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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan 

Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi 

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019. Adapun ketentuan umumnya 

sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ TH Te dan Ha ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawahnya) 

 Kha’ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal DH De dan Ha ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin SY Es da Ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawahnya) 

 Ḍad Ḍ ض
D (dengan titik di 

bawahnya) 

 Ṭa’ Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawahnya) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawahnya) 

 Ayn ‘- Koma terbalik di atasnya‘ ع

 Ghayn GH Ge dan Ha غ
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 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ة / ه

 Hamzah ’- Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

2. konsonan yang dilambangka dengan W dan Y 

waḍ’ وضع 
‘iwaḍ عوض 

Dalw دلو 
Yad يد 

Ḥiyal حيل 

Ṭahī طهي 
 

3. Mad dilambangkan dengan ā, ī, ū. Contoh: 

’ūla أولى 

ṣūrah صورة 

dhū ذو 

īmān إيمان 

fī في 

kitāb كتاب 
siḥāb سحاب 
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jumān جمان 
 

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh: 

awj اوج 
nawm نوم 

law لو 

aysar أيسر 
syaykh شيخ 

‘aynay عيني 
 

5. Alif ( ا ) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa 
fonetik yang bermakna tidak dilambangkan . Contoh: 

Fa‘alū فعلوا 

’Ulā’ika أولائك 

’ūqiyah اوقية 
 

6. Penulisan tā’ marbūṭah ( ة)  

Bentuk penulisan tā’ marbūṭah terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: 

a. Apabila tā’ marbūṭah terdapat dalam satu kata, dilambanngkan 

dengan ha (ه).contohnya:  

Ṣalāh صلاة 
 

b. Apabila tā’ marbūṭah ( ة)  terdapat dalam dua kata, yaitu sifat 

dan yang disifati (sifat mawsuf), dilambangkan ha’ (ه). 
Contohnya:  

al-risālah al-

bahīyah 

 الرسالة البهية
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c. Apabila tā’ marbūṭah ( ة)  ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, 

maka mudaf dilambangkan dengan “t”. contohnya;  

Wizārat al-

Tarbiyah 

 وزارة التربية

7. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap 

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan 

“ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan 

dengan “yy” (dua huruf y). Contoh: 

quwwah قوّة 
‘aduww  ّعدو 

 

8. Penulisan alif lām (ال) 

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) 

syamsiyyah maupun al (ال) qamariyah. Contoh: 

al-kitāb al- thānī الكتاب الثاني 
al-ittiḥād الإتحاد 

Kecuali: ketika huruf lām (ل) berjumpa dengan huruf lām (ل) 

didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:  

Lil-Syarbaynī للشربيني 
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ABSTRAK 

 

Judul Disertasi :  Batasan Aurat Perempuan: Korelasi antara fikih, 

Pemahaman Ulama Dayah, dan Praktik masyarakat 

Aceh 

Nama/NIM :  Muhammad Haikal/29173627 

Promotor  :  1. Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA 

  2. Dr. Ali Abubakar, MA 

Kata Kunci :  Aurat Perempuan, Pemahaman Ulama Dayah, Praktik  

 

Perbedaan pendapat ulama tentang batasan aurat perempuan telah 

menyebabkan terjadinya permasalahan bagi perempuan dalam menutup 

aurat. Dalam praktik, terdapat perempuan yang menutup seluruh tubuh 

termasuk muka, ada pula yang menggunakan jilbab, di pihak lain 

menggunakan pakaian yang menutup aurat, tetapi lekukan tubuhnya 

terlihat. Perbedaan antara fikih dan praktik ini merupakan suatu 

fenomena yang harus dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah, 

maka dari itu lahirlah beberapa pertanyaan ilmiah, yaitu; Bagaimana 

konsep Fikih terkait batasan aurat perempuan?, Bagaimana 

pemahaman ulama  Dayah Aceh terkait batasan aurat perempuan?, dan 

Bagaimana praktik menutup aurat perempuan Aceh sejak era kolonial 

Belanda hingga era pemberlakuan Qanun Aceh?. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan 

rasionalistik. Sementara objek studi dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu normatif dan empiris. Data disertasi ini bersumber dari 

pustaka dan lapangan, dimana sumber primernya dari buku-buku fikih, 

usul fikih, tafsir, hadis, syarah hadis, dan sejarah Aceh. Data lapangan 

berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Ulama Dayah Aceh sama pendapatnya dengan ulama fikih, 

dimana para ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan dalam salat 

seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, namun berbeda dalam hal 

mu’malah. Batasan aurat perempuan dengan mahram antara leher dan 

bawah lutut. Dalam bekerja, belajar, transaksi ekonomi atau kegiatan 

sosial lainya, batasan aurat perempuan terdapat dua pendapat; pertama, 

seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, kedua seluruh tubuh kecuali 

muka dan tangan namun disunatkan menutup muka karena takut 

terjadinya fitnah. Dalam keadaan darurat, boleh bagi perempuan 

berobat pada dokter laki-laki dengan didampingi mahram, spesialisasi 
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odkter diakui dan hanya boleh dilihat pada tenpat yang perlu saja. 

Praktik penutupan aurat perempuan di Aceh pada masa penjajahan, 

Pasca kemerdekaan, dan pasca pemberlakuan Qanun Aceh atau Syariat 

Islam mengalami perubahan. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan 

waktu, keadaan, ilmu pengetahuan, dan politik.  Dalam praktik fikih 

aurat, terdapat tiga lapisan masyarakat, yaitu; pertama, Golongan 

pejabat, kedua, Perempuan Santri, dan ketiga masyarakat biasa. 
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 الملخص
 

 

وممارسته  الزاوية العلماء مفاهيمدراسة  دودمفاهيم و ح : نساءعورة ال عنوان الرسالة
 آتشيه إقليمية في

 92627192 \محمد هيكل  : رقم القيد  \الاسم 
 محسن نياك عمر، الماجستير. د : المشرف 

 علي أبو بكر، الماجستير. د  
 .ةممارسالزاوية،  العلماء مفاهيمنساء ، عورة ال :  الكلمات الدالة

 
 ،العورة دودحهم عن العلماء في رأي بين اختلافات  يةفقهال ت الدراسةشهد

 التغيير  أم الاجتماعي والزماني والمكاني سواء أكان التغيير نتيجة للتغييراتوذلك 
 ك، لذا في بالهمخطيرة  تبدو ء عوراتهم لمأعضا سترممارسة المجتمع في و إن . السياسي

 .لدراسةوا قفهي بحاجة إلى مزيد من التحقي
تحليلي الصفي المنهج الو   يستخدم الذي هذا البحث دراسة قانونية سياقية

 .البحث إلى قسمين ، معياري وتجريبي ابينما ينقسم موضوع الدراسة في هذ. عقلانيالو 
الماادر  أن حيث. الميدانية والبيانات راجع والماادرتأتي بيانات البحث من الم

الشرعية ، وأسباب  طانبالفقه ، وطرق الاست ولأصو  الأولية هي من كتب الفقه ،
بيانات و أن  .ديث ، وارريخ أتشيهشروح الح النزول ، وأسباب الورود ، والتفسير ، و

 .تأتي على شكل وثائق ومقابلات عميقة ميدانية
خارج الالاة ، أي الجسم كله ما  تهاعور ك  في الالاة نساءعورة الاء أن يرى الفقه

الملابس  بينمامع المحرم ما بين الركبتين والوسط  نساءعورة ال ودحد. عدا الوجه واليدين
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لبس الملابس التي تغطي فقط  نساءالعلى  يحرمو . التي تستر بها من العنق إلى القدمين
بيب ذكر يعاني في حالات الطوارئ ، يمكن للمرأة أن تذهب إلى ط و.المركز والركبتين

لة الطارئة من قبل خبراء وخبرات أو معرفة من يتم تحديد هذه الحا. من حالات معينة
 .النساء

تشيه من فترة الاستعمار الهولندي حى  تطبيق بآلنساء  عورةستر تغيرت ممارسة لكن قد
أولا ، : ، وهي عورةستر الهناك ثلاث طبقات من المجتمع في ف. قانون آتشيه للأفضل

 .ات ، والثالث هو عامة الناسثانيًا ، النساء المتدين. ولين أو الأغنياءة المسؤ طبق
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ABSTRACT 

 

Dissertation Title  : The awrah of women: concepts and limits A study 

of the concepts and practice of zawiya scholars in 

the province of Aceh 

Name \ NIM : Muhammad Haikal \ 29173627 

Supervisor :  Prof. Mohsen Nyak Omar, Masters 

     Dr. Ali Abu Bakr, Masters 

Keywords : Women's awrah, scholars' corner concepts, 

practice. 

