazhab Hambali dapat dilihat dari empat 

tahap, 

 Pertama, tahap pembentukan dan perkembangannya. Tahap ini dimulai 

sejak imam Ahmad mulai mengajar dan memberikan fatwa di Baghdad sekitar 

tahun 261 H. Salah satu hal yang menonjol dalam tahap ini secara fikih adalah 

jawaban imam Ahmad terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para muridnya dan juga 

permintaan terhadap pendapat dan fatwa-fatwa beliau.2 

 Kedua, tahap periwayatan dan pekembangan, tahap ini dimulai sejak 

wafatnya imam Ahmad yaitu pada tahun 241 H dan berlangsung hingga tahun 403 

H.3 Pada tahap ini para murid imam Ahmad memiliki peran dalam meriwayatkan 

mazhab imam mereka melalui pengajaran, penulisan, dan korespondensi. 

Kemudian para murid-murid imam Ahmad mempelajari fikih imam Ahmad dari 

guru mereka, lalu mereka mulai untuk mengumpulkan, mengatur, dan 

membandingkannya serta memberikan preferensi (tarjih).      

 

 
1Muh}ammad bin Ah}mad bin ‘Us}ma>n bin Qa>ma>zi> al-Z\ahabi>, Siyar ‘Ala>m al-Nubala>’, Juz 

11 (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1405 H/ 1985 M), h. 179. 

2Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, Ta>ri>kh al-Fiqh (Cet. III; Riyadh: Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, 1441 

H/ 2020 M), h. 267.  

3Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, Ta>ri>kh al-Fiqh, h. 267-268.   
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Ketiga, merupakan tahap penyusunan dan penyempurnaan mazhab 

Hambali, dimulai sejak tahun 403 H hingga tahun 884 H.4 Pada tahap ini setelah 

mengumpulkan dan menulis masalah-masalah fikih imam Ahmad, maka dimulailah 

dalam menyusun dan memperbaiki masalah-masalah tersebut serta mengaturnya 

dalam bab-bab fikih. Ulama mazhab Hambali pada tahap ini menetapkan prinsip-

prinsip umum dalam mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan imam Ahmad, 

kemudian menyusun, membandingkan dan melengkapi dan menjelaskan riwayat, 

pendapat dari imam Ahmad yang lebih kuat. 

 Keempat, tahap sempurnanya perkembangan mazhab Hambali, dimulai 

sejak tahun 884 H dan berlanjut hingga saat ini. Tahap ini adalah tahap dimana 

mazhab Hambali telah sempurna setelah beragam usaha yang dilakukan oleh para 

ulama mazhab Hambali, serta karya-karya mereka yang saling melengkapi.5 Seperti 

‘Ali bin Sulaima>n al-Marda>wi> dengan karyanya  al-Ins}a<f, Mu>sa> bin Ah}mad al-

Hajja>wi> dengan karyanya al-Iqna>’, Muh}ammad bin Ah}mad al-Futu>h}i> dengan 

karyanya Muntaha> al-Ira>da>t, Mar’i> bin Yu>suf al-Karami> dengan karyanya Ga<yah 

al-Muntaha>. 

Penyebaran mazhab Hambali dimulai dengan munculnya mazhab Hambali 

di Irak, dan mulai menyebar keluar Irak pada awal abad ke-4 hijiriyah. Mazhab 

Hambali didirikan di Irak dan memiliki basis penyebaran yang kuat disana. 

Kemudaian dua abad berikutnya tepatnya pada abad ke 6 hijiriyah, masuk ke 

wilayah Syam. Setelah itu mazhab ini mulai menyebar ke berbagi tempat termasuk 

Mesir. Sedangkan di Najd, mazhab Hambali mengalami perkembangan selama 

periode abad ke-8 hingga abad ke-12 hijiriyah.  

Pada abad ke-10 hijiriyah, beberapa ulama Hambali muncul dan 

memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya fikih Hambali. Ibu kota mazhab 

 
4Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, Ta>ri>kh al-Fiqh, h. 268. 

5Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, Ta>ri>kh al-Fiqh, h. 270.   
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Hambali telah berubah seiring bergantinya periode dan zaman, yang mana pada 

awalnya pusat mazhab Hambali berada di Baghdad, kemudian di Syam, dan 

kemudian di memiliki pengaruh di Mesir dengan Kairo sebagai pusatnya. Namun 

kini berpindah ke Najd hingga saat ini.6 

Metode istinbat imam Ahmad tidak berbeda jauh dengan imam-imam 

mazhab yang lain, kecuali dari segi urutan penggunaan dalil yang diutamakan 

maupun yang diakhirkan. Metode istinbat imam Ahmad adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an  

Al-Qur’an adalah perkataan Allah Swt. yang diturunkan melalui perantara 

malaikat Jibril as. kepada nabi Muhammad saw. dan dalam hal ini tidak ada 

perselisihan di antara kaum muslimin akan kehujahannya sebagaimana yang 

dinukilkan oleh ibnu Qudamah.7 

2. Sunah 

Sunah menurut Hana>bila>h sebagaimana disebutkan oleh Al-Marda>wi > 

adalah, 

،باه  ه م  الََْ : دَ يْ وَزه  بِههشَارةَ، وَلَو وَفعله بهكهتَابةَ،  وَلَو الْقُرْآن غير َ صلى الله عليه وسلم الن به  قَول  8هه وَإهقْ راَره  لْفهعْله
Artinya: 

Perkataan nabi saw. selain Al-Qur’an meskipun dengan tulisan dan 
perbuatan beliau meskipun dengan isyarat. Dan ada yang menambahkan: 
niat untuk melakukan dan takrir beliau. 

 Sunah merupakan hujah berdasarkan ayat Al-Qur’an yang menunjukkan 

mukjizat akan kejujuran Rasulullah saw., perintah Allah Swt. untuk mentaati apa 

yang bersumber dari beliau, dan ancaman terhadap mereka yang menyelisihi 

 
6Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, Ta>ri>kh al-Fiqh, h. 271.   

7Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir 

(Kairo: Da>r Ibnu al-Jauzi, 1438 H/2017 M), h. 64.  

8‘Ali bin Sulaima>n al-Marada>wi>,  Al-Tah}bi>r Syarhh al-Tah}ri>r, Juz 3 (Cet. I; Riyadh: 

Maktabah al-Rusyd, 1421 H/ 2000 M), h. 1424.   



50 
 

 

Rasulullah saw. Sunah memiliki kedudukan sebagai penjelas atau penafsir dari 

ayat-ayat Al-Qur’an, diriwayatkan dari Imam Ahmad, 

رَة   الَس نَة  9لَهُ   نَة  ي ه وَمُب َ  لهلْقُرْآنه  مُفَس ه
Artinya: 

 Sunah adalah penafsir Al-Qur’an dan penjelasan baginya. 

3.  Ijmak 

 Makna ijmak menurut syariat adalah, 

  10الَد هينه  أمُُوره  مهنْ  أمَْره  عَلَى صلى الله عليه وسلم مُحَم دْ  أمُ ةه  مهنْ  الَْعَصْره  عُلَمَاءه  اهت هفَاقُ 
Artinya: 

Kesepakatan para ulama zaman dari umat Muhammad saw. dalam suatu 
perkara dari perkara-perkara agama. 

Ijmak adalah hujah berdasarkan dalil terlindunginya kaum muslimin dari 

suatu kesepakatan di atas kesalahan. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan ijmak 

sebagai dalil, akan tetapi beliau mengingkari orang-orang yang terlalu bermudah-

mudahan dalam menghikayatkan ijmak. Beliau mengatakan, 

هِي لَا  بَ َحَدٍ  يَ ن ْ جْاَعَ  يدَ عهيَ   أَنْ  له  11ااهخْتَ لَفُو  الَن اسَ  لَعَل   ،الَْه
Artinya: 

Tidak seharusnya seseorang menyatakan adanya sebuah ijmak, karena 
mungkin orang-orang memiliki pendapat yang berbeda. 

4.   Fatwa Sahabat yang Tidak Diperselisihkan. 

Imam Ahmad menjadikan fatwa sahabat sebagai hujah jika fatwa tersebut 

tidak didapati perbedaan pendapat di antara mereka. Imam Ahmad berkata dalam 

riwayat al-Marwazi >, 

 
9Muh}ammad bin H}usain ibn al-Farra>’, Al-Riwayatain wa al-Wajhain (Cet. I; Riyadh: 

Maktabah al-Ma’a>rif, 1405 H/ 1985 M), h. 47. 

10Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir, 

h. 121.  

11Muh}ammad bin H}usain ibn al-Farra’, Al-‘Uddah fi Us}u>l al-Fiqh, Juz 4 (Cet. II; t.t.: t.tp., 

1410 H/ 1990 M), h. 1060.  
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ههمْ   بهقَوْله   یََْخُذَ   أَنْ   لهلر جُله   زْ يجَُ   لََْ   صلى الله عليه وسلم  اَللَّ ه   رَسُوله   أَصْحَابُ   اهخْتَ لَفَتْ   ذَاإه    اهخْتهيَارٍ،   عَلَى  إهلا    بَ عْضه
 12وَالس ن ةه  الَْكهتَابه  إهلَى  الَْقَوْله  أقَْ رَبَ  يَ نْظرَُ 

Artinya: 

Jika para sahabat Rasulullah saw. berbeda pendapat, maka tidak dibenarkan 
bagi seseorang untuk mengambil pendapat salah seorang dari mereka 
kecuali berdasarkan pilihan pribadi, dan sebaiknya ia mempertimbangkan 
pendapat yang paling dekat dengan Kitabullah (Al-Qur'an) dan sunah 
Rasulullah saw. 

5.   Hadis Mursal dan Hadis Daif 

 Pengertian dari hadis mursal adalah, 

رٍ  مهنْ  سَقَطَ  مَا هُوَ   13الَت ابهعهي عْده ب َ  مهنْ  هُ إهسْنَاده  آخه
Artinya: 

Hadis yang periwayatnya gugur pada bagian dari sanad terakhirnya setelah 
zaman tabi'in  

Sedangkan pengertian dari hadis daif adalah, 

فَةَ  يَجْمَعْ  لََْ  مَا هُوَ   14شُرُوطههه  مهنْ  شَرْطه  بهفَقْده  ، اَلحَْسَنْ  صه
Artinya: 

(Yaitu) apa yang tidak memenuhi syarat hadis hasan, karena kehilangan 
salah satu syaratnya 

 Imam Ahmad berpendapat bahwa bolehnya berpendapat dengan hadis 

mursal sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Fad}l bin Ziyad bahwasanya imam 

Ahmad berkata, 

،   أَصَح    الْمُسَي بُ   بهنْ   سَعهيدُ   مُرْسَلَتُ  اَ،   بَِْسَ   لَا   إهبْ راَههيمُ   وَمُرْسَلَتُ   الَْمُرْسَلَته   فيه   وَليَْسَ   بهه
 15رَبَاح  أَبه  بْنْ  وَعَطاَءه   البَصْرهياَلحَْسَنَ  مُرْسَلَته  مهنْ  أَضْعَفَ  الَْمُرْسَلَته 

 

 

 
12Muh}ammad bin H}usain ibn al-Farra’, Al-‘Uddah fi Us}u>l al-Fiqh, Juz 4, h. 1198.  

13Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H}adi>s\ (Riyadh: Maktabah al-Ma’a>rif, 1431 H/ 

2012 M), h. 87.  

14Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H}adi>s\, h. 78.  

15Muh}ammad bin H}usain ibn al-Farra’, Al-‘Uddah fi Us}u>l al-Fiqh, Juz 3, h. 907.  
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Artinya: 

Hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin musayyab adalah yang 
paling sahih di antara hadis-hadis mursal, dan Hadis-hadis mursal Ibrahim 
al-Nakha’i tidak ada masalah padanya. Tidak ada hadis mursal yang lebih 
lemah daripada hadis-hadis mursal Hasan al-Basri dan 'Ata bin Abi Rabah 
dalam masalah-masalah tersebut. 

Al-As \ra>m berkata, 

َبه   قهيلَ    صلى الله عليه وسلم   اَللَّ ه   رَسُوله   أَصْحَابه   مهنْ   رَجُلُ   حَد ثَنه :  الَت ابهعهيَ   مهنْ   رَجُلُ   قاَلَ   إهذَا:  اَللَّ ْ   عَبْده   له
يح ؟ فاَلْحدَهيثُ   16نَ عَمْ : قاَلَ  صَحه

Artinya: 

Seseorang berkata kepada Abu ‘Abdillah: “Jika seseorang dari kalangan 
tabi'in berkata: 'Seseorang dari sahabat Rasulullah saw. mengabarkan 
kepada saya’, apakah hadis tersebut sahih?” Abu Abdillah menjawab, 'Ya.'  