 

The jurisprudential study witnessed differences among scholars in their 

opinion about the limits of the private parts, as a result of changes, 

whether social, temporal and spatial change or political change. And 

the society’s practice of covering members of their private parts did not 

seem dangerous in their minds, so it needs further investigation and 

study. 

This research is a contextual legal study that uses the descriptive, 

analytical and rational method. While the subject of the study in this 

research is divided into two parts, normative and experimental. 

Research data comes from references, sources, and field data. As the 

primary sources are from the books of jurisprudence, the principles of 

jurisprudence, the methods of legal deduction, the reasons for 

revelation, the reasons for roses, the interpretation, the explanations of 

the hadith, and the history of Aceh. And that field data comes in the 

form of documents and in-depth interviews. 

The jurists view that the nakedness of women in prayer is the same as 

her nakedness outside prayer, that is, the whole body except for the 

face and hands. The limits of the awrah of women with the mahram is 

between the knees and the middle, while the clothes in which they 

cover themselves are from the neck to the feet. It is forbidden for 

women to wear clothes that cover only the center and knees. In 

emergency cases, a woman can go to a male doctor who suffers from 

certain conditions. This emergency is determined by experts, 

experience or knowledge of women. 

But the practice of covering the nakedness of Aceh women has 

changed from the Dutch colonial period until the implementation of the 

Aceh Law for the better. There are three layers of society in covering 
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the private parts, which are: First, the class of officials or the rich. 

Secondly, religious women, and the third is the common people. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Agama Islam adalah suatu agama, dimana mengatur 

segala aspek kehidupan yang lengkap dan universal.
1
 Peraturan 

dalam Islam bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan, 

seperti : habl min Allah dan habl min al-nas. Islam sangatlah 

fleksibel, artinya cocok dengan situasi dan kondisi dimanapun.  

Islam tidak kaku dalam mensyariatkan ajarannya, dimana 

umatnya memiliki kelonggaran dalam melaksanakannya sesuai 

dengan konsep yang telah diatur dalam syariat itu sendiri. 

Sumber rujukan pertama agama Islam adalah al-Qur’an 

dimana terkandung di dalamnya segala kebutuhan manusia. 

Ayat al-Qur’an butuh penalaran dan tafsir serta kajian karena 

terdiri dari qat}‘i dan z}anni. Ulama berbeda pendapat dalam 

memahami dalil yang berfisat z}anni sehingga hukum yang 

dihasilkan juga berbeda. Atau terkadang mereka berbeda dalam 

memahami lafaz dari ayat yang dijadikan dalil. Pensyariatan 

hukum dalam al-Qur’an biasanya tersembunyi maqa>s}id yang 

harus dipahami oleh umat karena setiap hukum Allah tidak 

terlepas dari hikmah. Dalam ketentuan hukum aurat (Arab: 

‘aurah) misalnya, setidaknya ada empat ayat yang secara 

implisit menganjurkan untuk menutup aurat, baik menggunakan 

                                                             
1
 Sesuai dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 208: 

ََ َّلاًًياَ  ا ِِ ُْ اَذِِّّ ُُاَاِِ ُُ ْْ ُُاَاَ ََ ام ََ ُِِّْ ََ الَذ ااَُّه 
‚Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan.‛ 

Istilah universal sering dikenal dengan ka>ffah. Term ka>ffah sendiri dalam 

Lisa>n al-‘Arab, berasal dari kata al-jama>‘ah  yang berarti kelompok. Misalnya 

dalam ungkapan al-jama>‘ah min an-na>s artinya, sekelompok orang. Contoh lain, 

laqaituhum ka>ffatan ay kullahum artinya, saya telah bertemu dengan semua 

mereka. Lihat: Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, jld, IX, (Bairūt: Dār al- S{a>dir, t.t.) 

hlm. 305. Rahmad dalam penelitiannya mengartikan ka>ffah dalam kalimat 
memasuki agama Islam secara ka>ffah diartikan dengan mengikuti ajaran Islam 

secara integral tidak memilih dan memilah. Rahmad Ritongga, Jurnal of Islamic 
and Social Studies, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, hlm, 15. 
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lafaz yang s}ari>h} maupun tidak s}ari>h} dengan menggunakan lafaz 

lain yang dipahami ulama sebagai aurat.
2
 

Hadis merupakan rujukan kedua agama Islam berfungsi 

menjelaskan atau memberikan ketetapan hukum baru. Kedua 

rujukan ini perlu penjelasan dan urairan dari para ulama dengan 

berbagai metode yang telah ditetapkan supaya bisa dipahami 

dan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum. Ini tentunya tidak 

semua ayat atau hadis, karena ada ayat atau hadis yang telah 

jelas hukumnya. 

Pemikiran-pemikiran ulama Fikih bisa dikatakan 

sebagai sebuah perwujudan kepedulian dan rasa tanggung-

jawab moral terhadap segala problematika umat yang 

membutuhkan kepada kejelassan hukum. Untuk memberikan 

kebutuhan terhadap hukum atau fatwa yang terus-menerus 

sepanjang waktu, para ulama Fikih berupaya membuat rumusan 

teori-teori atau kaidah-kaidah untuk dijadikan rujukan atau 

pedoman dalam berijtiha>d dan memahami dalil hukum. Salah 

satu contoh Fikih yang dihasilkan adalah batasan aurat 

perempuan. 

Aurat merupakan anggota badan yang tidak boleh 

kelihatan (menurut ketentuan Islam).
3
 Dalam hukum Islam, 

aurat merupakan bagian badan yang tidak boleh kelihatan 

berdasarkan syariat.
4
 Ada juga yang menyatakan bahwa aurat 

adalah batas minimal yang wajib ditutupi.
5
 

Penutupan aurat yang diajarkan Islam dengan 

menggunakan pakaian yang layak ini walau sekilas terlihat 

sekadar sebagai penghias diri tetapi sesungguhnya ia berfungsi 

sebagai pembeda manusia dengan makhluk lain. Sehingga logis 

                                                             
2
Muh}ammad Fuad ‘Abdul Ba>qi, mu’jam mufahraz li al-faz al-Qur’an al-

Azim,( Cairo: Dar al-Misriyyah, 1364 H), hlm. 494.  
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), hlm. 104.  
4
 Louis Ma’ruf, al-Munjid fi al-Lugah (Beirut: Da>r al-Masyru>q, 1973), hlm. 

537 
5
 Al-H{usaini, Kifa>yah al-Akhya>r, Jilid I, (Kairo: ‘I<sa> al-H{alabi, t.t.), hlm. 92 
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mengapa Islam mengharuskan setiap perempuan dan laki-laki 

untuk menutupi anggota tubuhnya yang menjadi daya tarik 

terhadap lawan jenis. Tidak berpakaian atau berpakaian tidak 

menutup anggota tubuh yang menimbulkan daya tarik 

merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh Islam. Efek dari 

perbuatan itu bisa menimbulkan kerusakan seperti zina, bahkan 

pembunuhan, oleh karena itu Islam membangun masyarakatnya 

dengan pondasi larangan telanjang dan menampakkan perhiasan 

yang membuat lawan jenis tertarik. Inilah alasan Fikih 

mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang 

wajib ditutupi agar terselamatkan dari pandangan negatif.
6
 

Ulama Fikih telah mewajibkan menutup aurat, baik laki-

laki maupun perempuan. Kewajiban menutup aurat ini 

dikarenakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim 

ketika ingin mendirikan salat atau haji. Ulama mazhab yang 

empat menjadikannya sebagai syarat yang harus dipenuhi 

sebelum salat itu didirikan
7
, termasuk mazhab Syafi‘i yang 

dianut oleh masyarakat Aceh.
8
  

Pendapat yang masyhur dalam mazhab ini adalah muka 

dan telapak tidak termasuk aurat, sehingga tidak perlu ditutupi. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi‘i sendiri dimana 

beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat 

kecuali muka dan telapak tangan.
9
 Pendapat Imam Syafi’i ini 

dikuatkan oleh Imam Nawawi yaitu muka dan telapak tangan 

bukan aurat perempuan.
10

  

                                                             
6
 Muhammad Ibnu Muhammad Ali, Hijab Risalah Tentang Aurat, 

(Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 3. 
7
 Abu> Mu‘t}i Muh}ammad bin ‘Umar an-Nawawi al-Ja>wi, Niha>yah az-Zain fi> 

Irsya>d al-Mubtadi’i>n,  Cet. I, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 48 
8
 Dalam praktik, tidak semua hal sesuai dengan fikih syafii, setidaknya ada dua 

mazhab yang mempengaruhi masyarakat Aceh. Pertama mazhab Syiah, dan 

kedua Hanafi. Lihat KBA, hlm, 298. 
9
 Al-Syafi’i, al-Umm, Juz I, (Mesir: Maktabah al-H{urriyyah, 1981), hlm. 89 