Imam Ahmad juga berkata, 

اَ لْحدَهيثه   نَ أَخَذْ  رُبم    الَض عهيفه  باه
Artinya: 

Mungkin kita mengambil hadis yang lemah17 

Begitu pula imam Ahmad berhujah dengan hadis daif, jika tidak ada dalil 

yang menyelisihi hadis daif tersebut, baik dari perkataan sahabat, atau ijmak, maka 

hadis tersebut dapat diamalkan dan lebih beliau utamakan daripada qiyas. Maksud 

dari hadis daif bukanlah hadis batil, munkar, atau memiliki periwayatan yang tidak 

terpercaya, yang dimaksud hadis daif adalah hadis yang berada dalam tingkatan 

h}asan (li gairihi) atau yang mendekati tingkatan h}asan. Al-As }ra>m berkata, 

ئْ   لََْ   إهذَا  بههه   یََْخُذُ   ء  يْ شه   إهسْنَادههه   فيه   صلى الله عليه وسلم   الَن به ه   عَنْ   الَْحدَهيثُ   كَانَ   إهنْ   اَللَّ ْ   عَبْده   أَباَ   رأَيَْتُ  لَفهُُ   يجهَ   خه
نْهُ  أثَْ بَتَ  ثْلُ  مه  18الَهْجْرهي ه  وَإهبْ راَههيمُ  شُعَيْبٍ  بْنه  عَمْرُو حَدهيثه  مه

 
16Muh}ammad bin H}usain ibn al-Farra’, Al-‘Uddah fi Us}u>l al-Fiqh, Juz 3, h. 913.  

17Ah}mad bin ‘Abd al-H}ali>m bin ‘Abd al-Sala>m ibn Taimiyah, Syarh ‘Umdah al-Fiqh, Juz 

1 (Cet. III; Riyadh: Da>r ‘At}a>’a>t ‘Ilm, 1440 H/ 2019 M), h. 143.    

18‘Abd al-Sala>m bin Taimiyah, Al-Musawwadah fi> Us}u>l al-Fiqh (t.t.: Mat}ba’ah al-Madani>, 

t.th), h. 275.  
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Artinya: 

Saya melihat Abu Abdillah berpendapat bahwa jika hadis tentang Nabi saw. 
memiliki sesuatu yang dapat diterima dalam sanadnya, maka hadis tersebut 
dianggap sahih, seperti hadis-hadis dari Amr bin Syuaib dan Ibrahim al-
Hajari 

Jika tidak ada yang menghalangi dalam masalah tersebut, dan yang menjadi 

keputusan adalah kias, jika tidak ada dalil yang menyelisihi hadis daif tersebut, baik 

dari perkataan sahabat, atau ijmak, maka hadis tersebut dapat diamalkan dan 

diutamakan berdasarkan kias. 

6. Qiya>s 

Pengertian dari qiya>s adalah: 

َامهعٍ  حُكْمه  فيه  أَصْلٍ  عَلَى فَ رعٍْ  حََْلُ  نَ هُمَا  بِه  19بَ ي ْ
Artinya: 

Membawa hukum cabang kepada hukum asal karena adanya ‘illah yang 
menggabungkan keduanya 

Jika Imam Ahmad tidak menemukan nas dari Al-Qur’an dan sunah, 

perkataan sahabat, atau tidak ada hadis mursal dan hadis daif yang mendukung, 

maka beliau menggunakan qiyas sebagai dalil dalam memutuskan hukum. Beliau 

berkata, 

ِْنه  لَا   20الَْقهيَاسه  عَنْ  أَحَد   يَسْتَ 
Artinya: 

Tidak ada seorangpun yang bisa mengabaikan qiyas 

7.   Al-Istiṣḥāb 

Pengertian dari istiṣḥāb adalah, 

 21مَنْفهيًّا  كَانَ   مَا أوَْ  ثَابهتاا  كَانَ   مَا إهثْ بَاته  اهسْتهدَامَة
 

19Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir, 

h. 244. 

20Muh}ammad bin H}usain ibn al-Farra’, Al-Riwayatain wa al-Wajhain, h. 65.  

21Muh}ammad bin Abi> Bakar ibn Qayyi>m al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rab al-

‘A>lami>n, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1991 M), h. 255.  
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Artinya: 

Penetapan terhadap apa yang telah menjadi pasti atau penafian terhadap apa 
yang telah dinafikan. 

Imam Ahmad menggunakan istiṣḥāb ketika tidak adanya dalil dari nas Al-

Qur’an dan sunah, ijmak, fatwa sahabat, hadis mursal, hadis daif, ataupun qiyas, 

dan tidaklah digunakan sebagai dalil kecuali tidak adanya sesuatu yang mengubah 

istiṣḥāb.22  

8.  Sadd al-Zarā’i' 

Pengertian dari sadd al-zarā’i' adalah, 

يلَةا   الَْمَفْسَدَةه   مهنْ   الَس الَهْ   الَْفهعْلُ   كَانَ   إهذَا  لََاَ  دَفْ عاا  الَْفَسَاده   وَسَائهله   مَاد ةه   حَسْمُ   23مَفْسَدَةٍ   إهلَى   وَسه
Artinya: 

Menghentikan segala bentuk sarana penyebab kerusakan sebagai bentuk 
pencegahan, ketika tindakan yang aman dari kerusakan itu sendiri menjadi 
jalan menuju kerusakan. 

Abu Zahrah menjelaskan, 

مَامهههمْ   تََبهعهيَ   اَلْحنََابهلَةُ   عَلَيْهه   اهعْتَمَدَ   فهقْههي    أَصْل    هَذَا   الَْفَت ْوَى  أُصُوله   مهنْ   أَصْلا   كَانَ   إهذْ   ؛  لهه
 24عهنْدَهُ 

Artinya: 

Ini adalah asal hukum fikih yang digunakan oleh Hana>bilah mengikuti imam 
mereka, karena itu merupakan salah satu prinsip dasar dalam fatwa menurut 
pandangannya. 

Inilah 8 usul istinbat yang disepakati dan digunakan oleh imam Ahmad 

dalam memutuskan suatu hukum fikih. Di samping itu masih ada beberapa yang 

diperselisihkan oleh ulama mazhab Hambali sebagai usul istinbat imam Ahmad, 

seperti al-maslahah al-mursalah, al-‘urf, dan al-istih}san.  

 
22Syarikah Is\ra> al-Mutu>n, Ta>ri>kh al-Fiqh, h. 253.  

23Syiha>buddin Ahmad bin Idri>s bin ‘Abdurrahma> al-Qara>fi>, Al-Furu>q Anwa>r al-Buru>q fi> 

Anwa>’ al-Furu>q, Juz 2 (t.t.p.,  ‘A>lim al-Kutub, t.th.), h. 32.  

24Muh}ammad Abu> Zahrah, Ibn Hanbal H}aya>tuh wa ‘As}ruh wa A>ra>uh al-Fiqhiyyah (Kairo: 

Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th.), h. 364.  
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B. Hakikat Lupa dalam Taklif 

 Kewajiban ibadah atau tugas manusia yang dibebankan kepadanya di muka 

bumi ini disebut taklif. Sedangkan yang melaksanakan taklif disebut dengan 

mukalaf, yaitu manusia yang telah memenuhi syarat ahliyyah untuk menjalankan 

taklif dari Allah Swt..  

Al-Ahliyyah لَهْلهي ةُ ا  sendiri menurut para ulama usul fikih secara bahasa 

berarti kelayakan. Sedangkan menurut istilah adalah, 

ي ة نْهُ  الَْفهعْله  لهصُدُوره  أوَْ  شَرْعاا وَعَلَيْهه  لَهُ  لهلْوُجُوبه  الَص لَحه  25شَرْعاا  بههه   يُ عْتَد   وَجْهٍ  عَلَى مه
Artinya: 

Kelayakan seseorang terhadap kewajiban yang diberlakukan untuknya 
menurut syariat atau perbuatan dari seorang mukalaf yang berdasarkan 
tuntutan syariat. 

Para ulama usul fikih membagi al-ahliyyah menjadi dua, yaitu: 

1. Ahliyyah al-Wuju>b 

Pengertian dari ahliyyah al-wuju >b adalah, 

ي ة  نْسَانه  صَلَحه َنْ  اَلْه بَات   عَلَيْهه  وَتَهَب حُقُوق   لَهُ  تُ ثْبهتُ  له  26وَاجه
Artinya: 

Kelayakan seseorang untuk memiliki hak-hak dan tanggung jawab dari 
kewajiban-kewajiban.  

Hal ini berkaitan dengan mukalaf sejak lahir hingga meninggal dunia, 

bagaimanapun karakter dan kondisinya. Ahliyyah al-wuju >b terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Ahliyyah al-Wuju >b al-Na>qisah 

 Ahliyyah al-wuju >b al-na>qisah adalah, 

 
25Muh}ammad bin Hamzah bin Muh}ammad al-Fanari>, Fus}u>l al-Bada>I; fi> Us}u>l al-Syara>I;, 

Juz 1 (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1427 H/ 2006 M), h. 313.  

26Muh}ammad Must}afa> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dar> 

al-Khair Lit}t}iba>’ah, 1427 H/ 2006 M),  h. 492.  
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ي ةُ  وَههيَ  نْسَانه  صَلَحه َنْ  اَلْه بَات   عَلَيْهه  تَهَبَ   أَنْ  دُونَ  حُقُوق   لَهُ  تُ ثْبهتَ  له  27وَاجه
Artinya:  

Kelayakan seseorang untuk memiliki hak-hak dan tanpa tanggung jawab 
atas kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Contoh ahliyyah al-wuju>b al-na>qisah seperti pada janin yang dalam 

kandungan ibunya, dimana dia memiliki hak-hak  tertentu, seperti hak waris, hak 

wasiat, hak nasab dan lain sebagainya dengan syarat dia lahir dalam keadaan 

hidup.28  

b. Ahliyyah al-Wuju >b al-Ka>milah 

 Ahliyyah al-Wuju >b al-Ka>milah adalah, 

ي ةُ  وَههيَ  نْسَانُ  صَلَحه َنْ  اَلْه بَات   عَلَيْهه  وَتَهَبَ  حُقُوق   لَهُ  تُ ثْبهتَ  له  29وَاجه
Artinya:  

Kelayakan seseorang untuk memiliki hak-hak dan memikul kewajiban-
kewajiban tertentu.  

Pada kelayakan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dia dilahirkan sampai 

dia meninggal dunia. Seperti nafkah, zakat, dan lain sebagainya. 

2. Ahliyyah al-Ada>’ 

Pengertian dari Ahliyyah al-ada>’ adalah, 

ي ةُ  وَههيَ  نْسَانُ  صَلَحه َنْ  اَلْه  30شَرْعاا وَأفَْ عَالَهُ  أقَْ وَالَهُ  تَ عْتَبهَ  له
Artinya: 

Kelayakan seseorang untuk diangap sah secara syariat atas perkataan dan 
tindakan yang dilakukannya.  

Ahliyyah al-ada>’ menurut jumhur ulama usul fikih terbagi menjadi tiga,31 

yaitu: 

 
27Muh}ammad Must}afa>> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1,  h. 493.   

28Muh}ammad Must}afa>> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1,  h. 493.    

29Muh}ammad Must}afa>> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1,  h. 493.  

30Muh}ammad H}absy, Syarh} al-Mu’tamad fi> Us}u>l al-Fiqh, (t.d.), h. 100. 

31Muh}ammad Must}afa>> al-Zuhaili>, Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 1,  h. 494.  
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a. ‘Adam al-Ahliyyah al-Ada>’ As}lan   

‘Adam al-Ahliyyah al-ada>’ as}lan adalah, 

لْكُل هي ةه  عَدهيمةَُ  نْسَانه  بهكَلَمه  يُ ثْبهتُ   فَلَ  ، اَلْدََاءُ  حَيْثُ  مهنْ  باه  32ئاا شَي ْ  وَتَصَر فاَتههه  الْه
Artinya: 

Tidak adanya kelayakan secara menyeluruh dari sisi pelaksanaan, maka 
tidak ada yang dapat dipastikan berdasarkan perkataan dan tindakan 
seseorang. 

Contohnya adalah anak kecil dalam masa kanak-kanaknya hingga masa 

tamyiz dan orang gila selama masa gilanya, keduanya tidak memiliki kelayakan 

dalam melakukan tindakan karena kurangnya akal mereka, maka dari itu tidak ada 

konsekuensi hukum yang timbul dari perkataan atau tindakan yang mereka lakukan. 