10
 Al-Nawawi, al-Majmu>´ Syarh} al-Muhaz\z\ab, Juz II, (Beirut: Da>r al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 167 
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Kewajiban menutup aurat dalam ibadah juga mencakup 

haji dan umrah, dimana auratnya sama seperti batasan aurat 

dalam salat. Ketika melaksanakan tawaf, kaum muslimin juga 

diwajibkan menutup aurat yaitu seluruh tubuh kecuali telapak 

tangan dan wajah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

ulama, seperti Syeikh Nawawi al-Banteni tentang syarat yang 

harus dipenuhi oleh seorang yang ingin bertawaf yaitu harus 

menutup aurat. Beliau menyebutkan orang tawaf auratnya 

harus tertutup. Bila di tengah putaran tawaf auratnya terbuka, 

maka wajib untuk segera ditutup dan melanjutkan putaran 

tawaf dari titik saat auratnya terbuka. Bagi orang yang tidak 

mampu menutup
11

 aurat, boleh untuk tawaf dengan membuka 

auratnya dan tidak wajib mengulangi.
12

 

Selain ibadah salat dan haji, menutup aurat bagi wanita 

muslimah juga diwajibkan ketika melakukan kegiatan sehari-

hari. Ulama Fikih membagi ini menjadi empat macam. Pertama, 

aurat seorang muslimah dengan mahram; kedua, aurat 

muslimah dengan non-mahram; ketiga, aurat seorang muslimah 

dengan non-muslim; dan keempat, aurat seorang muslimah 

dengan anak laki-laki yang belum tertarik terhadap perempuan. 

Batas aurat dalam beraktivitas, atau dikatakan saja dalam 

bermuamalah, memiliki batasan yang berbeda dengan aurat saat 

melaksanakan ibadah kecuali saat bermuamalah dengan non-

mahram. Seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan 

telapak tangan. Hal ini bisa dipahami dari pernyataan al-

Zarqa>ni bahwa aurat perempuan di hadapan laki-laki muslim 

adalah seluruh tubuh bahkan termasuk pula suara lantunan yang 

menggoda, kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan 

telapak tangan luar dan dalam boleh kelihatan dan terbuka 

                                                             
11

Sekarang ini bisa dikatakan semau orang sudah mampu menutup aurat 

dalam beribadah Haji karena untuk menunaikan ibadah haji mahal. Begitu juga 

dalam salat, pemerintah sudah membuat program bantuan sosial terhadap 

masyarakat miskin. 
12

Muh}ammad Nawawi al-Banteni, asl-S|ima>r al-Yani>’ah Syarh} Riya>d} al-
Badi>‘ah, Cet. I, (Bairut: Da>r al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), hlm. 128-129 
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walaupun perempuan yang masih muda, baik untuk keperluan 

seperti saksi atau berobat. Berbeda halnya jika khawatir akan 

menimbulkan fitnah atau melihat dengan syahwat maka 

hukumnya haram. Hal ini juga disampaikan oleh al-Faqi>ha>ni 

dan Qalsyani.
13

  

Ulama mazhab Syafi‘i berpendapat bahwa aurat wanita 

di depan laki-laki non-mahram (ajnabi) adalah seluruh tubuh.
14

 

al-Syarwani mengatakan bahwa: 

‚Wanita mempunyai tiga jenis aurat, pertama, aurat 

dalam salat sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh 

badan kecuali wajah dan telapak tangan; kedua, aurat 

terhadap pandangan laki-laki non-mahram, yaitu seluruh 

tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, ini menurut 

pendapat yang kuat; ketiga, aurat ketika berdua bersama 

yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar 

dan lutut.‛ 
15

  

Muhammad Qa>sim al-Ga>zi juga menuturkan keterangan 

senada bahwa aurat wanita dalam salat itu mencakup seluruh 

tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan di luar salat 

auratnya seluruh tubuh. Selanjutnya dalam Tuh}fah al-Muh}ta>j 

diuraikan bahwa: 

‚Aurat wanita merdeka adalah selain wajah dan dua 

telapak tangan, baik bagian luar maupun dalam, sampai 

dua persendiannya, berdasarkan firman Allah: "Dan 

                                                             
13

 Teks aslinya: 

اومَ  ْلاذيَ  حتى جِّده ، جميع ََ وَذكفين َذاجه غير َُِِّ مجُبي رجل َع َلحرة وعارة   ظ هرهم  وَذكف ن َذاجه وقصلتَ 
، َُظر َّيحرم، ذِة قصد مو َّتًُ لخاف إلا طب، مو شَ ْة ََ عِر بلا ش بً وذا َكشاَّين رؤُّتَم  َُّه وباطَُم ،  َم  لأَرْ
َ ني  وَذقُش ني ذُفَ 

Lihat: Syarh} Mukhtas\ar Khali>l, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 

hlm. 176. Adapun aurat budak perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki, 

yaitu antara pusat dan lutut. Tidak dijelaskan dalam disertasi ini aurat budak 

perempuan, karena sekarang ini tidak ada lagi budak. 
14

 An-Nawawi, al-Majmu>´…, Jilid III, hlm. 122 
15
 Ibnu H{ajar al-Haitami, Tuh}fah al-Muh}ta>j, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub 

Ilmiah, tt), hlm. 112. 



 
 

 

 

6 

janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka 

kecuali yang  biasa tampak dari padanya."‛ 
16

 

Taqiyyuddi>n al-H{usni dalam Kifa>yah al-Akhya>r 

menjelaskan bahwa:  

ا ياَاُِّصاَُّاُ ناْماَ هاُراَُُّكاْواَ ا ناَااْكاُتاَ ناْماَ لالاإاِ اًٌباَقاِّاَُتهاَاَُ ةاُماَراْماََذاْواَ ،لاٌياْثاِتاَْواَ ةاٌراَااْصاُ هاِياَّْاِ باٍااْثهاَ ِِ   كاَاَُهاُواَ داٍجاِِّاْاََ ِِ
اِِّْاَذفاَاَْ لاَإاِ ر اياَُ  اََ  اََيهاْذاَإاِ راِظاَْذلُا اََاَِ فاَياْاُِ ناْإاَِّاَ ،راِظاَْذلُا اَِعاَ ناَواْزاُتاَِياَْ لَاا باُ ناِجاَماَ  عاَُّاْراَ  اََيهاْاَُعاَ ماَراُحاَ  

  باِقاََذاُِّ

‚Wanita yang salat menggunakan pakaian bergambar atau 

lukisan hukumnya makruh sebagaimana makruh 

menggunakan cadar dalam salat. Namun apabila kondisi 

masjidnya sulit terjaga dari pandangan laki-laki ajnabi 

dan khawatir menimbulkan mud}arat, maka harus 

menggunakan cadar.17 

Pendapat-pendapat ini ternyata tidak semuanya 

disetujui oleh ulama dalam mazhab Syafi‘i misalnya al-Muzani 

yang notabenya murid dari Imam Syafi‘i. Menurutnya, 

sebagaimana dikutib  Ibnu hajar, ada tiga unsur yang tidak 

termasuk aurat perempuan, yaitu muka, telapak tangan dan 

telapak kaki sampai mata kaki.
18

 Perbedaan lainnya terlihat 

bahwa ada dari kalangan mazhab yang menyatakan bahwa 

muka dan telapak tangan boleh terlihat namun tidak boleh 

dilihat oleh laki-laki yang bersyahwat atau berpotensi 

menimbulkan fitnah. Apabila dilihat dengan syahwat atau 

menimbulkan fitnah, maka wanita harus menutup muka dan 

telapak tangannya.
19

 Selain pendapat di atas, ternyata ada 

pendapat yang lebih ekstrem, dimana dikatakan seluruh tubuh 

wanita adalah aurat di hadapan laki-laki non-mahram.
20

 

                                                             
16

 Ibnu H{ajar al-Haitami Tuh}fah al-Muh}ta>j…, hlm. 111. 
17

 Al-H{usaini, kiyah al-Ahyar, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, tt), hlm. 181.  
18

 An-Nawawi, hlm. 167. Lihat juga: Muhammad al-Syarbaini, Mugni al-
Muh}ta>j, Jilid I, (Mesir: Maktabah al-H{alabi, 1990), hlm. 185 

19
Ibnu H{ajar al-Haitami Tuh}fah al-Muh}ta>j…, hlm. 112. 

20
 Syiha>buddi>n al-Qalyu>bi, al-Qalyu>bi Umairah, Juz I, (Semarang: Toha 

Putra, tt), hlm. 177 
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Sekilas terlihat adanya perbedaan pendapat dalam 

mazhab terkait batasan aurat itu sendiri, tetapi jika 

diperhatikan lebih dalam, akan terlihat persamaannya. 

Sebenarnya di situ tidak terjadi perbedaan; yang terjadi adalah 

perubahan keadaan dari masa ke masa yang mana kebijakan 

ulama terhadap hukum mengalami perubahan. Ini bukan hal 

yang baru jika kita berkaca pada sejarah dalam mazhab Syafi’i 

dimana dalam mazhab ini dikenal dengan istilah qaul qadi>m dan 

qaul jadi>d. 

‘Abdulla>h bin ‘Abdul Aziz, dari kalangan mazhab 

Hambali menyebutkan bahwa setiap bagian tubuh wanita yang 

baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya (bagian 

kepala yang tumbuh rambut) kecuali wajah, karena wajah 

bukanlah aurat di dalam salat. Pendapat ini telah dijelaskan 

dalam kitab al-Ri‘a>yah. Adapun di luar salat, semua bagian 

tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan 

laki-laki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, 

auratnya antara pusar hingga lutut.
21

 Selanjutnya ‘Abdul Halim 

Abu Syuqqah aurat perempuan itu seluruh tubuh, kecuali wajah 

dan telapak tangan.
22

  

Dalam sejarah tercatat, ulama Aceh juga menjelaskan 

tentang aurat perempuan baik dalam salat maupun 

bermuamalah (bersosial). Catatan ini bisa dijumpai dalam 

manuskrip peninggalan mereka, misalkan Ar-Raniry dalam sirat 

al-Mustaqim  menjelaskan aurat wanita yang harus ditutupi 

dalam salat adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan tangan. 

Begitu juga halnya saat melakukan aktifitas sosial. Dijelaskan 

dalam sebuah manuskrip bahwa aurat perempuan dengan 

mahram antara pusar dan lutut. Tidak dijelaskan dalam kitab 

                                                             
21

 ‘Abdulla>h bin ‘Azi>z, Raud}ah al-Murbi, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 140 
22

 ‘Abdul H{ali>m, Tahri al-Mar’ah…, hlm. 222. 

اطرَظاََاطرزاَذُب ساتع رفاعُيهابعضاَذُ ِّ ءاقبلاَلإسلاماوبعده.اوذيساهُ كامَراشرعياباجابهامواَذُق بامجرْ
اإقرَرابإباحتهاعُِاََاْذيلاَلخط باِاَلحدُّثاَذِياُّقرراحظراَذُق باِاَلإحرَم.  ندُّه,اوإنم امجرْ
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tersebut bagaimana pakaian yang harus digunakan, apakah 

cukup menutupi aurat atau bagaimana ?. Ini merupakan suatu 

hal yang harus ditelusuri lewat pemahaman ulama dayah Aceh. 

Karena mereka lebih paham akan keadaan ulama dan fikih itu 

sendiri.  

Adapun pendapat dari kalangan Fikih modern misalnya 

Buya Hamka dalam tafsir Azhar-nya melihat wajah bukanlah 

aurat yang harus ditutup dengan niqa>b (cadar). Namun 

pemakaian khima>r (kerudung) merupakan perintah Allah yang 

harus ditaati oleh seorang muslim. Selanjutnya beliau 

menambahkan bahwa al-Qur’an tidak menentukan model atau 

bentuk pakaian. Namun pakaian yang diinginkan al-Qur’an 

adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Allah dan 

kesopanan bukan untuk memperagakan bahkan memamerkan 

lekuk tubuh kepada laki-laki.
23

 

Aurat wanita yang dimaksud di sini berlaku saat 

keadaan normal. Artinya, ketika keadaan tidak normal atau 

dikenal dengan istilah darurat (Arab: d}aru>rah), maka ulama 

menawarkan solusi lain, baik dalam ibadah maupun mu‘a>malah. 

Pada dasarnya mereka membolehkan tidak menutup aurat, 

tetapi jika dilihat kondisi sekarang ini sangat sulit terjadi apa 

yang dikatakan ulama tersebut. Ibnu ‘Arabi melihat wanita 

boleh menampakkan auratnya dalam keadaan darurat atau 

kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada 

badannya atau ketika ditanya tentang sesuatu yang dimaksud.
24

 

Pada Januari 2020, Indonesia dihebohkan dengan 

pernyataan Siti Nuriyah (istri Gus Dur). Beliau melihat bahwa 

kepala bukan aurat sehingga tidak perlu menggunakan 

kerudung.
25

 Tentu saja pernyataan ini bertentangan dengan apa 

                                                             
23

 Buya Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid VII (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), 

hlm, 4930 
24
 Ibnu ‘Arabi, Ah}ka>m al-Qur’a>n, Jilid III (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 616  
25

 Video youtube, Siti Nuriyah wawancara dengan Deddi Corbuzier pada 15 

Januari 2020. Diunduh pada hari Selasa, 05 Mei, 2020, jam 12.41   
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yang telah disebutkan di atas dan menjadi polemik di Indonesia. 

Pernyataan kontroversial juga pernah terjadi sebelum itu, yakni 

pernyataan Quraish Shihab yang menyatakan jilbab tidak wajib 

digunakan. Pernyataan Quraish Shihab dikuatkan oleh anaknya 

Najwa Shihab yang sering tidak menggunakan jilbab. 

Sebelumnya sudah ada juga larangan pemakaian cadar 

mahasiswi. Larangan ini berbentuk binaan yang dikeluarkan 

oleh rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berbentuk surat 

rektor,
26

 setelah sebelumnya timbul tuduhan terorisme terhadap 

wanita bercadar. Meskipun larangan ini bersifat binaan namun 

surat larangan ini menimbulkan protes dari masyarakat 

muslimah Indonesia. Selain isu terorisme, pemakaian cadar juga 

terkadang dijadikan modus oleh orang yang tidak 

bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang tidak 

terpuji seperti mencuri,
27

 bergaul dengan wanita.
28

 Di Aceh 

terjadi sebaliknya, Institut Agama Islam Al-Aziziyah 

mewajibkan mahasiswinya menggunakan cadar supaya 

terhindar dari perbuatan fitnah. Karena jika dikaji lebih dalam 

ternyata penggunaan cadar ini juga merupakan anjuran dengan 

alasan supaya terhindar dari mata liar laki-laki. 

Dalam praktik di masyarakat khususnya Aceh,
29

 

ternyata perempuan tidak selalu menutup auratnya dengan baik, 

                                                             
26

 Larangan ini bersifat pembinaan yang dikeluarkan surat rektor pada 3 

Februari 2018 dengan nomor surat B-1301/Un. 02/R.AK,00.3/02/2018. 
27

 Misalnya pencurian yang dilakukan oleh seorang pria yang menyamar 

perempuan bercadar di Ternate pada 16 Oktober 2019. Sumber diperoleh dari 

surat kabar online yang diakses pada 12 Desember 2019 dalam 

https://kumparan.com/ceritamalukuutara/ketahuan-mencuri-seorang-pria-

bercadar-di-ternate-ditangkap-1s4GMd2YoPl/full. 
28

 Pernah terjadi di Masjid Agung Baiturrahman Sukoharjo Jawa tengah 

pada 23 September 2019, dalam https://pop.grid.id/read/301862833/heboh-pria-

berkumis-dan-bercadar-menyusup-ke-jamaah-perempuan-lalu-peluk-dan-selfie-

petugas-curigai-tingkah-anehnya-hingga-lakukan-hal-ini?page=all  diakses pada 

12 Mei 2020. 
29

 Alasan peneliti melihat di Aceh karena Aceh daerah yang istimewa, yang 

memiliki sejarah penerapan syariat Islam dan sekarang juga diberikan 

https://pop.grid.id/read/301862833/heboh-pria-berkumis-dan-bercadar-menyusup-ke-jamaah-perempuan-lalu-peluk-dan-selfie-petugas-curigai-tingkah-anehnya-hingga-lakukan-hal-ini?page=all
https://pop.grid.id/read/301862833/heboh-pria-berkumis-dan-bercadar-menyusup-ke-jamaah-perempuan-lalu-peluk-dan-selfie-petugas-curigai-tingkah-anehnya-hingga-lakukan-hal-ini?page=all
https://pop.grid.id/read/301862833/heboh-pria-berkumis-dan-bercadar-menyusup-ke-jamaah-perempuan-lalu-peluk-dan-selfie-petugas-curigai-tingkah-anehnya-hingga-lakukan-hal-ini?page=all
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baik dalam ibadah maupun saat melakukan aktivitas sosial. 

Tentu saja ini aurat yang dikategorikan ulama sebagai aurat 

muslimah dengan non-mahram. Dewasa ini mudah sekali 

dijumpai masyarakat yang menggunakan pakaian yang tidak 

sesuai dengan standar yang telah digariskan oleh para ulama. 