Akan tetapi jika mereka merusak hak orang lain, mereka tetap harus mengganti hak 

orang lain yang dirusak tersebut. 

b. Ahliyyah al-Ada >’ al-Na>qisah 

 Ahliyyah al-ada>’ al-na>qisah adalah, 

لُغْ  لََْ  الَ ذهي  الَْمُمَي  زُ  وَهُوَ   33الَْحلُْمُ  يَ ب ْ
Artinya: 

Seseorang yang telah memasuki usia tamyiz dan belum memasuki usia 
balig.  

 Contohnya seperti anak kecil yang sudah memasuki usia tamyiz namun 

belem memasuki usia balig. Usia tamyiz adalah ketika seorang anak telah berumur 

tujuh tahun hingga dia memasuki usia balig. 

c. Ahliyyah al-Ada >’ al- Ka>milah 

Ahliyyah al-ada>’ al- ka>milah adalah, 

  34عَاقهلا  الْحلُْمُ  بَ لَغَ  مهنْ  وَهُوَ 
 

32Muh}ammad H}absy, Syarh} al-Mu’tamad fi> Us}u>l al-Fiqh, h. 100. 

33‘Abd. Al-Wahha>b Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Cet. VIII; t.t.: Maktabah al-Da’wah, t.th.), 

h. 137.  

34‘Abd. Al-Wahha>b Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, h. 138.   
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Artinya: 

Seseorang yang telah mencapai umur balig atau dewasa yang berakal.  

Contohnya adalah seseorang yang berakal dan telah memasuki usia balig, 

maka dia telah dianggap layak menerima hak dan melaksanakan kewajiban telah 

dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan untuk berfikir. 

 Pada kelayakan seseorang dalam menunaikan syariat Islam, tidak 

selamanya seorang mukalaf itu mampu menjalankan taklif yang dibebankan 

kepadanya, akan tetapi terdapat juga hal-hal yang menghalangi dan mencegah 

seorang mukalaf dari taklif yang dibebankan kepadanya. Beberapa di antaranya 

menghilangkan kewajiban, seperti kematian. Di antaranya juga menghilangkan 

kelayakan untuk melaksanakannya, seperti lupa dan tidur. Di antaranya juga 

membuat beberapa hukum taklif itu berubah dari segi hukum namun tetap ada 

kewajiban untuk melaksanakannya, seperti ketika seseorang melakukan perjalanan. 

Hal ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah‘Awa>rid} al-Ahliyyah dalam hal 

ini para ulama usul fikih membedakannya menjadi dua, 35 yaitu: 

1. ‘Awa>rid} Sama>wiyyah 

Pengertian dari‘awa>rid} sama>wiyyah adalah, 

نْسَانه  إهراَدَةه  عَنْ  اَلْْاَرهجَةه  اَلَْهْلهي ةه  فيه  الَْمُؤَث هراَتُ   36وَتَصَر فههه  اَلْه
Artinya: 

(Yaitu) faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan yang terjadi diluar 
kehendak dan tindakan manusia.  

Contoh dari ‘awa>rid} sama>wiyyah sendiri adalah seperti gila, dungu, lupa, 

tidur, pingsan, sakit, dan lain sebagainya. 

2. ‘Awa>rid} Muktasabah  

Pengertian dari‘awa>rid} muktasabah adalah, 

 
35‘Abdullah bin Yu>suf bin ‘I>sa> bin Ya’qu> al-Ya’qu>b, Taisi>r ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Cet. I; 

Beirut: Muassasah al-Rayya>n, 1418 H/ 1997 M), h. 89.  

36‘Abdullah bin Yu>suf bin ‘I>sa> bin Ya’qu> al-Ya’qu>b, Taisi>r ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, h. 89.  
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نْسَانه  الَ ته  اَلَْهْلهي ةه  فيه  الَْمُؤَث هراَت   37وَاخْتهيَار   كَسْب    فهيهَا  لهلْه
Artinya: 

(Yaitu) faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan dimana seseorang 
memiliki kemampuan dan pilihan  

Contoh dari‘awa>rid} muktasabah sendiri adalah seperti bodoh, mabuk, 

senda-gurau, perjalanan, paksaan dan lain sebagainya. 

Lupa termasuk dari ‘awa>rid} ahliyyah sama>wiyyah, merupakan penghalang 

taklif yang tidak mungkin seseorang berlepas diri darinya secara sadar. Maka dari 

itu, orang yang sedang dalam keadaan lupa tidaklah dikatakan sebagai seorang 

mukalaf menurut ulama Hana>bilah, ibnu Quda >mah berkata, 

ي وَالن ائهم  غَيْرَ  مُكَل فٍ  ؛ وكََذَا الَس كْراَنُ  الَ ذهي لَا   ي َ عْقه لُ 38  وَالن اسه
Artinya: 

Orang yang lupa dan tidur bukanlah mukalaf, begitu pula orang yang 
akalnya hilang karena mabuk 

Al-T}u>fi> menjelaskan, 

،  فَ هْمهههمْ   لهعَدَمه  طاَبه َامهعه   وَالْمَجْنُونه   كَالص به ه   لهلْخه ،  عَدَمه   بِه  بَ عْضه   فيه   افْتَرقَُوا  وَإهنه   الْفَهْمه
، ثْلُ   الَْحْكَامه ،  مهنَ   تَ ركََا  مَا  يَسْتَدْرهكَانه   لَا   وَالْمَجْنُونَ،  الص به    أَن    مه   الث لَثةَه   بِههلَفه   الْعهبَادَاته
، مُْ  الُْوَله هَا  فاَتَِمُْ  مَا يَ قْضُونَ  فإَهنه  ن ْ  39مه

Artinya: 
(Mereka bukan mukalaf) Karena ketidakmampuan mereka memahami 
khi >tab, seperti anak kecil dan orang gila, meskipun mereka mungkin 
berbeda dalam beberapa hukum. Contohnya, anak kecil dan orang gila tidak 
perlu mengganti ibadah yang mereka tinggalkan, berbeda dengan tiga 
kelompok pertama (orang yang lupa, tidur atau mabuk). Mereka harus 
mengganti apa yang mereka lewatkan. 

 

 
37Abdullah bin Yu>suf bin ‘I>sa> bin Ya’qu> al-Ya’qu>b, Taisi>r ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, h. 97.  

38Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi>, Raud}ah al-Na>z}ir Wa Junnah al-Mana<z}ir, 

h. 50.  

39Sulaima>n bin ‘Abd al-Qawi> bin al-Kari>m al-T}u>fi>, Syarh} Mukhtas}ar al-Raud}ah, Juz 1 

(Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1407 H/ 1987 M), h. 188.   
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Beliau melanjutkan, 

،  الْجمََاعَةه   هَؤُلَاءه   فيه   الْفَهْمه   عَدَمُ  ي،  أمَ ا...     مُخْتَلهف    الس بَبه   فيه   كُل هُمْ   هَؤُلَاءه   فَ يُخَالهفُ   الن اسه
، َن    الس بَبُ،  أمَ ا  وَالْمُسَب به يعه   مهنْ   أَخَف    خَفهيف    ضَرُورهي    عَارهض    فَ هْمههه   عَدَمه   سَبَبَ   فَلِه   جهَ
، نَ هُ   الَْسْبَابه   وَهُوَ   -  الْمُسَب به   فيه   وَأمَ ا.  وَالس كْراَنه   الن ائهمه   بِههلَفه   فَ يَذ ك رُ،  بهكَلهمَةٍ،  يذُكَ رُ   له

َن    -  الْفَهْمه   عَدَمُ  ،   عَدَمُ   غَيْرههه   فيه   بههه   الْمُراَدَ   فَلِه دْراَكه َيْثُ   الْه  بِههطاَبه   أَحَدُهُمْ   خُوطهبَ   لَوْ   بحه
ي، فيه  بههه  وَالْمُراَدُ  يَ فْهَمْ، لََْ  الش رعْه  َيْثُ  فَ قَطْ، لهلت كْلهيفه  ذهكْرههه  ات هصَاله  انْقهطاَعُ  الن اسه   سَهَا  لَوْ  بحه
،: لَهُ  فَقهيلَ  الص لَةه، عَنه   40وَتَذكَ رَ  وَفَههمَ  سهَعَ  وَنَْوُهُ، الص لَةَ  أقَهمه  أوَْ  صَل ه

Artinya: 

Ketidakmampuan memahami dalam kelompok ini (anak kecil, orang gila, 
orang yang lupa, tidur dan mabuk) berbeda-beda. Adapun orang yang lupa 
berbeda dari semuanya dalam penyebab dan yang disebabkan. Penyebabnya 
adalah ketidakmampuan mereka memahami yang merupakan faktor yang 
tidak dapat dihindari dan lebih ringan dari semua penyebab lainnya. Ini 
karena, apabila mereka diingatkan maka mereka akan mengingatnya, 
berbeda dengan orang yang tidur dan mabuk.Adapun yang disebabkannya - 
yaitu ketidakmampuan memahami - itu karena maksud dari istilah ini dalam 
konteks lain adalah ketidakmampuan untuk memahami, yang mana ketika 
mereka dihadapkan dengan khitab as-syar’, mereka tidak akan 
memahaminya. Adapun maksud dari istilah ini dalam kasus orang yang lupa 
adalah putusnya hubungan pengingatannya dengan taklif saja. Jika dia 
melupakan shalat, maka dia diberi tahu: "Salatlah" atau "Dirikanlah salat" 
dan sejenisnya, maka dia mendengar, memahami, dan mengingat.  

Jika perbuatan seorang mukalaf tersebut berkaitan dengan hak dari hak-hak 

Allah Swt., maka orang tersebut diberi uzur disebabkan karena lupa dan dia tidak 

mendapat dosa dan hukuman di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 

ibnu Abba>s ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, 

عَنْ   وضَعَ  اللَّ َ  عَلَيْهه إهن   اسْتُكْرههُوا  وما  والن هسْيانَ،  الَْطأَ،  مَاجَه ا)رَوَاهُ    أمُ ته   هُ وَصَح حُ   بْنُ 
 ُ  41(اللَْبَانه

 

Artinya: 

 
40Sulaima>n bin ‘Abd al-Qawi> bin al-Kari>m al-T}u>fi>, Syarh} Mukhtas}ar al-Raud}ah, Juz 1, h. 

188.   

41H.R. Muhammad bin Yazi>d al-Qazwini>, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz 1 (Beirut: Bada>r al-Jail, 

1418 H/ 1997 M), h. 660 dan disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j 

Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 1 (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1405 H/ 1985 M), h. 123. 
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Sesungguhnya Allah Swt. membiarkan (memaafkan) kesalahan atas 
ummatku akibat kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan atas mereka.  

Adapun lupa yang menimpa seorang mukalaf pada hal yang berkaitan 

dengan hak-hak orang lain, tidak menjadi sebab atau alasan untuk menghilangkan 

hak-hak orang lain tersebut. Karena hak orang lain itu dihormati dan dilindungi 

dalam syariat. Jika seseorang yang merusak hak orang lain dikarenakan lupa, 

diharuskan baginya memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dia lakukan. 

Semisal jika ada seseorang yang lupa kemudian memakan makanan orang lain.42 

Apabila lupa terjadi pada sesuatu yang diperintahkan, perintah tersebut tidak 

serta merta menjadi gugur, akan tetapi harus diganti. Sedangkan apabila lupa terjadi 

pada sesuatu yang dilarang (yakni dilakukan), maka hal tersebut dimaafkan dan 

tidak ada kewajiban yang harus dia lakukan. 

C. Perspektif Mazhab Hambali Terkait Lupa pada Ibadah Puasa 

1.   Konsekuensi Lupa dalam Niat Puasa 

 Allah Swt. mensyariatkan ibadah puasa, yaitu menahan diri dari makan dan 

minum serta hal-hal yang membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga 

terbenamnya matahari. Menurut mayoritas ulama di antara syarat sahnya ibadah 

puasa adalah dengan niat,43 baik berupa ibadah puasa wajib yang sendiri atau 

berkesinambungan atau ibadah puasa sunah, maka jika seseorang yang berpuasa 

lupa berniat dan dia tidak mengingatnya kecuali telah terbit fajar, maka apakah 

puasanya sah atau tidak? Dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Lupa Berniat pada Puasa Wajib 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, niat merupakan di antara 

syarat sah pada ibadah puasa. Baik itu puasa wajib yang sendiri atau puasa yang 

 
42‘Abdul Aziz bin Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asra>r ‘An Ushu>l Fakhr al-Isla>m al-

Bazdawiy, Juz 4 (Cet. I; Istanbul: Syarikah al-S}aha>fah al-‘Us|ma>niyyah, 1308 H/ 1890 M), h. 276. 