Baik dalam konteks aktivitas keseharian seperti bekerja 

maupun ibadah. 

Dalam praktik menutup aurat ketika melaksanakan 

salat, peneliti mendapati wanita yang tidak sempurna dalam 

menutup aurat, misalnya kurang sempurna dalam menutup 

wajah. Tentu saja ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan 

oleh ulama, khususnya ulama Aceh yang mengisi kajian majelis 

ta‘li>m.
30

 Dewasa ini perempuan Aceh melihat gaya menutup 

aurat dalam salat dengan menggunakan mukena. Mereka akan 

heran jika melihat seorang wanita yang salat tidak 

menggunakan mukena atau dengan kata lain hanya menutup 

aurat saja seperti biasa.
31

 Bahkan cenderung mengatakan tidak 

sah salat mereka jika tidak menggunakan mukena sebagai 

penutup aurat. Ada juga sebagian orang berpendapat bahwa 

mukena yang baik adalah mukena pocong.
32

 Padahal mukena 

merupakan produk budaya yang disesuaikan oleh ulama dahulu 

saat berdakwah di Nusantara. Artinya tidak semua negara 

menggunakan mukena sebagai alat untuk menutup aurat dalam 

melaksanakan salat. Dalam pelaksanaan ibadah haji, peneliti 

pernah menjumpai beberapa perempuan yang tidak memenuhi 

                                                                                                                                         
keistimewaan tersebut untuk menjalankan syariat Islam dengan baik. Salah 

satunya adalah penutupan aurat perempuan. 
30

 Hasil observasi peneliti di beberapa wilayah, seperti Gampong Panjoe 

Aron, Kab. Pidie, Gampong Geulanggang Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya.  
31

 Memenuhi kriteria syara’ dalam menutup aurat. Tertutup seluruhnya, 

tidak membentuk tubuh, berbahan tebal, dan suci. 
32

 Istilah ini kerap dilafazkan oleh santri karena bentuknya yang lebih 

panjang dari pada mukena yang dijual di pasaran. 
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syarat dalam menutup aurat, misalnya bahan yang mereka 

gunakan tipis atau menggunakan sarung tanggung.
33

 

Contoh tidak sesuainya mereka dalam berpakaian saat 

berinteraksi sosial adalah menggunakan pakaian yang terkadang 

bahannya tidak tebal bahkan cenderung transparan warna bahan 

lain dari bagian dalam tersebut. Terkadang juga bahan pakaian 

terbuat dari kain spandek (seperti karet) yang mengikuti 

lekukan tubuh. Bahan ini tidak terlepas dari istilah pakaian 

ketat baik celana maupun baju. Problematika besar yang 

terlihat di sini adalah ketika mereka bergerak seolah-olah 

mereka ‚membungkus‛ badannya dan terlihat sangat ketat. 

Beberapa waktu lalu masyarakat Aceh melakukan protes 

terhadap pemerintah pusat terkait gambar Cut Mutia pada 

lembaran uang yang tidak menggunakan jilbab.
34

 Peneliti lihat 

protes ini hanya didasari dugaan saja dan tidak memiliki bukti 

yang kuat. Asumsi ini dipengaruhi bahwa praktik ajaran Islam 

di Aceh dulu lebih baik dari sekarang. Padahal apabila dilihat 

pada masa Cut Mutia, kehidupan masyarakat lebih dipengaruhi 

oleh penjajahan yang mengakibatkan kurang pengamalan dari 

ajaran-ajaaran agama. Bahkan pihak keluarga sendiri tidak 

mempermasalahkan terkait persoalan ini, karena mereka tidak 

memiliki bukti bahwa Cut Mutia menggunakan jilbab atau 

tidak. Memang kalau dilihat sekilas beliau merupakan sosok 

yang taat dalam beragama, namun itu tidak bisa dijadikan bukti 

kuat apabila dilihat situasi saat itu yang sangat tertekan oleh 

jajahan Belanda ditambah lagi tidak memiliki bukti fisik berupa 

foto.
35

 

                                                             
33

 Pengamatan peneliti saat menjadi petugas haji Daker Jeddah yang 

lokasinya di Bandara King Abdul Aziz pada tahun 2011. 
34

 Terjadi pada bulan Desember 2016, salah satu yang memprotesnya adalah 

anggota DPRA lihat https://aceh.tribunnews.com/2016/12/20/anggota-dpra-

protes-gambar-cut-meutia-tak-berjilbab-di-uang-rp-1000. Diakses pada 15 Mei 

2020. 
35

  Rusli yang merupakan salah satu dari keturunannya mengatakan, pihak 

keluarga tidak mempermasalahkan tampilan Cut Meutia. Pakai kerudung atau 

https://aceh.tribunnews.com/2016/12/20/anggota-dpra-protes-gambar-cut-meutia-tak-berjilbab-di-uang-rp-1000
https://aceh.tribunnews.com/2016/12/20/anggota-dpra-protes-gambar-cut-meutia-tak-berjilbab-di-uang-rp-1000
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Dari pemaparan di atas terlihat jelas ajaran-ajaran Fikih 

aurat mengalami perbedaan yang diakibatkan oleh perubahan-

perubahan, baik sosial, waktu, tempat, keadaan maupun situasi 

politik. Praktik masyarakat dalam menutup auratnya juga 

terlihat ketidakseriusan sehingga perlu diteliti lebih lanjut. 

Permasalahan ini layak diangkat dalam sebuah penelitian 

berbentuk disertasi yang diberi judul ‚Batasan Aurat 

Perempuan: Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, 

dan Praktik Masyarakat Aceh‛. 

 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Fikih terkait batasan aurat perempuan? 

2. Bagaimana pemahaman ulama  Dayah Aceh terkait batasan 

aurat perempuan? 

3. Bagaimana praktik menutup aurat perempuan Aceh sejak era 

kolonial Belanda hingga era pemberlakuan Qanun Aceh? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Disertasi ini 

adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui konsep Fikih terkait batasan aurat 

perempuan. 

2. Untuk menelusuri dan mendeskripsikan perkembangan 

ajaran Fikih ulama Dayah Aceh terkait batasan aurat 

perempuan. 

                                                                                                                                         
tidak, tidak apa-apa."Dipakein juga enggak apa-apa. Tapi apa benar 

kerudungnya seperti itu? Memang di medsos orang Aceh banyak yang protes. 

Orang kita (keluarga) enggak tahu apa-apa. Kerudung juga kerudung gimana? 

Orang Aceh dulu kan kerudungnya tidak seperti sekarang," ujar Rusli. Lihat: 

https://news.detik.com/berita/d-3377995/ramai-dibahas-keluarga-sepakat-cut-

meutia-di-uang-baru-tak-pakai-jilbab. Diakses pada 15 Mei 2020. 

https://news.detik.com/berita/d-3377995/ramai-dibahas-keluarga-sepakat-cut-meutia-di-uang-baru-tak-pakai-jilbab
https://news.detik.com/berita/d-3377995/ramai-dibahas-keluarga-sepakat-cut-meutia-di-uang-baru-tak-pakai-jilbab
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3. Untuk menelusuri dan mendeskripsikan fakta tentang 

praktik penutupan aurat perempuan Aceh semenjak era 

kolonial Belanda hingga era pemberlakuan Qanun Aceh. 

1.3. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi dua: 

a. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi sebagai konsep 

pengembangan sejarah fikih aurat perempuan, mengingat 

belum ada konsep secara utuh tentang cara berpakaian 

wanita aceh dalam menutup aurat. 

b. Secara praktis, dapat dijadikan acuan bagi dinas Syariat 

Islam Aceh untuk memeta konsep pakaian muslimah dan 

menerapkan Syariat Islam yang dalam hal ini menutup aurat 

dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya menjadi bahan 

awal bagi peneliti dalam menggali sejarah Islam di Aceh. 

 

 

1.4. Penjelasan Istilah  

1. Aurat Perempuan 

Kata aurat berasal dari bahasa arab yaitu   ة  ر  و  ع  dari kata 

 yang berarti kekurangan. Term ص  ق  ن   yang memiliki makan عور

aurat bersumber dari rumpun kata-kata ‘awiru (jelek tingkah 

lakunya), ‘awira (menjadi buta sebelah matanya), ‘awa>ru 

(cela/aib), dari sini terdapatlah kata aurat yang artinya suatu 

anggota badan yang ditutup dan dijaga yang atasnya 

menimbulkan rasa malu.
36

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menyebutkan bahwa aurat merupakan bagian badan yang tidak 

boleh kelihatan (menurut hukum Islam).
37

 

Menurut syarak aurat adalah bagian tubuh yang wajib 

ditutup dan haram diperlihatkan.
38

 Inilah aurat yang dimaksud 

dalam disertasi ini. Pendapat senada juga dinyatakan bahwa 

                                                             
36

 Louis Ma’ruf, hlm. 537 
37

 KBBI, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan, 2008, hlm. 122 
38

 Wahbah az-Zuh}aili, Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Jilid 1, (Damaskus: Da>r 

al-Fikr, 2008), hlm. 633 
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aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, 

telanjang, aib dan cacat. Artinya aurat dipahami sebagai 

sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau 

rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. 

Terlihat atau terbukanya aurat dapat membuat orang jatuh 

martabatnya di mata masyarakat umum. Dalam penelitian ini, 

aurat yang dibahas khusus aurat perempuan merdeka, tidak 

dibahas aurat perempuan budak karena keberaannya sekarang 

sudah tidak ada lagi. 

2. Ulama Dayah  

Kata ulama dayah terdiri dari dua kata, yaitu ulama 

dan dayah. Ketiga term ini memiliki makna masing-maisng, 

pertama Ulama dayah, kedua ulama dan ketiga Dayah. 

Berikut penjelasan masing-masing dari setiap kata. 

 Pertama term ulama berasal dari bahasa arab yaitu 

Ulama. Ulama merupakan bentuk plural atau jamak dari kata 

‘alim yang merupkan masdar yang berasal dari kata ‘alima 

ya’lamu.
39

  ‘ilm diartikan dengan mengatahui dan ‘alim yang 

merupakan bentuk mufrad (tunggal) dari ulama berarti orang 

yang mengetahui. Ziyad mengutip pendapat Ali Audah 

melihat term ulama dalam al-Qur’an disebutkan dua kali, 

yaitu dalam surah al-Syu’ara ayat 197 tentang pengetahuan 

ulama bani Israil akan benarnya isi al-Qur’an yang 

diturunkan. Dan berikutnya terdalam dalam surah al-Fatir 

ayat 28 tentang ajakan untuk menjaga dan memperhatikan 

keadaan alam yang memilik bentuk dan jenis berbeda-beda. 

Ayat ini diakhiri dengan penyebutan orang yang takut 

kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya yang lain 

hanyalah ulama.
40

  

                                                             
39

 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia , (Jakarta: Mahmud Yunus 1989), 

hlm.  
40

 Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta 
Bersama Menurut Pasal 97 KHI, Jurnal Media Syari’ah, Vol, 22 nomor 1, 2020,  

hlm. 33-34. 
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Ulama memiliki tugas dan fungsi penting dalam 

masyarakat, diantaranya adalah menyampaikan ajaran 

Agama. Quraish Shihab menyebutkan paling tida ada empat 

tugas ulama: pertama menyampaikan ajaran agama sesuai 

perintah, kedua menjelaskan ajaran Agama berdasarkan 

kitab Suci, ketiga memberikan solusi terhadap permasalahan 

atau memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat dan 

keempat memberikan contoh baik kepada masyarakat.
41

 

Selain itu, ulama juga berperan sebagai pengawal ilmu dan 

Gudang ilmu tempat masyarakat merujuk, pelaksana amar 

ma’ruf nahi mungkar juga melekat pada ulama. 

Kedua term Dayah. Dayah merupakan suatu Lembaga 

Pendidikan Islam yang ada di Aceh
42

. Term ‚Dayah‛ berasal 

dari bahasa Arab ‚za>wiyah‛.
43

 Istilah za>wiyah, secara literal 

bermakna sudut, dan dalam konteks masyarakat Aceh yang 

dimaksud dengan sudut adalah berkenaan dengan sudut 

masjid Madinah ketika Nabi memberi pelajaran kepada para 

sahabat di awal Islam. Penggunaan za>wiyah mengalami 

perkembangan, sekitar abad tujuh belas. Terkadang lembaga ini 

dibangun menjadi sekolah agama dan pada waktu-waktu 

                                                             
41

 M. Quraish. Shihab, Membumikan al-Qur̀an. (Bandung: Mizan ,1995), hlm. 

210. 
42

 Menurut beberapa sumber, seperti karya Abu Bakar Aceh 1980 ‚tentang 

nama Aceh‛ yang dikutip oleh Ismail Suni yang berjudul Bunga Rampai tentang 
Aceh, menyebutkan term ‚aceh‛ berasal dari kata ‚Aca‛ mengandung makna 

saudara perempuan. Kata-kata ini bersumber dari ‚ba’ si-aceh-aceh, yang kokoh 

kata seumpama pohon beringin besar lagi rindang. Selanjutnya Van Langen 

membuat sebuah penelitian tentang asal usal nama Aceh. Dia menyatakan 

bahwa ada beberapa dongeng tentang nama ‚Aceh‛, diantaranya ada sebuah 

kapal dari Gujarat, India, tiba di sungai cudain (cantik) anak-anak kapal yang 

naik ke darat menuju Pandee. Dalam perjalanan turun hujan, kemudian anak-

anak tersebut berteduh di bawah pohon rindang sambil memuji daun-daun kayu 

itu dengan berkata: aca, aca, aca (cantik-cantik, cantik). Selanjutnya di daerah 

Pidie kapal tersebut berjumpa dengan sebuah perahu Cidain, mereka bertanya 

Apakah perahu itu mengunjungi kampung Pande? Anak-anak kapal itu 

menjawab, Aca, aca, aca yang kemudian berubah menjadi Aceh. 
43

 Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, A.W.S. O’ Sullivan (terj), 

Vol. I, (Leiden: E. J. Brill, 1906), hlm. 63. 
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tertentu juga, za>wiyah dijadikan sebagai pondok bagi pencari 

kehidupan spiritual. Dalam perkembangannya (tidak diketahui 

pasti) term za>wiyah berubah menjada dayah sehingga mengakar 

dalam masyarakat Aceh. 

Seiring berkembangnya waktu, Dayah telah terbagi 

menjadi tiga kategori, pertama Dayah salafi dan kedua Dayah 

Terpadu dan ketiga dayah Modern. Ketiga Dayah ini memiliki 

perbedaan dimana Dayah salafi adalah Lembaga Pendidikan 

agama yang mana kajiannya adalah kitab-kitab klasik 

bermazhab Syafii. Dayah terpadu adalah perpaduan kurikulum 

dayah salafi dengan sekolah. Pada dayah terpadu sudah 

mendirikan sekolah dengan penyesuaian waktu dan kurikulum. 

Sedangkan dayah modern adalah Pendidikan Islam yang 

kurikulumnya lebih mengacu pada kurikulum gontor dimana 

kajian agamanya tidak hanya berbasis fikih klasik tetapi juga 

kajian modern. Biasanya pada dayah modern dikembangkan 

beberapa bakat dan minat seperti bahasa asing, computer 

tahfidh dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran Pendidikan 

agama, dayah modern lebih menggunakan bahasa arab sebagai 

bahasa pengantar pembelajaran.  

Ketiga Ulama Dayah, yaitu orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan agama yang pernah belajar di Dayah. Faisal yahya 

dalam Jurnalnya menyebutkan bahwa ulama dayah adalah 

ulama (teungku) yang belajar dan menyelesaikan pendidikan 

agama Islam di Dayah Aceh dan mereka mengajar ataupun 

menjadi pimpinan pada lembaga dayah, dalam Bahasa Aceh 

mereka diberi gelar dengan Teungku dayah, Abu, Waled, 

Abiya, Abuya dan lain sebagainya. 
44

 inilah ulama dayah yang 

dimaksud dalam disertasi ini. 

Ulama dayah berperan dalam mentransformasi, 

                                                             
44

 Faisal Yahya yacob dan Faisal Ahmad Syah, metode penentuan awal 
Ramadhan dan hari raya menurut ulama dayah Aceh, Jurnal Ilmiah ISLAM 

FUTURA Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, hlm. 12. 
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mensosialisasi dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman 

kepada masyarakat. Ulama juga berperan sebagai penjaga 

tradisi, penyebar agama. Dalam hubungannya dengan 

masyarakat ulama juga berkewajiban dalam menyampaikan 

amar makruf dan nahi munkar. Dalam hubungannya dengan 

pemerintah, ulama berkewajiban memberikan masukan-

masukan berupa nasehat, saran terutama yang berkaitan 

dengan persoalan keagamaan, sehingga kebijakan-kebijakan 

pemerintah tidak jauh dari ajaran-ajaran dan ruh Islam. 