43Muh}ammad Nu’aim Muh}ammad Ha>ni>, Mausu>’ah Masa>il al-Jumhu>r fi> Fiqh al-Isla>mi>, Juz 

1 (Kairo: Da>r al-Sala>m, 1428 H/ 2007 M), h. 307. 
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berkesinambungan. Lantas bagaimana jika seseorang tersebut lupa untuk 

meniatkan berpuasa pada awal puasa wajib atau pada puasa wajib yang 

berkesinambungan, apakah puasanya sah atau tidak? Lupa mengambil niat pada 

puasa wajib terbagi menjadi dua permasalahan, yaitu: 

1) Jika seseorang lupa berniat di malam hari pada awal puasa wajib seperti 

puasa Ramadan, qada puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa kafarat. 

Apakah puasa seseorang yang lupa berniat tersebut dianggap sah? 

 Menurut mazhab Hambali, dipersyaratkan bagi seorang yang hendak 

berpuasa wajib untuk mengambil niat sejak malam hari, dan tidak ada perselisihan 

pada masalah ini sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Marda>wi >, 

بٍ  صَوْمٍ  لهكُل ه  الل يْله  مهنْ  الن هي ةُ  تُ عْتَبَُ   44نهزاَعٍ  بهلَ  .وَاجه
Artinya : 

Niat yang diucapkan pada malam hari dianggap sebagai syarat sah bagi 
setiap puasa wajib. Tanpa ada pertentangan (dalam mazhab Hambali). 

  Kesepakatan tersebut dilandasakan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ish}a>q 

bin Mans}u>r al-Kausaj, beliau bertanya kepada imam Ahmad terkait sabda nabi saw.,  

يامَ  يُجْمهعه  لََْ  مَن يامَ  فَل الفَجْره، قَ بْلَ  الص ه ُ وَصَح حَهُ  )رَوَاهُ أبَُ وْ دَاوُد لهَُ  صه  45  (اللَْبَانه
Artinya: 

Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa 
baginya?  

Imam Ahmad mengatakan, 

 46انضَ مَ ى رَ عَلَ  يْ ده نْ ا عه ذَ هَ 
 

 
44‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 

Juz 3 (Cet. II; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 294.  

45H.R. Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy’as bin Ishaq al-Sijista>ni>, Sunan Abu Da>wud, Juz 2 

(Beirut: Al-Maktabah al-‘As}riyyah, t.th.), h. 329 dan disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, 

Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 4, h. 25. 

46Ish}a>q bin Mas}u>r bin Bahra>m al-Kausaj, Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal Wa Isha>q bin 

Ra>hawi>h, Juz 3 (Cet. I; Madinah: ‘Ima>dah al-Bah}s\ al-‘Ilmi>, 1425 H/ 2002 M), h. 1239.  
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Artinya: 

Ini menurut saya pada bulan Ramadan. 

Dalam riwayat Abi> T}a>lib, imam Ahmad mengatakan, 

 47له يْ الل   نَ مه  هه ليْ عَ  عَ راا، أُجَْ ذْ نَ  وْ اءا أَ ضَ قَ  وْ ضاا أَ رْ ف َ  امَ صَ  نْ مَ 
Artinya: 

Barang siapa yang berpuasa wajib, qada, atau nazar, maka dia berniat dari 
malam hari. 

Diriwayatkan juga dari al-Maimu>ni> bahwasanya beliau berkata, 

ْ  اجُ تَ نَْ  نُ نَْ د: وَ حََْ لهَ  تُ لْ ق ُ   48اللَّ  وَ  يْ : إه الَ قَ ف َ  ؟له يْ الل   نَ مه  مَ وْ ي ت الص  ب َ ن ُ  نْ أَ  انه ضَ مَ رَ  فيه

Artinya: 

Saya bertanya kepada Imam Ahmad: ‘Apakah kita perlu mengambil niat 
puasa dari malam hari pada bulan Ramadan? Beliau menjawab: ‘Iya, demi 
Allah’.   

Mereka berdalilkan dengan hadis nabi saw. yang diriwayatkan oleh Hafs}ah 

binti ‘Umar, beliau mengatakan, 

يامَ  يُجْمَعْ  لََْ  مَن يامَ  فَل الفَجْره، قَ بْلَ  الص ه ُ وَصَح حَهُ  دَاوُد أبَُ وْ  رَوَاهُ )لهَُ  صه  49( اللَْبَانه

Artinya: 

Barangsiapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum fajar terbit, maka 
puasanya tidak sah. 

Dalam riwayat yang lain, 

يامَ  بَ ي هته ي ُ  لََْ  مَن يامَ  فَل ،مهنَ ال يْله  الص ه ُ وَصَح حَهُ  ئهيُ ا )رَوَاهُ النَسَ  لهَُ  صه  50( اللَْبَانه
 

 
47Ah}mad bin ‘Abdh}ali>m bin ‘Abdussala>m ibn Taimiyah al-H}anbali> al-Dimasyq, Syarh} al-

‘Umdah Kita>b al-S}iya>m, Juz 1 (Cet. I; t.tp: Da>r al-Ans}a>ri>, 1417 H/ 1996 M), h. 193.   

48Muh}ammad bin Abi> Bakar ibn Qayyi>m al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rab al-

‘A>lami>n, Juz 4, h. 128.  

49H.R. Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy’as bin Ishaq al-Sijista>ni>, Sunan Abu Da>wud, Juz 4, 

h. 329  dan disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-

Sabi>l, Juz 4, h. 25. 

50H.R. Ah}mad bin Syu’aib al-Nasa>i>, Sunan al-Nasa>i>, Juz 4 (Cet. I; Kairo: Al-Maktabah al-

Tija>riyyah, al-Kubra>, 1384 H/ 1930 M), h. 197 dan  disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, 

Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 4, h. 26. 
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Artinya: 

Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada 
puasa baginya 

 Dari riwayat ‘Aisyah ra.  Rasulullah saw. bersabda, 

يامَ  بَ ي هته ي ُ  لََْ  مَن يامَ  فَل الفَجْره، طلُُوْعه  قَ بْلَ  الص ه ُ وَصَح حَهُ  قُطْنه  لَهُ )رَوَاهُ الد ارَ  صه  51(اللَْبَانه

Artinya: 

Barangsiapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbit fajar, maka 
puasanya tidak sah. 

 Begitu pula yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, 

يَام لَا  يَامَ  يُ بَ ي هتْ  لََْ  لَمهنْ  صه ُ وَصَح حَهُ  )رَوَاهُ أَحََْدُ  الَل يْله  مهنْ  الَص ه  52(اللَْبَانه
Artinya: 

Tidak ada puasa bagi mereka yang tidak berniat berpuasa sejak malam 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang 

lupa berniat sebelum terbitnya fajar pada puasa, maka puasanya tersebut tidak sah 

menurut mazhab Hambali dan dalil yang menunjukkan hal tersebut sangatlah jelas, 

Rasulullah saw. menafikan keabsahan puasa yang tidak diniatkan sejak malam hari 

atau sebelum terbit fajar. 

2) Lupa dalam memperbaharui niat di malam hari pada puasa wajib yang 

berturu-turut, apakah cukup sekali pada awal puasa atau dipersyaratkan 

harus memperbarui niat di setiap harinya?  

Pada permasalahan ini terdapat dua pendapat dari mazhab Hambali di 

antaranya: 

 
51H.R. ‘Ali bin ‘Umar al-Da>raqut}ni>, Sunan al-Da>raqut}ni>, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah 

al-Risa>lah, 1424 H/ 2004 M), h. 128 dan  disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, Irwa>’ al-

Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 4, h. 25.  

52H.R. Ah}mad bin H}anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-

Risa>lah, 1421 H/ 2001 M), h. 69 dan  disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, Irwa>’ al-Gali>l 

fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 4, h. 26. 
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a) Pendapat pertama, syarat puasa adalah memperbarui niat di setiap harinya, al-

Marda>wi > mengatakan pendapat ini dipilih oleh mayoritas Hana>bilah53 dan ini 

juga merupakan pendapat dari imam Abu > Hani >fah dan Sya>fi’i   dan ibn Munz\ir.54  

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ish}a>q bin Mans}u>r al-Kausaj, imam 

Ahmad mengatakan, 

ْ  اجُ تَ يَُْ   55مه وْ الص   ىلَ عَ  مٍ وْ ي َ  ل  كُ   عَ مَ يجَْ   نْ أَ  انضَ مَ رَ  ره هْ شَ  فيه
Artinya: 

Diperlukan pada bulan Ramadan untuk mengumpulkan (niat) di setiap 
harinya untuk berpuasa.  

Diriwayatkan juga oleh Ibn Ha>ni, dia bertanya kepada imam Ahmad, 

ْ  لُ جُ الر   يْ وه نْ ي َ أَ   56يْ وه نْ ، ي َ مُ عَ : ن َ الَ ماا؟ قَ وْ ان صَ ضَ مَ رَ  ره هْ شَ  نْ مه  ةه لَ ي ْ لَ  ل ه كُ   فيه
Artinya:  

Apakah seseorang berniat di setiap malamnya pada bulan Ramadan untuk 
berpuasa? Beliau menjawab: Iya, berniat (di setiap malamnya).  

Ulama mazhab Hambali yang berpegang pada pendapat ini berlandaskan 

dengan hadis Rasulullah saw., 

يامَ )رَوَاهُ أبَُ وْ  يامَ قَ بْلَ الفَجْره، فَل صه ُ وَصَح حَهُ  دَاوُدمَن لََْ يُجْمهعه الص ه   57(اللَْبَانه

 

Artinya: 

Barangsiapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum fajar terbit, maka 
puasanya tidak sah.   

 
53‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 

Juz 3, h. 295.   

54‘Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad bin Ahmad} bin Quda>mah, Al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala al-

Muqni’, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Hajar Lit}t}iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1415 H/ 1995 M), h. 395.  

55Ish}a>q bin Mas}u>r bin Bahra>m al-Kausaj, Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal Wa Isha>q bin 

Ra>hawi>h, Juz 3, h. 1229.   

56Ish}a>q bin Ibra>hi>m bin Ha>ni> al-Naisaburi>, Masa>il al-Ima>m Ah}mad, Juz 1 (Beirut: al-

Maktab al-Isla>mi>, 1400 H/ 1979), h. 128. 

57H.R. Abu> Da>wud Sulaima>n bin Asy’as bin Ishaq al-Sijista>ni>, Sunan Abu Da>wud, Juz 4, 

h. 329 dan  disahihkan Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-

Sabi>l, Juz 4, h. 25. 
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Sisi pendalilan dari hadis ini adalah  keumuman hadis yang menunjukkan 

wajibnya berniat di malam hari di setiap harinya.  

Ulama mazhab Hambali juga mengatakan bahwasanya: puasa itu 

merupakan ibadah yang terpisah di setiap harinya, karena rusaknya ibadah puasa di 

satu hari tidak membatalkan ibadah puasa di hari yang lain. Berdasarkan hal ini, 

maka niat pada puasa wajib yang berturut-turut dipersyaratkan pada setiap 

malamnya.58 

b)  Pendapat kedua, bolehnya meniatkan puasa wajib yang berturut-turut itu di hari 

pertama saja, jika dia meniatkan untuk semua puasa yang berturut-turut pada 

waktu tersebut, pendapat ini dipilih oleh Abu > Ya’la> al-S }agi >r,59 dan ini juga 

merupakan pendapat imam Malik dan Ishaq bin Rahuyah.60 

Sebagaimana yang diriwayatkan, bahwasanya imam Ahmad ditanya terkait 

apakah perlu meniatkan untuk puasa wajib yang beruturut-turut di setiap 

malamnya? Maka beliau menjawab, 

 61هه يْ زه يجُْ  ره هْ الش   له و  أَ  نْ مه  ىوَ ن َ  اذَ إه  ،لاَ 
 

Artinya: 

Tidak, jika dia meniatkannya dari awal bulan maka itu sudah mencukupinya.  

Ulama mazhab Hambali yang berpegang pada pendapat ini juga berdalilkan 

dengan hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra., 

 
58‘Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad bin Ahmad} bin Quda>mah, Al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala al-

Muqni’, Juz 7, h. 395.  

59‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 

Juz 3, h. 295.  

60‘Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad bin Ahmad} bin Quda>mah, Al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala al-

Muqni’, Juz 7, h. 395.  

61Ah}mad bin ‘Abdh}ali>m bin ‘Abdussala>m ibn Taimiyah al-H}anbali> al-Dimasyq, Syarh} al-

‘Umdah Kita>b al-S}iya>m, Juz 1, h. 198. 
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ا  62(مُ وَمُسْله  البُخَارهيُ رَوَاهُ )  ىنَ وَ  امَ  امْرهئٍ  لهكُل ه  وإنّ 

Artinya: 

Dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.  