1.5. Kajian Pustaka 

Penelitian ini yang berjudul ‚Batasan Aurat Perempuan: 

Korelasi antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, dan Praktik 

masyarakat Aceh‛ bisa diklaim sebagai suatu penelitian yang 

orisinal karena murni dari gagasan sendiri dan belum pernah 

diteliti sebelumnya. Untuk membuktikan orisinalitas penelitian 

ini, peneliti memaparkan beberapa kajian-kajian terdahulu 

sebagai komparasi, khususnya terkait term aurat dan ulama 

dayah. Penelusuran ini dibagi dua, pertama berbentuk jurnal 

dan kedua berbentuk buku. 

1. Jurnal  

Ada beberapa jurnal yang telah ditelusuri oleh 

peneliti terkait dengan judul Disertasi ini sebagai 

perbandingan. Pertama, jurnal yang ditulis oleh M. Alim 

Khori dengan judul ‚Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis 

Pemikiran Shahrur)‛. Penelitian ini ditulis sebanyak sepuluh 

lembar yang dilatarbelakangi oleh sikap Muhammad Shahrur 

yang sangat berani mengkritik konservatisme pemikiran 

Islam dan berusaha mendekonstruksi hegemoni pemikiran 

klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan 

kesadaran umat Islam. Selanjutnya peneliti menyebutkan 

bahwa Shahrur sangat tegas dan lantang melakukan 

penyeruan kepada umat Islam agar membedah serta 

menguliti pemikiran keislaman sampai ke akar-akarnya. 

Penelitian ini banyak mengkritik pemikirian Shahrur itu 
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sendiri khususnya teori limitnya.
45

 

Selanjutnya pembahasan penelitian ini membahas 

biografi Muhammad Shahrur. Pembahasan ini bertujuan 

untuk menjelaskan siapa sebenarnya Shahrur itu, karya apa 

saja yang pernah dihasilkan, sehingga penelitian tersebut 

menjadi lebih baik dan pembaca lebih mengetahui arahnya. 

Dalam menjelaskan konsep aurat, peneliti berusaha 

memahami dan menjelaskan konsep aurat menurut Shahrur, 

tanpa mendefinisikan secara umum atau menurut tokoh 

konsep aurat. Selanjutnya Shahrur menetapkan batasan-

batasan aurat dengan batasan minimal dan maksimal baik 

laki-laki maupun perempuan.  

Kedua, penelitian tingkat jurnal yang ditulis oleh 

Mutmainnah Baso.
46

 Beliau mengkaji tentang aurat dan 

busana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan 

pendapat ulama tentang batasan aurat perempuan, meskipun 

mereka sepakat bahwa hukum menutupnya wajib. 

Selanjutnya para ulama juga berbeda pendapat dalam 

menginterpretasi budaya berpakaian itu sendiri. Penelitian 

ini hanya ingin melihat pengertian, konsep aurat dan budaya 

menurut ulama klasik dan modern, tidak melihat pada 

praktik secara umum, apa lagi masyarakat Aceh. 

Cakupan pembahasannya meliputi definisi aurat 

meskipun belum lengkap dan sempurna, dimana peneliti 

hanya menyebutkan sekilas dan tidak tajam tentang konsep 

aurat itu sendiri bahkan peneliti banyak mengutip pendapat 

Quraih Shihab dalam mendefinisikannya.  Begitu juga dalam 

melihat konsep aurat dan busana. Peneliti banyak mengutip 

                                                             
45

 Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa Tuhanlah yang menentukan 

batasan-batasan (H{udu>d) pelaksanaan syariat Islam. Implikasi dari teori batas 

ini, seluruh hasil formulasi hukum yang dihasilkan oleh Shahrur dalam 

memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Umm al-Kita>b menjadi asing, tidak 

lazim dan sangat berbeda dengan apa yang selama ini dipegangi oleh mayoritas 

ulama. 
46

 Mutmainnah Baso, Jurnal al-Qadau, Vol. 2, Tahun 2015, hlm. 10  
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pendapat Quraih Shihab, dimana beliau menyebutkan bahwa 

pada dasarnya aurat dan busana itu terdapat dua pendapat 

ulama yang masing-masing pendapat saling berbeda dan ia 

mampu menghadirkan beberapa alasan terjadinya perbedaan 

tersebut. 

Ketiga, sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad 

Sudirman Sesse yang berasal dari UNEM Makasar. 

Penelitian ini ditulis dalam tujuh belas halaman yang diberi 

judul ‚Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya menurut 

Hukum Islam‛. Latar belakang penelitian ini adalah 

perbedaan pendapat ulama dalam menentukan batasan aurat. 

Dalam penelitian ini tidak ada yang baru, karena ia hanya 

mendeskripsikan dan tidak menemukan atau menjelaskan 

metode yang digunakan dalam melakukan penelitiannya. 

Dalam memberikan alasan penutupan aurat, beliau 

mengutip pendapat ulama terdahulu secara datar tanpa 

mengkritik atau menyetujuinya. Penelitian ini berbeda 

dengan Disertasi ini yang mengkaji dalil batasan aurat 

perempuan secara intens. 

2. Buku 

Pertama, buku yang ditulis oleh ‘Abdul ‘Azi>z al-

Marzu>q yang berjudul ‚al-H{ija>b fi al-Syar‘i wa al-Fit}rah 

baina al-Dali>l wa al-Qaul al-Da>khil‛.
47

  Buku ini ditulis 

untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan 

dimulai dari definisi, dalil hukum, sampai problematika hijab 

itu sendiri. Buku ini terdapat satu bab yang menjelaskan 

tentang konsep aurat perempuan yang ditegaskan bahwa 

aurat itu hanya ada dua, pertama, aurat yang dilihat, dan 

kedua, aurat yang ditutup. Menurut peneliti, ini hal yang 

baru didapatkan sehingga nantinya dalam pembahasan 

peneliti tertarik untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai 

                                                             
47

 ‘Abdul ‘Azi>z Al-Marzu>q, al-H{ija>b fi asy-Syar‘i wa al-Fit}rah baina al-Dali>l 
wa al-Qaul al-Da>khil, (Riya>d}: Maktabah Da>r al-Minha>j, 1436 H), hlm. 150 
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konsep ini. Namun apabila minim rujukan, maka akan 

dibatasi pada mengkritisi atau menyetujui pendapat ini. 

Sejauh penelusuran dan telaah yang telah dilakukan, 

tidak ditemukan dalil-dalil batasan aurat baik secara lengkap 

atau tidak. Begitu juga pemahaman ulama terhadap dalil 

batasan aurat. Jangankan pemahaman, penyebutan dalil saja 

tidak. 

Kedua, buku yang ditulis oleh Mahdiah Syaha>dah az-

Zuh}aili yang berjudul ‚Liba>s al-Mar’ah wa Zi>natuha> fi> Fiqh 

al-Isla>m‛.
48

 Buku ini ditulis dalam lima bab dengan 

menempatkan pembahasan aurat pada bab kedua. 

Sebagaimana biasa, konsep aurat dijelaskan hanya secara 

umum, tidak sampai menguak aspek sejarah dari masa 

sahabat sampai dewasa ini. Konsep aurat yang dijelaskan 

dimulai dengan definisi, namun tidak begitu mendalam. 

Begitu juga saat penjelasan hukum menutup aurat, hanya 

mengutip satu ayat saja dan beberapa pendapat ulama yang 

kurang masyhur. 

Ketiga, buku yang ditulis oleh ‘Amr Abdul Mun‘in 

dengan judul buku ‚Ah}ka>m al-‘Aurah li an-Nisa>’‛.
49

 Penulis 

berhasil menulisnya dengan pembahasan lebih lengkap dari 

buku lain dengan jumlah halaman 150. Fokus dari buku ini 

adalah hukum aurat, lebih cenderung melihat aurat dari 

sudut Fikih. Buku ini lebih lengkap menjelaskan konsep 

aurat. Hal ini bisa dilihat dari daftar isinya. 

Pendefinisian aurat tidak begitu mendalam karena 

hanya mengutip satu pendapat. Ini menunjukkan bahwa 

fokus isinya pada konsep aurat tidak pada definisinya. 

Padahal kutipan yang sangat minim ini membuat buku ini 

lemah dari sisi metodologi dan juga argumen yang dibangun 

tidak kuat. 

                                                             
48

 Buku ini diterbitkan oleh Da>r al-Furqa>n wa al-Tauzi>´ Jordania, cetakan 

kedua tahun 1984. 
49

 Diterbitkan oleh Maktabah al-Sawwadi wa al-Tauzi>´, cetakan pertama. 
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1.6. Kerangka Teori 

Kerangka teori (theoretical framework) yang digunakan 

dalam penelitian ini disajikan dalam tiga tataran teori. Pada 

tataran grand theory dipilih teori nilai karena dia terdapat dalam 

seluruh jawaban dari pertanyan ilmiah disertasi ini secara 

umum. Teori ini bersifat universal dan tidak berubah yang 

membahas nilai ketauhidan, nilai kemaslahatan dan nilai 

keadilan. Turunan dari nilai kemaslahan yaitu etika, norma dan 

turunan dari nilai keadilan yaitu budaya. Dua nilai ini bisa 

berubah sehingga pada tataran middle theory digunakan teori 

perubahan hukum dan sosial dan teori bayani. Middle theory ini 

digunakan untuk menjawab pertanyan dari nomor satu dan dua. 