 Ibnu ‘Aqi >l mengataka, 

يعَ  نَ وَى قَدْ  وَهَذَا  63الَش هْره  جهَ
 Artinya: 

Dan dia ini telah meniatkan semua bulan (maka seharusnya dia 
mendapatkan apa yang dia  niatkan). 

 Berdasarkan pendapat ini, maka niat di awal puasa untuk puasa yang 

berkesinambungan itu mencukupinya, dan puasanya tetap sah meskipun dia tidak 

meniatkannya pada hari berikutnya. 

Pada permasalahan ini, pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali 

adalah wajibnya untuk memperbaharui niat di setiap malam pada puasa wajib yang 

berturut-turut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ga>yah al-Muntaha> fi> 

Jam’i al-Iqna>’ wa al-Muntaha>, di antara syarat puasa adalah, 

بٍ، يَ وْمٍ  لهكُل ه  الل يله  مهنْ  يَصُومُهُ   لهمَا مُعَي هنَة   وَنهي ة    64غَيرههه  أوَ بهسَهْوٍ  تَسْقُطُ  وَلَا  وَاجه

Artinya: 

Dan niat yang spesifik untuk apa yang dihendaki berpuasa pada setiap 
malam wajib, dan niat tersebut tidak gugur dengan al- sahw (kelalaian) atau 
sebab lainnya. 

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan, menurut pendapat pertama dan 

muktamad dalam mazhab hambali, apabila seseorang lupa memperbarui niatnya 

pada puasa wajib yang berkesinambungan di hari berikutnya maka puasanya tidak 

 
62H.R. Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Da>r T{awq al-Naja>h, 1422 H/ 

2001 M), h. 6 dan Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-

‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa Sallam, Juz 2 (Beirut: Dar> Ihya>’ al-Tura>s\\ al-

‘Arabi>, t.th.), h. 1515. 

63Ah}mad bin ‘Abdh}ali>m bin ‘Abdussala>m ibn Taimiyah al-H}anbali> al-Dimasyq, Syarh} al-

‘Umdah Kita>b al-S}iya>m, Juz 1, h. 198.  

64Mar’i> bin Yu>suf al-Karami>, Ga>yah al-Muntaha> fi> Jam’i al-Iqna>’ wa al-Muntaha>, Juz 

1(Cet. I; Kuwait: Muasasah Gara>s, 1428 H/ 2007 M), h. 350.  
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sah. Adapun menurut pendapat kedua seorang yang lupa memperbarui niatnya pada 

puasa wajib yang berkesinambungan, maka puasanya tetap sah selama dia 

meniatkan puasa sebulan penuh pada awal puasa dan apabila dia tidak berpuasa 

pada pertengahan bulan, maka dia harus memperbarui niat puasanya tersebut.  

Pada permasalahan ini, pendapat yang lebih kuat (Wallahu A’lam) adalah 

pendapat yang muktamad dan dipilih oleh mayoritas ulama Hana>bilah. Karena 

kuatnya dalil naqli dan dalil ‘aqli yang mereka gunakan. Adapun dalil yang 

digunakan oleh riwayat kedua, maka dalil tersebut bersifat umum. Sedangkan niat 

dalam berpuasa merupakan permasalahan khusus yang terdapat padanya hadis 

mukhas }s }is. Selain itu pendapat pertama juga lebih berhati-hati (al-ah}wat }), dan 

prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang muktabar dalam permasalahan ibadah. 

b. Lupa Berniat pada Puasa Sunnah 

 Jika seseorang lupa mengambil niat di malam hari pada puasa sunah dan dia 

tidak mengingatnya kecuali setelah terbit fajar apakah cukup baginya untuk berniat 

di siang hari kemudian dia melanjutkan puasanya? Permasalahan ini dibangun atas 

perbedaan para ulama terkait hukum mengakhirkan niat puasa sunah di siang hari.  

Para ulama H}ana>bilah mengatakan bolehnya meniatkan puasa di siang hari 

pada puasa sunah tanpa adanya perselisihan.65 Mereka berdalilkan dengan hadis 

yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. beliau berkata, 

)رَوَاهُ    دخلَ علي  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوماا فقالَ هل عندكَُم شيء  قالت قلتُ لا قالَ فإن ه صائم  
 66( مُسْلهم

 

 
65Mu>sa> bin Ah}mad biin Mu>sa> al-H}ajjawi>, Al- Iqna>’ li T}a>libi> wa al-Intifa>’, Juz 1(Beirut: 

Da>r al-Ma’rifah, t.th.), h. 309 dan Muh}ammad bin Ah}mad al-Futu>hi>, Muntaha> al-Ira>dat fi> Jam’i> 

Baina al-Muqni>’ wa al-Tanqi>h} wa al-Ziya>da>t, Juz 2 (Cet. I; Kairo: Muassasah al-Risa>lah, 1419 H/ 

1999 M), h.20.  

66Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an 

al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa Sallam, Juz 2 (Beirut: Dar> Ihya>’ al-Tura>s\\ al-‘Arabi>, t.th.), 

h. 809. 
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Artinya: 

Rasulullah saw. masuk menemuiku pada suatu hari lalu bersabda: ‘Apakah 
kamu memiliki sesuatu (makanan)?’ Aku menjawab: ‘Tidak.’ Beliau 
bersabda: ‘Sesungguhnya aku berpuasa’. 

 Sisi pendalilan dari hadis ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ibnu 

Taimiyah, 

نَ هُ   ،الن  هَاره   مهنْ   الص وْمَ   أنَْشَأَ   أنَ هُ   عَلَى  يدَُل    وَهَذَا   تفُهيدُ   الْفَاءُ   وَهَذههه   ،«صَائهم    فإَهن ه : »قاَلَ   له
يرُ   ،وَالْعهل ةَ   الس بَبَ  نَ هُ   ، صَائهم    إهن ه :  الَْمَعْنَ   فَ يَصه يَامُ   أَجَْعَ وَإهنْ    .هُ عهنْدَ   شَيْءَ   لَا   له   الل يْله   مهنْ  الص ه

يءْ  لَا  أَنْ  َِدَاءه  عَنْ  سَائهلا  يجهَ  67الَْ

Artinya:  

Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah saw. meniatkan puasa dari 
siang hari. Karena beliau mengatakan: “Fainni> S}a>im” huruf “Fa” pada lafaz 
hadis ini menunjukkan alasan dan penyebabnya, sehingga maknanya 
Rasulullah saw. berpuasa dikarenakan tidak ada makanan. Jikalau 
)Rasulullah saw.( telah meniatkan puasa dari malam hari, maka beliau tidak 
bertanya tentang makan siang. 

 Mereka juga berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mu’awiyah 

bin Abi Sufyan ra., bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda, 

يَ   مْ كَ يْ لَ عَ   اللُ   تُبه كْ يَ   لََْ وَ   اءَ،رَ اشُوْ عَ   مُ وْ ي َ   اذَ هَ   اءَ شَ   ومَنْ   مْ،صُ لْيَ ف َ   اءَ شَ   فمَنْ   ائهم ،صَ   نَ أَ وَ   امَهُ،صه
 68)مُت  فَق  عَلَيْهه( فلْيُفطهرْ 

Artinya: 

Hari ini adalah hari’asyura, Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk 
berpuasa dan aku berpuasa (pada hari ini). Maka barang siapa yang ingin 
berpuasa, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang ingin berbuka (tidak 
berpuasa), maka berbukalah. 

 Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwasanya puasa Asyura merupakan 

puasa sunah, dan Rasulullah saw. memerintahkan bagi siapa yang ingin berpuasa 

pada hari tersebut maka berpuasa dengan niat dari siang hari dan siapa yang tidak 

 
67Ah}mad bin ‘Abdh}ali>m bin ‘Abdussala>m ibn Taimiyah al-H}anbali> al-Dimasyq, Syarh} al-

‘Umdah Kita>b al-S}iya>m, Juz 1, h. 186.  

68Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 3, h. 88 dan Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, 

Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa 

Sallam, Juz 2, h. 795.  
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ingin berpuasa, maka tidak mengapa. Hal ini menunjukkan bahwa sahnya puasa 

sunah yang diniatkan di siang hari, maka dari itu seseorang yang lupa berniat di 

malam hari untuk berpuasa pada puasa sunah dan mulai berniat untuk berpuasa 

pada hari tersebut di siang hari maka puasanya tetap sah menurut mazhab Hambali. 

2.  Konsekuensi Lupa pada Pembatal-Pembatal Puasa 

a. Lupa menahan diri dari makan dan minum pada saat berpuasa. 

 Sebagaimana yang diketahui bahwasanya puasa itu wajib menahan diri dari 

makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi, 

bagaimana jikalau seseorang  yang berpuasa lupa kemudian dia makan dan minum. 

Bagaimana hukum puasanya tersebut? 

 Menurut ulama mazhab H}ana>bilah jika seseorang yang berpuasa makan dan 

minum dikarenakan lupa maka dia tetap berpuasa dan tidak ada kewajiban 

menggantinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mazhab 

Hambali.69 Sebagaima yang diriwayatkan oleh Ish}a>q bin Mans}u>r al-Kausaj, beliau 

bertanya kepada imam Ahmad, 

ياا بَ ره شَ  أوَْ  لَ أَكَ  نْ مَ   70شَيْء   عَلَيْهه  ليَْسَ :  قاَلَ   ؟ نَسه

Artinya: 

Bagi mereka yang makan atau minum karena lupa? Beliau menjawab: 
“Tidak ada sesuatu atasnya”. 

  

Diriwayatkan juga dari S}a>leh bahwasanya imam Ahmad berkata, 

 71قَضَاء عَلَيْهه  فَ لَيْسَ  نَس وَهُوَ  رَمَضَان فيه  أكل إهذا
  

 
69‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3 (Cet. 

III; Riyad: Da>r ‘A>lim al-Kutub, 1421 H/ 2000 M), h. 131.  

70Ish}a>q bin Mas}u>r bin Bahra>m al-Kausaj, Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal Wa Isha>q bin 

Ra>hawi>h, Juz 3, 1236.  

71S}a>lih} bin Ah}mad bin H}anbal,  Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 1 (Cet. I; Delhi: 

Al-Da>r al-‘Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M), h. 384. 
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Artinya: 

Jika seseorang makan di bulan Ramadan tanpa disengaja, maka tidak ada 
kewajiban baginya untuk menggantinya (qada).  

Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, beliau bertanya kepada imam Ahmad, 

ياا أَكَلَ  إهذَا الص ائهمُ    72لَا : قاَلَ  الْقَضَاءُ؟ عَلَيْهه  نَسه
Artinya: 

Orang yang berpuasa makan dikarenakan lupa, apakah baginya qada? 
Beliau menjawab: “Tidak” 

Mereka berdalilkan dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

نَُۚ 
ۡ
ينَا  أوَۡ أَخۡطأَ ذۡنَ  إهن ن سه  رَب  نَا لَا تُ ؤَاخه

Terjemahnya: 

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
salah.73 

 Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Swt. menjelaskan bahwasanya 

tidak ada penghukuman atas kesalahan yang disebabkan lupa, karena lupa bukanlah 

perbuatan yang disengaja. Jika seseorang yang sedang berpuasa, kemudian dia 

makan dan minum dikarenakan lupa, maka tidak ada dosa baginya dan puasanya 

tetap sah. Mereka juga berdalilkan dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, 

  ُ ا أطْعَمَهُ اللَّ  ياا، وهُوَ صائهم ، فَ لْيتُهم  صَوْمَهُ، فإَنّ   74(وَمُسْلهمُ   البُخَارهيُ )رَوَاهُ    وسَقاهُ مَن أكَلَ نسه

Artinya: 

Barang siapa menyantap makanan karena lupa padahal dia sedang berpuasa, 
hendaklah ia sempurnakan puasanya, sebab Allah-lah yang memberinya 
makanan dan minuman. 

 
72Abu Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q al-Sijista>ni>, Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin 

H}anbal, (Cet. I; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 14220 H/ 1999 M), h. 133.  

73Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata (Bandung: Semesta al-

Qur’an, 2013), h. 49. 

74Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 8, h. 136   dan Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, 

Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa 

Sallam, Juz 3, h. 160.  
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 Sisi pendalilan pertama dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah saw. 

menjelaskan terkait sahnya puasa bagi orang yang makan dan minum dikarenakan 

lupa, karena pada hadis ini Rasulullah saw. memerintahkan untuk menyempurnakan 

puasanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya puasanya tersebut belum batal.75 

Sebagaimana juga riwayat lain, yang mana hal ini disebutkan secara jelas. 

Rasulullah saw. bersabda, 

ب ان   بْنُ ا )رَوَاهُ    ةَ مَن أفطرَ في شَهْره رمضانَ نسياا، لا قَضاءَ علَيهه ولا كف ارَ  ُ هُ  حَس نَ وَ  حه  76(اللَْبَانه
Artinya: 

Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka 
tidak ada qada baginya dan begitupun juga tidak ada kafarat.  

 Sisi pendalilan kedua, dalam sabda beliau saw. “sebab Allah-lah yang 

memberinya makanan dan minuman”, disini Rasulullah saw. tidak menisbatkan 

perbuatan tersebut kepada pelakunya, tetapi kepada Allah Swt. Karena orang 

tersebut tidak bermaksud untuk melanggar perintah atau berbuat dosa. Oleh karena 

itu tindakan tersebut dinisbatkan kepada Allah Swt. yang telah membuat dia lupa.77 

 Pendapat Hana>bilah tentang keabsahan puasa seseorang yang makan dan 

minum dalam keadaan lupa adalah pendapat yang dipegang juga oleh jumhur 

ulama. Hal ini tidak ada yang menyelisihinya pada permasalahan ini kecuali 

Malikiyah, mereka berpendapat makan dan minum membatalkan puasa secara 

mutlak, baik itu disengaja ataupun karena lupa,78 akan tetapi pendapat ini 

 
75Muh}ammad bin ‘Abdillah al-Zarkasyi>, Syarh} al-Mukhtas}ar al-Khiraqi>>, Juz 2 (Cet. I; 

Riyad: Da>r al-‘Ubaika>n, 1413 H/ 1993 M), h. 584.   

76H.R. Muh}ammad bin Hibba>n al-Tami>mi> abu> al-H}a>tim al-Busti>, Sah}i>h} Ibn H}ibba>n, Juz 5 

(Cet. I; Beirut: Da>r Ibn H}azm, 1433 H/ 2012 M), h. 105 dan  dihasankan Muhammad Na>s}iruddin al-

Alba>ni>, Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz 4, h. 25. 

77Muh}ammad bin S}a>lih} biin Muh}ammad al-‘Us\aimi>n, Al-Syarh} al-Mumti’ ‘Ala> Za>d al-

Mustaqni’, Juz 6 (Cet. I; Dammam:Da> Ibn al-Jauzi>, 1428 H/ 2007 M), h. 358.  

78‘Ah}mad bin Muh}ammad ibn Quda>mah, Al-Mugni>, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-

Qa<hirah, 1389 H/ 1969 M), h. 131.  
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bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

b. Lupa pada seseorang yang menggauli istrinya ketika berpuasa di siang hari bulan 

Ramadan 

 Pada permasalahan ini, terdapat tiga riwayat dari mazhab H}ana>bilah, yaitu: 

1) Riwayat pertama, sahnya puasa orang yang menggauli istrinya dikarenakan 

lupa, dan tidak ada hukuman baginya. 

 Pendapat ini dipilih oleh Rafi’ al-A>juri >, Abu Muhammad al-Jauzi > dan ibnu 

Taimiyah.79 Ini juga merupakan pendapat dari Hasan al-Bashri, Mujahid, Sufyan 

al-Tsauri, dan juga mazhab Hanafi dan mazhab Syafii.80 diriwayatkan oleh Abu 

Dawud beliau berkata, 

ياا؟  رَمَضَانَ   فيه   أهَْلَهُ   یََْته   الر جُله   عَنه   سُئهلَ   أَحََْدَ،  سهَعْتُ  :  أقَُولَ   أَنْ  أَيْ   عَنْهُ،   أَجْبُُ :  قاَلَ   نَسه
 81شَيْء   عَلَيْهه  ليَْسَ 

Artinya: 

Saya mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang mendatangi 
istrinya (menggauli istrinya di siang hari) pada bulan Ramadann, dia 
(Ahmad) menjawab: "Saya memberikan fatwa bagi dia, yaitu: Tidak ada 
dosa atasnya”. 

Mereka berdalilkan dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

نَُۚ 
ۡ
ينَا  أوَۡ أَخۡطأَ ذۡنَ  إهن ن سه  رَب  نَا لَا تُ ؤَاخه

Terjemahnya:  

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
salah.82 

 
79‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 

Juz 3, h. 311 dan  Ah}mad bin ‘Abd a-H}ali>m bin Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, Juz 25 (Madinah: 

Mujamma’ al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 226.  

80‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 135.   

81Abu Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q al-Sijista>ni>, Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin 

H}anbal, h.132.  

82Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 49. 
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 Dalam sahih Muslim, Allah Swt. berfirman sebagai jawaban atas doa 

tersebut, 

 83)رَوَاهُ مُسْلهم( قَدْ فَ عَلْتُ 
Artinya: 

Aku telah melakukannya. 

Ibnu Taimiyah berkata, 

ياا  أوْ   مُخْطهئاا  مَحْظُوراا  فَ عَلَ   مَن  أن   ذْهُ   لََْ   نسه ينَئهذٍ   بهذَلهكَ   اللَّ ُ   يؤُاخه نَزهلَةه   يَكُونُ   وحه  يَ فْعَلْهُ   لََْ   مَن  بمه
ياا  يَكُنْ  لََْ   عَلَيْهه   إثَْ  لا  ومَن  إثْ    عَلَيْهه   يَكُونُ   فَل ينَئهذٍ   عَنْهُ   نههُيَ   لهما   مُرْتَكهباا ولا  عاصه   فَ يَكُونُ   وحه
ثْلُ .  عَنْهُ   نههُيَ   ما  يَ فْعَلْ   ولََْ   بههه   أمُهرَ   ما  فَ عَلَ   قَدْ  ا  عهبادَتَهُ   يُ بْطهلُ   لا  هَذا  ومه  إذا   العهباداته   يُ بْطهلُ   إنّ 
  84.عَلَيْهه  حُظهرَ  ما فَ عَلَ  أوْ  بههه  أمُهرَ  ما يَ فْعَلْ  لََْ 

Artinya: 

Bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang terlarang karena kelalaian 
atau lupa, Allah Swt. tidak akan menghukumnya karena itu. Pada saat itu, 
dia berada dalam kedudukan seperti orang yang tidak melakukan perbuatan 
tersebut, sehingga tidak ada dosa baginya. Dan orang yang tidak memiliki 
dosa atasnya tidaklah menjadi durhaka atau sebagai pelaku dari perbuatan 
yang terlarang. Pada saat itu dia telah melakukan apa yang diperintahkan 
dan tidak melakukan apa yang dilarang, hal seperti ini tidaklah membatalkan 
ibadahnya. Ibadah hanya akan batal jika seseorang tidak melakukan apa 
yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang. 

Dari ayat dan hadis yang telah disebutkan terdapat indikasi yang jelas, yang 

menunjukkan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan disebabkan 

lupa. Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang menggauli istrinya pada siang hari 

di bulan Ramadan dikarenakan lupa tidak mendapatkan dosa. 

Mereka juga berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Khuzaimah, Rasulullah saw. bersabda, 

 
83Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an 

al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa Sallam, Juz 1, h. 116.  

84Ah}mad bin ‘Abd a-H}ali>m bin Taimiyah, Majmu>’ al-Fata>wa>, Juz 25, h. 226.   
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ولا كف ارةَ  علَيهه  قَضاءَ  لا  نسياا،  رمضانَ  شَهْره  في  أفطرَ  وَصَح حَهُ )رَوَاهُ    مَن  خُزَيْمةَ  اهبْنُ 
 ُ  85(اللَْبَانه

Artinya: 

Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka 
tidak ada qada baginya dan begitupun juga tidak ada kafarat. 

 Sisi pendalilan dari sabda Rasulullah saw.  َأفطر (berbuka) itu mencakup 

semua hal yang membuat puasa seseorang tersebut batal, dan di antaranya adalah 

al-Jima’ (menggauli),  maka ini menunjukkan tidak adanya qada dan kafarat bagi 

seseorang yang menggauli istrinya dikarenakan lupa pada siang hari di bulan 

Ramadan.86  

2) Riwayat kedua, batalnya puasa orang yang menggauli istrinya dikarenakan 

lupa, dan baginya qada dan kafarat.  

 Imam Ahmad mengatakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya, 

 87وَالْكَف ارَةُ  الْقَضَاءُ  عَلَيْهه  رَمَضَانَ  فيه  جَامَعَ  إهذَا الص ائهمُ 
Artinya: 

Seseorang yang berpuasa jika dia menggauli istrinya pada siang hari di 
bulan Ramadan, maka baginya qada dan kafarat.  

Diriwayatkan juga dari al-Atsram beliau berkata, 

َبه   قهيلَ  يَ   رَجُل  :    اَللَّ ْ   عَبْده   له ،  مهثْل  اَلجهْمَاعُ   ليَْسَ :    فَ قَالَ   فَجَامهع؟  نَسه  الَْقَضَاءُ   عَلَيْهه   اَلَْكْله
ياا  وَالْكَف ارَةُ  ا أوَْ  كَانَ   نَسه  88عَامهدا

  

 
85Muh}ammad bin Ish}aq bin Khuzaimah, Sah}i>h} Ibn Khuzaimah, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Al-

Maktab al-Isla>mi>, 1424 H/ 2003 M), h. 956 dan disahihkan oleh Muhammad Na>s}iruddin al-Alba>ni>, 

Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Aha>di>s Mana>r al-Sabi>l, Juz4, h. 87.  

86Sulaima>n bin S}a>lih} al-Gais\, Al-Mufrada>t fi> al-Maz\hab al-Hana>bilah ‘Ard}an wa Dira>sah, 

Juz 5 (Cet. I; Riyadh: Da>r Kunu>z Isybi>liya>, 1438 H/ 2017 M), h. 280.  

87Abu Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ bin Ish}a>q al-Sijista>ni>, Masa>il al-Ima>m Ah}mad bin 

H}anbal, h. 133. 

88Kha>lid al-Rabba>t}, Al-Ja>mi’ Li’ulu>m al-Ima>m Ah}mad al-Fiqh, Juz 7 (Cet. I; Kairo: Da>r 

al-Falla>h} Lilbahs\i al-‘Ilmi> wa Tahqi>q al-Tura>s\, 1430 H/ 2009 M), h. 418.  
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Artinya: 
Dikatakan kepada Abu ‘Abdillah: “Ada seseorang yang (berpuasa) lupa 
kemudian menggauli istrinya?” Beliau menjawab: “Menggauli istri tidak 
seperti makan, baginya qada dan kafarat, baik dalam keaadaan lupa ataupun 
sengaja”.  

Ali bin Sa’id juga meriwayatkan perkataan imam Ahmad, 

ياا؟   جَامهعَ  إهنْ  وَسُئهلَ   89الَْكَف ارَةُ  عَلَيْهه : قاَلَ  نَسه
Artinya: 

Dan dia (Imam Ahmad) ditanya tentang seseorang yang melakukan 
hubungan intim secara tidak sengaja. Dia menjawab: "Baginya wajib 
membayar kafarat”  

Ini merupakan pendapat yang masyhur dan mayoritas ulama mazhab 

Hambali, juga merupakan pendapat dari Atha bin Abi Rabah dan Ibnu Majisyun.90 

 Mereka berlandaskan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah, bahwasanya, 

 فيه   امْرأََته   عَلَى  وَقَ عْتُ :  قاَلَ   شَأْنُكَ؟  وَمَا:  قاَلَ   هَلَكْتُ،:  فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلم  الن به ه   إهلَى   رَجُل    جَاءَ 
  شَهْرَيْنه   تَصُومَ   أَنْ   تَسْتَطهيعُ   فَ هَلْ :  قاَلَ   لَا، :  قاَلَ   رَقَ بَةا؟،  تُ عْتهقُ   مَا   تَهَدُ   هَلْ :  قاَلَ   رَمَضَانَ،

ت هيَ   تُطْعهمَ   أَنْ   تَسْتَطهيعُ   فَ هَلْ :  قاَلَ   لَا،:  قاَلَ   مُتَ تَابهعَيْه؟، دُ،   لَا :  قاَلَ   مهسْكهيناا،  سه َ   أَجه  الن به    فأَُته
،  فهيهه   بهعَرَقٍ   صلى الله عليه وسلم ن ا؟  أفَْ قَرَ   أعََلَى:  فَ قَالَ   بههه،  فَ تَصَد قْ   هَذَا  خُذْ :  فَ قَالَ   تََرْ  هَا  بَيَْ   مَا  مه  أفَْ قَرُ   لَابَ تَ ي ْ
ن ا،  91(وَمُسْلهمُ  البُخَارهيُ )رَوَاهُ  أهَْلَكَ   فأََطْعهمْهُ  خُذْهُ : قاَلَ  ثُ   مه

Artinya:  

Seorang laki-laki mendatangi nabi saw. dan berujar: “Celaka aku”, maka 
beliau saw bertanya: “Kenapa denganmu?”, dia menjawab: “Aku telah 
menyetubuhi istriku di siang bulan Ramadan”. Nabi bertanya: “Mampukah 
kamu membebaskan seorang budak?”, dia berkata: “Tidak”, nabi saw. 
berkata lagi: “Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan secara berturut-
turut?”, dia menjawab: “Tidak”, nabi saw. bertanya lagi: “Apakah kamu 
mampu memberi makan enam puluh orang miskin?”, dia menjawab: 

 
89Abu> al-H}usain ibn Abi> Ya’la> Muh}ammad bin Muh}ammad,  T}abaqa>t al-H}ana>bilah, Juz 1 

(Beirut: Dar> al-Ma’rifah, t.th.), h. 224.  

90‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 135.    

91Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi’ Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar min 

Umu>r Rasu>lillah S}allalla>hu ‘Alaih wa Sallam, Juz 8, h. 144  dan Muslim bin al-H}ajja>j al-Naisa>bu>ri>, 

Al-Musnad al-S}ah}i>h} al-Mukhtas}ar bi Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila> Rasu>lilla>h S}allallah ‘Alaih  wa 

Sallam, Juz 3, h. 138.  
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“Tidak”. Maka seseorang mendatangi nabi saw. membawakan segentong 
kurma dan berujar: “Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk 
bersedekah”, orang itu bertanya: “Apakah kepada orang yang lebih miskin 
dari kami?”, nabi saw. pun tertawa hingga terlihat gigi serinya dan bersabda: 
“Berilah makan keluargamu dengannya”.  

Sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwasanya nabi saw. memerintahkan 

lelaki tersebut untuk membayar kafarat tanpa membedakan apakah dia 

melakukannya dalam keadaan lupa atau tidak. Jika memang terdapat perbedaan 

dalam hukum, maka beliau akan bertanya kepada lelaki tersebut dan 

membedakannya, karena tidak boleh menunda penjelasan mengenai waktu hukum 

tersebut. Karena pertanyaan itu seperti menjadi jawaban, maka seakan-akan Nabi 

Muhammad saw. bersabda "Barangsiapa yang melakukan hubungan intim dengan 

pasangannya di bulan Ramadan, maka hendaklah dia memerdekakan seorang 

budak.".92 

 Mereka juga berpendapat bahwasanya ibadah puasa tersebut dilarang di 

dalamnya untuk menggauli istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka 

kedudukannya sama jika seseorang tersebut melakukannya baik itu dalam keadaan 

disengaja maupun tidak disengaja.93 

3) Riwayat ketiga, batalnya puasa orang yang menggauli istrinya dikarenakan 

lupa dan baginya cukup menganti puasanya tanpa kafarat. 

Ini merupakan pendapat yang dipegang oleh ibn Battah94 dan juga 

merupakan pendapat dari imam Malik, Abdurrahman al-Auza’iy, dan al-Laits bin 

Sa’ad.95 Hal ini sebagaimana perkataan imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu 

Thalib, beliau berkata, 

 
92‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 136. 

93Sulaima>n bin S}a>lih} al-Gais\, Al-Mufrada>t fi> al-Maz\hab al-Hana>bilah ‘Ard}an wa Dira>sah, 

Juz 5, h. 277.  

94‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 

Juz 3, h. 311.    

95‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 136. 
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ياا ئَ وَطَ  إهذَا  96لَا :  قاَلَ  كَف ارَة ؟  عَلَيْهه : لَهُ  قهيلَ . صَوْمُهُ   يعُهيدُ  نَسه
Artinya: 

Jika seseorang tersebut menggauli istrinya (di siang hari pada bulan 
Ramadan) dikarenakan lupa, maka dia harus mengulang puasanya. Beliau 
ditanya: “Apakah bagi orang tersebut kafarat?”, maka beliau menjawab: 
“Tidak”.  

 Mereka berdalilkan dengan qiyas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 

Daqiq al-‘Id, 

ياا   شَرهبَ   أوَْ   أَكَلَ   مَنْ   عَلَى  الْقَضَاءه   إهيَجابه   إهلَى   مَالهك    ذَهَبَ   قَدْ   الص وْمَ   فإَهن    الْقهيَاسُ   وَهُوَ   نَسه
 97الْمَأْمُوراَته  فيه  يُ ؤَث هرُ  لَا  الن هسْيَانَ  أَن   وَالْقَاعهدَةُ  الْمَأْمُوراَته  بَابه  مهنْ  وَهُوَ  ركُْنُهُ  فاَتَ 

Artinya: 

Imam malik berpendapat bahwa orang yang berpuasa lalu makan atau 
minum karena lupa dia wajib mengganti puasanya.  Berdalilkan dengan 
qiyas, karena rukun-rukun puasa telah hilang, sedangkan rukun tersebut 
termasuk hal-hal yang diperintahkan. Sementara kaidah dasar mengatakan 
bahwa lupa tidak berpengaruh pada hal-hal yang diperintahkan.  

Akan tetapi, dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat, sebab  kafarat 

itu untuk menghapuskan dosa, sedangkan orang yang lupa tidak mendapatkan 

dosa.98 Berdasarkan ini, maka bagi seseorang menggauli istrinya pada siang hari di 

bulan Ramadan dalam keadaan lupa cukup baginya untuk mengganti puasanya 

tersebut dan baginya tidak diharuskan untuk membayar kafarat.  

 Dari ketiga riwayat ini pendapat yang muktamad pada mazhab Hambali 

adalah pendapat kedua yang mengatakan bahwa seseorang yang menggauli istrinya 

di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal dan dia wajib mengqada 

 
96Ah}mad bin ‘Abdh}ali>m bin ‘Abdussala>m ibn Taimiyah al-H}anbali> al-Dimasyq, Syarh} al-

‘Umdah Kitab> al-S}iya>m, Juz 1, h. 313.  

97Ah}mad bin ‘Ali> bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S}ah}i>h al-Bukha>ri>, Juz 4 

(Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1379 H/ 1959 M), h. 156.  

98‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 136.  
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dan membayar kafarat.99 Hadis yang mendukung pendapat ini sangatlah jelas, 

adapun dalil yang digunakan oleh riwayat pertama dan ketiga, maka ia bersifat 

umum, dan jimak di siang hari di bulan Ramadan adalah permasalahan yang 

khusus. 

3.   Konsekuensi Lupa Pada Qada Puasa 

 Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya barang siapa yang 

meninggalkan puasa pada bulan Ramadan baik itu dikarenakan safar, sakit, atau 

lain sebagainya, maka wajib baginya untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya 

di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 184. 

مٍ أُخَرَُۚ   م هنۡ أَيا 
ة   فَعهد 

Terjemahnya: 

(Wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-
hari yang lain.100 

 Pada permasalahan qada puasa Ramadan dapat diuraikan menjadi 2 

permasalahan, yaitu: 

a. Lupa Mengqada Puasa Ramadan Hingga Ramadan Berikutnya 

Bagi seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan, tidak boleh baginya 

dengan sengaja mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai bulan Ramadan di 

tahun berikutnya tanpa ada uzur.101 Jika dia menunda untuk mengganti puasa yang 

ditinggalkannya tersebut sampai dia berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 

berikutnya, maka hal tersebut dianggap dosa oleh sebagian besar ulama fikih. 

Karena ibadah puasa tersebut ibadah yang berulang, maka tidak boleh menunda 

 
99Mar’i> bin Yu>suf al-Karami>, Ga>yah al-Muntaha> fi> Jam’i al-Iqna>’ wa al-Muntaha>, Juz 1, 

h. 354.   
100Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 28. 

101‘Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad bin Ahmad} bin Quda>mah, Al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala al-

Muqni’, Juz 7, h. 498.  
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pelaksanaan puasa yang pertama hingga puasa yang berikutnya, sebagaimana 

halnya salat wajib.102  

Jika seseorang tersebut sengaja menunda untuk mengqada puasanya tanpa 

adanya uzur, maka baginya qada dan membayar kafarat berupa memberi makan 

orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya, hal ini sebagaimana juga yang 

diriwayatkan oleh ibnu Abbas, ibnu Umar, dan Abu Hurairah.103 Akan tetapi 

bagaimana jika seseorang tersebut menunda untuk mengqada puasanya, hingga dia 

berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya dikarenakan lupa? 

Imam Ahmad berkata dalam riwayat al-Marwa>z}i>, 

 وَقَضَى  أدَْركََهُ   ال ذهيْ   صَامَ   يُ فَر هطْ؛  لََْ   كَانَ   وَإهنْ   ،  مهسْكهيناا  يَ وْمٍ   كُل ه   عَنْ   أَطْعَمَ   ،طَ فَ ر    كَانَ   إهن  
 104عَلَيْهه  مَا بهعَدَده 

Artinya: 

Jika seseorang menyia-nyiakan (waktu yang ada dengan sengaja), dia harus 
memberi makan seorang miskin setiap hari. Jika dia tidak menyia-nyiakan 
(waktu yang ada) dia harus berpuasa pada hari yang tersisa (sebelum masuk 
bulan Ramadan berikutnya) dan mengqada puasa sejumlah hari yang dia 
lewatkan  (setelah Ramadan). 

Dari riwayat ini, ulama Hana>bilah menyimpulkan, orang yang 

meninggalkan qada puasa Ramadan hingga berjumpa dengan bulan Ramadan 

berikutnya dikarenakan uzur, maka baginya cukup untuk mengganti puasa 

Ramadan yang ditinggalkannya pada tahun sebelumnya, dan tidak ada kafarat bagi 

dia.105 Al-Hajja>wi berkata>, 

 
102‘Abdurrah}ma>n bin Muh}ammad bin Ahmad} bin Quda>mah, Al-Syarh} al-Kabi>r ‘Ala al-

Muqni’, Juz 7, h. 499.   

103‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 

153.   
104Ah}mad bin ‘Abdh}ali>m bin ‘Abdussala>m ibn Taimiyah al-H}anbali> al-Dimasyq, Syarh} al-

‘Umdah Kita>b al-S}iya>m, Juz 1, h. 349.  

105Mu>sa> bin Ah}mad biin Mu>sa> al-H}ajjawi>, Al- Iqna>’ li T}a>libi> wa al-Intifa>’, Juz 1, h. 316 

dan Muh}ammad bin Ah}mad al-Futu>hi>, Muntaha> al-Ira>dat fi> Jam’i> Baina al-Muqni>’ wa al-Tanqi>h} 

wa al-Ziya>da>t, Juz 2, h. 33.   
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 106كَف ارَةَ   فَلَ  لهعُذْره  أَخ رَهُ  وَإهنْ 
Artinya: 

Jika dia mengakhirkannya (qada puasa Ramadan hingga Ramadan 
berikutnya) dikarenakan uzur maka tidak ada kafarat baginya. 

Lupa merupakan uzur yang dibenarkan oleh syariat, ibnu Qayyim berkata, 

 107ياا اصه عَ  يُ عَد   لََْ   يااسه نَ  هُ نْ عَ  ي  هه نْ مَ الْ  لَ عَ ف َ  مَنْ 
Artinya: 

Barang siapa yang melakukan sesuatu yang terlarang darinya maka tidak 
dianggap berdosa 

 Mereka berlandaskan dengan keumuman firman Allah Swt. pada Q.S. Al-

Baqarah/2 : 286. 

نَُۚ  
ۡ
ينَا  أوَۡ أَخۡطأَ ذۡنَ  إهن ن سه  رَب  نَا لَا تُ ؤَاخه

Terjemahnya:  

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 
salah.108 

 Di samping itu, kafarat itu untuk menghapuskan dosa, sedangkan orang 

yang lupa tidak mendapatkan dosa.109 Berdasarkan hal ini, bagi seseorang yang lupa 

menqada puasa Ramadan yang ditinggalkannya hingga berjumpa dengan bulan 

Ramadan berikutnya dikarenakan lupa, maka baginya cukup menggati puasa yang 

ditinggalkan tanpa dibebankan kepadanya membayar kafarat menurut mazhab 

Hambali. 

 Riwayat kedua, disebutkan oleh fakhruddi >n ibnu Taimiyah dalam talkhi >s 

dan Abu al-Khatta>b dalam al-int}is }a>r, wajib baginya untuk menganti puasa tersebut 

 
106Mu>sa> al-Hajja>wi>, Al-Iqna>’ fi> Fiqh al-Ima>m Ah}mad bin H}anbal, Juz 1 (Beirut: Da>r al-

Ma’rifah, t.th.), h. 316. 

107Muh}ammad bin Abi> Bakar ibn Qayyi>m al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rab al-

‘A>lami>n, Juz 4, h. 307.  

108Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 49. 

109‘Abdullah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Quda>mah al-Maqdisi>, Al-Mugni>, Juz 3, h. 

136.  
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dan membayar kafarat.110 Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dan muktamad 

dalam mazhab hambali adalah pendapat pertama, Al-Marda>wi berkata, 

 111رَيْبٍ  بهلَ  الْمَذْهَبُ  هَذَا
Artinya:  

(Pendapat) inilah (yang muktamad) dalam mazhab, tanpa adanya keraguan. 

Pada pendapat tersebut juga terdapat padanya nas dari Imam Ahmad, dan di 

antara kaidah tarji >h dalam mazhab Hambali adalah pendapat yang terdapat padanya 

perkataan langsung dari imam Ahmad ( ص  وْ صُ نْ مَ  ) lebih didahulukan dari pendapat 

yang tidak terdapat padanya perkataan langsung dari imam Ahmad.112 

b. Lupa Jumlah Bilangan Hari Qada Puasa Ramadan Yang Ditinggalkan 

 Tidak menutup kemungkinan, seseorang yang berbuka pada bulan Ramadan 

lupa berapa bilangan hari ia tidak berpuasa, terlebih lagi apabila hari yang dia 

berpuasa padanya berjumlah banyak, dalam permasalahan ini sejauh pengetahuan 

peneliti tidak terdapat nas dari Imam Ahmad, akan tetapi terdapat nas pada 

permasalahan semisal, yaitu perkataan beliau tentang seorang yang tidak 

mengetahui jumlah shalat yang ditinggalkannya, 

اَ قَدْ ضَي عَ   يعُهيدُ حَتَّ  لَا يَشُك  أنَ هُ قَدْ جَاءَ بمه
Artinya: 

 Pernyataan semisal juga diutarakan oleh Ibnu Qudamah, 

 ذهم تههه  بَ راَءَةَ  يَ تَ يَ ق نَ  حَتَّ   يعُهيدُ  فإَهن هُ  عَلَيْهه  مَا قَدْرَ  يَ عْلَمْ  لََْ  إهنْ 
Artinya: 

Jika dia tidak tahu berapa jumlah (salat) yang harus dia ganti, maka dia harus 
mengulang-ulang qadanya, sampai dia yakin telah menggugurkan seluruh 
(salat) yang menjadi tanggungannya. 

 
110‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 

Juz 3, h. 334. 

111‘Ali> bin Sulaima>n al-Mardawi> al-Dimasyqi>, Al-Ins}a>f fi> Ma’rifah al-Ra>jih} mi al-Khila>f, 
Juz 3, h. 334.  

112Bakr bin ‘Abdullah Abu> Zaid, al-Madkhal al-Mufas}s}al li Mazhab al-Ima>m Ah}mad, Juz 

1 (Cet.I; Jeddah: Da>r al-‘A>s}imah, 1417 H/ 1996 M), h. 290. 
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 Berdasarkan nas tersebut, maka orang yang lupa jumlah puasa yang dia 

tinggalkan, hendaknya terus berpuasa hingga timbul dugaan kuat bahwasanya dia 

telah mengganti seluruh puasa yang dia tinggalkan. Inilah yang difatwakan oleh ibn 

Ba>z ketika ditanya tentang seorang yang tidak berpuasa pada beberapa hari di bulan 

Ramadan dengan sengaja dan lupa jumlah hari tersebut setelah berlalu beberapa 

tahun, 

  هه ته كْ رَ ت َ   كه ن  أَ   يَْ ن ه ظَ تَ   يْ ذه ال  فَ   ا؛هَ عَ سْ وُ   لا  إه   اسا فْ ن َ   اللُ   فُ ل ه كَ يُ   لَا   ،ن ه الظ    به سَ حَ   ىلَ عَ   مه وْ لص  باه   ارُ دَ بَ لْ اَ 
اَ   ظنََ نْته   فإَهذَا  ، هُ يَ ضه قْ ت َ   نْ أَ   كه يْ لَ عَ   مٍ يا  أَ   نْ مه  مٍ   عَشَرَةَ   وْمهيْ فَصُ   عَشَرَة    أَنه  اَ   ظنََ نْته   وَإهذَا  ،  أَيا    أَنه 

 إهلا    نَ فْساا  اللَّ ُ   يُكَل هفُ   لَا ﴿:  سُبْحَانهَُ   اَللَّ ه   لهقَوْله   ؛ظنَ هكه   مُقْتَضَى  عَلَى   وْمهيْ فَصُ   أقََل    أوَْ   أَكْثَ رُ 
 115. 114﴾ اسْتَطعَْتُمْ  مَا اللَّ َ  فاَت  قُوا﴿: وقوله 113،﴾وُسْعَهَا

Artinya: 

Hendaknya ia segera melaksanakan puasa sesuai dengan dugaan, Allah tidak 
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, jika 
kamu mengira bahwa kamu telah meninggalkan beberapa hari berpuasa, 
maka kamu harus mengqada (menggantinya). Jika kamu menduga bahwa 
itu sepuluh hari, maka kamu berpuasa selama sepuluh hari. Dan jika kamu 
menduga bahwa itu lebih atau kurang, maka kamu berpuasa sesuai dengan 
dugaanmu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: “Allah 
tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”116 
dan firman-Nya: “Maka bertakwalah kepada Allah sebanyak-banyaknya 
yang kamu mampu”117 

 Fatwa senada juga diberikan oleh syaikh Utsaimin ketika ditanya dengan 

pertanyaan yang serupa, 

بُ ا هَا لْوَاجه مَ  تَ تَحَر ى أَنْ  عَلَي ْ هَاصُوْ وَتَ  اأفَْطرََتَِْ  الَ ته  الَْيا   118مه
 

 
113 Q.S. Al-Baqarah/2: 286. 

114 Q.S. Al-Tagabun/64: 16. 

115‘Abd al-Azi>z bin ‘Abdulla>h bin Ba>z, Majmu>’ Fata>wa> wa  Maqa>la>t Mutanawwi’ah, Juz 

15 (t.t.: Ria>sah Ida>rah al-Bhu>s\ al-‘Ilmiyyah,t.th.), h. 342.   

116Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 49. 

117Kementrian Agama RI, Al-Qur’a>n al-Kari>m Terjemah Per Kata, h. 557. 

118Muh}ammad bin S}a>lih} bin Muh}ammad al-‘Us\aimi>n, Majmu>’ al-Fata>wa> wa Rasa>il 

Fad}i>lah al-Syaikh Muh}ammad bin S}a>lih al-‘Us\aimi>n, Juz 19 (t.t.: Da>r al-Wat{an, 1413 H/ 1992 M), 

h. 384 
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Artinya: 

Yang wajib baginya adalah mencari tahu (jumlah) hari yang dia tidak 
berpuasa kemudian berpuasa (mengqada) hari-hari tersebut. 

Dari pemaparan seluruh masalah di atas, dapat kita ketahui bahwa, lupa 

merupakan uzur yang dapat diterima, dan secara umum tidak merusak ibadah puasa 

kecuali pada permaslahan-permasalahan khusus, seperti permasalahan niat puasa 

wajib dan jimak  di siang hari bulan Ramadan. Perlu diketaui bahwasanya, hukum 

dari masalah-masalah tersebut hanya berlaku untuk lupa yang terjadi pada manusia 

yang “normal”, adapun lupa yang disebabkan karena faktor usia atau penyakit 

pikun, maka syaikh al-Us \aimi >n telah menfatwakan bahwasanya mereka tidak lagi 

disebut sebagai mukallaf, beliau menjelaskan ketika menyinggung tentang akal 

sebagai syarat wajib puasa, 

د هُ   الَْعَاقهلُ    لَهُ   ليَْسَ   مَنْ   فَكُل    ؛  وَمهزر  وَمَعْتُوهه   مََْنُونٍ   مهنْ   ،   الَْعَقْله   فاَقهدُ :    أَيْ   ،  الَْمَجْنُونُ   ضه
ي ه   عَقْل   كَُل فٍ   ليَْسَ   فإَهن هُ   اَلَْوْصَافه   مهنْ   وَصْفه   بِهَ ب    عَلَيْهه   وَليَْسَ   ،   بمه بَاته   مهنْ   وَاجه  الَد هينه   وَاجه
يَام    وَلَا   صَلَة    لَا  يَامٍ   بدََلُ   إهطْعَامُ   وَلَا   صه  اسْتُ ثْنهَ   مَا  إهلا    ،  إهطْلَقاا  شَيْءا   عَلَيْهه   يجهَبُ   لَا :    أَي    ،  صه

بَاته   اَلَْهْلهي ةه   لهفَقْده   هُ بدََلُ   إهطْعَامُ   وَلَا   ،  صَوْم    عَلَيْهه   يجهَبُ   لَا   فاَلْمُخَر هف  وَعَلَيْهه   ،  الَْمَالهي ة   كَالْوَاجه
 119الَْعَقْلُ  وَههيَ 

Artinya: 

(Yang wajib puasa adalah) orang yang berakal, kebalikan dari orang gila, 
atau orang yang kehilangan akal (secara umum); baik orang gila, dungu, dan 
pandir; jadi setiap orang yang tidak memiliki akal dalam segala aspek, maka 
dia tidak dianggap sebagai mukallaf, dan dia tidak memiliki kewajiban 
agama seperti shalat, puasa, atau memberi makan sebagai gantinya. Artinya, 
dia tidak memiliki kewajiban apa pun, kecuali beberapa kewajiban harta 
yang dikecualikan. Oleh karena itu, orang yang pikun tidak diwajibkan 
untuk berpuasa atau memberi makan sebagai gantinya karena mereka 
kehilangan kelayakan (taklif), yaitu akal 

 
119Muh}ammad bin S}a>lih} biin Muh}ammad al-‘Us\aimi>n, Al-Syarh} al-Mumti’ ‘Ala> Za>d al-

Mustaqni’, Juz 6, h. 323.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari beberapa pemaparan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Taklif dalam Islam adalah kewajiban yang dituntut hukum agama yang 

mencakup wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Taklif memiliki 3 

rukun yaitu mukalif (yang menetapkan hukum dalam hal ini adalah Allah 

Swt.), mukallaf (orang yang dibebankan kepadanya hukum syariat), dan 

mukallaf bih (perbuatan yang dibebankan kepada seorang mukalaf). 

2. Lupa merupakan di antara uzur yang dibenarkan dalam syariat Islam. Hal 

ini merupakan kebaikan dan kelembutan dari Allah Swt. kepada hamba-

hamba-Nya, dan penjelasan bahwasanya syariat Islam dibangun di atas 

kemudahan. Serta pembebanan syariat Islam kepada seseorang itu 

disesuaikan dengan kadar kemampuannya dan tidak mendapatkan hukuman 

terhadap apa yang berada di luar kemampuannya tersebut. Menurut mazhab 

Hambali, seseorang yang lupa itu tidak dikatakan sebagai seorang mukalaf 

pada saat dia dalam keadaan lupa. Karena ketidakmampuannya dalam 

memahami khita >b yang dibebankan kepadanya sebagaimana anak kecil dan 

orang gila.   

3. Lupa pada permasalahan fikih khususnya pada ibadah puasa, memiliki 

konsekuensi hukum yang berbeda-beda menurut ulama mazhab Hambali. 

Ada di antara konsekuensi tersebut membuat puasa seseorang menjadi batal, 

dan ada juga yang tidak membatalkan puasanya. Terdapat beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan lupa pada ibadah puasa yang 

disebutkan oleh mazhab Hambali, di antaranya lupa dalam berniat, baik itu 
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berniat untuk puasa wajib atau berniat untuk berpuasa sunah, lupa ketika 

sedang berpuasa dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-

pembatal puasa, dan lupa dalam mengganti puasa Ramadan hingga bertemu 

dengan bulan Ramadan berikutnya. 

B. Implikasi Penelitian 

1.  Penelitian ini di antaranya mampu memberikan penjelasan terkait hakikat 

taklif dan lupa dalam syariat Islam yang terjadi pada seorang mukalaf, 

terhadap taklif yang dibebankan syariat kepadanya. 

2.  Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan-permasalahan lupa yang 

terjadi pada ibadah puasa yang dibahas oleh mazhab Hambali, sehingga 

menjadi penambah wawasan bagi penuntut ilmu secara khusus dan 

masyarakat secara umum. 

3. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam ilmu 

pengetahuan dan juga menjadi rujukan bagi peneliti yang memiliki  

keterkaitan tema dengan pembahasan ini. 
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