Teori perubahan hukum dikembangkan oleh Ibnu 

Qayyim al-Jauziyyah. Beliau menyebutkan bahwa perubahan 

ketentuan hukum (fatwa) disebabkan oleh perubahan masa, 

tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan, sebagaimana yang telah 

ia katakan: 

 

 50.داَِئاِااَذعاَاَْواَا تاِيلاَذاُِّواَاَلاِااَحاْلأاَاَْواَااًِاَُكاِاَْلأاَاَْواَااًِاَُاَِزاْلأاَاَْاير اِغاَتهاَاباِِّاَىابِاَااَتهاْذفاَاَْاراُيه اغاَتهاَ
 

Kaidah ini dijadikan Ibnu Qayyim sebagai suatu teori 

yang sistematis, sehingga banyak para ahli yang menganggap 

bahwa teori tersebut digagas oleh Ibnu Qayyim, meskipun 

dasar-dasar bagi teori ini telah ada jauh sebelumnya, seperti 

yang diucapkan oleh Imam Malik bin Anas. 

Menurut Yu>suf al-Qarad}a>wi, perubahan hukum Fikih 

tidak hanya disebabkan oleh lima faktor yang telah disebutkan 

oleh Ibnu Qayyim di atas. Hukum Fikih juga dapat berubah 

karena perubahan pengetahuan syar‘i dan gairu syar‘i, 

perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia, 

                                                             
50

 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘la>m al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabb al-‘A<lami>n, 

Tah}qi>q: ‘Is}a>m as-Di>n as}-S{aba>bat}i, Jilid III, Cet. III, (Kairo: Da>r al-H{adi>s\, 1997), 

hlm. 5 



 
 

 

 

22 

perubahan politik, dan perubahan pemikiran.
51

 

Berkaitan dengan perubahan pengetahuan syar‘i, al-

Qarad}a>wi menjelaskan bahwa kadang-kadang seorang ahli Fikih 

membangun sebuah hukum atau fatwanya berdasarkan dalil 

tertentu, seperti sebuah hadis. Namun kemudian ia 

mendapatkan bahwa hadis tersebut daif, lantas akhirnya ia 

mengubah fatwanya yang terdahulu, atau bisa juga terjadi 

sebaliknya. Al-Qarad}a>wi mengemukakan contoh perubahan 

hukum pada bagian ini dengan perubahan fatwa al-Syafi’i dari 

qaul qadi>m ke qaul jadi>d, dimana ia ketika menetap di Mesir 

menemukan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan 

sebelumnya di Irak dan di Hijaz, di antaranya adalah hadis-

hadis sahih yang dinukil dari murid-murid Imam al-Lais\ bin 

Sa‘ad (w. 175 H).
52

 

Perbedaan pendapat antara ulama pengikut mazhab dan 

Imam mazhabnya juga tidak terlepas dari berbagai faktor 

penyebab yang mendorongnya. Penyebab tersebut bisa saja 

berakar pada penggunaan dalil, baik dalil normatif maupun dalil 

metodologis, cara pandang dalam interpretasi dalil, atau bahkan 

perbedaan masa atau tempat antara keduanya. Sebagaimana 

diketahui, kitab-kitab yang berisi hadis-hadis sahih umumnya 

baru mulai disusun pada pertengahan abad ke-III Hijriah. Dalam 

sejarah penulisan hadis, periode abad ke-III Hijriah dinyatakan 

sebagai masa pemurnian dan penyempurnaan kitab-kitab 

hadis.
53

 Setelah kitab-kitab hadis sahih selesai disusun, ulama 

pengikut mazhab mungkin lebih mudah menemukan hadis sahih 

yang terkadang tidak dianggap sahih oleh imam mereka. Ini 

merupakan contoh kecil perbedaan antara mereka yang 

                                                             
51

 Yu>suf al-Qarad}a>wi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, terj: Arif Munandar 

Riswanto, Judul Asli: Mu>jiba>t at-Tagayyur al-Fatwa> fi> ‘As}rina>, Cet. I, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 12 
52

 Al-Qarad}a>wi, Yu>suf al-Qarad}a>wi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa …, hlm. 

94-95. 
53

 Nawir Yuslem, 9 Kitab Induk Hadis, Cet. I, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 

2006), hlm. 48. 
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didorong oleh tuntutan perubahan. 

Perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak semua hukum 

Fikih dapat berubah karena perbedaan masa atau tempat. Oleh 

karena itu, as-Subki (w. 756 H), sebagaimana dikutip oleh as-

Sayyid ‘Alwi as-Saqa>f mengatakan bahwa, pernyataan tentang 

perubahan hukum karena perbedaan masa dan tempat tidak 

boleh diartikan secara umum dan bebas.
54

 Para ulama lainnya 

secara lebih tegas menetapkan batasan, bahwa hukum yang bisa 

berubah karena perbedaan masa dan tempat hanyalah hukum-

hukum yang bersumber kepada maslahat (Arab: mas}lah}ah) dan 

‘uruf (Arab: ‘urf), atau  dibangun atas dasar pertimbangan 

keduanya secara bersamaan.
55

 Di samping itu, orang yang 

memiliki kompetensi melakukan perubahan tentunya orang-

orang yang mempunyai kapasitas ijtihad dengan berbagai 

bentuknya. 

Selanjutnya pada tataran applied theory dipilih teori ‘urf. 

‘Urf dan teori strata sosial digunakan pada applied theory   

untuk menjawab rumusan masalah ketiga. ‘Urf yang dimaksud 

dalam teori ini adalah adat (Arab: ‘a>dah), karena teori ini berasal 

dari ‚al-‘a>dah al-muh}akkamah‛bahwa adat dapat berposisi 

sebagai hakim (pencetus hukum). Meskipun pada dasarnya 

ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ‘a>dah dan ‘urf, 

karena ada ulama yang menganggapnya berbeda namun ada pula 

yang melihat keduanya sebagai sinonimitas. Misalnya al-Jurja>ni 

melihat tidak ada perbedaan di antara keduanya, bahwa ‘urf 

adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan 

diterima oleh akal, merupakan hujjah serta mudah dipahami, 

dimana itu setara dengan pengertian ‘adat sebagai suatu 

kebiasaan terus-menerus yang dilakukan manusia berdasarkan 

                                                             
54

 Sayyid ‘Alwi as-Saqa>f, Fawa>id al-Makkiyyah fi> ma> Yah}ta>juh T{alabah al-
Syafi’iyyah, (t.tp.: al-H{aramain, tt), hlm. 80. 

55
 ‘Ali Ah}mad al-Nad}awi, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah: Mafhu>muha>, 

Nasy’atuha>, Tat}awwuruha>, Dira>sat Mu’allafa>tiha>, Adillatuha>, Muhimmatuha>, 
Tat}bi>qa>tuha>, Cet. V, (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2000), hlm. 158 
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hukum akal dan manusia terus mengulanginya.
56

 Menurut  

Ahmad Fahmi Abu Sunnah, secara semantik bahwa kata 

tersebut memiliki arti yang berbeda. ‘Urf adalah sesuatu yang 

diketahui sementara ‘adat adalah kebiasaan.
57

 

Konsep yang menjadi dasar dari ‘urf ini adalah maslahat 

dimana maslahat dianggap sandaran penting dalam pelaksanaan 

hukum Islam. Bahkan maslahat sebenarnya yang mendasari 

kaidah-kaidah utama dalam penerbitan hukum seperti kiyas, 

istihsan, dan ‘uruf. Otoritas ‘uruf menurut mayoritas 

sarjanawan modern sebenarnya bukan hanya bergantung kepada 

dukungan dari nas}s} terhadap ‘urf itu sendiri, akan tetapi 

kekuatan otoritasnya berdasarkan pengakuan Islam terhadap 

penjagaan maslahat demi memelihara maqa>s}id al-syari>‘ah.
58

 

Bahkan dalam hal ini, al-Sya>t}ibi telah menjelaskan, jika syariah 

mengakui ‘urf dan adat sebagai satu sumber atau dalil, maka 

syariah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan 

masyarakat. 

1.7. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi hukum kontekstual yang 

bersifat deskriptif analitis dan rasionalistik. Sementara objek 

studi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu normatif 

dan empiris. Pada ranah normatif, obyek studi berikut 

mencakup penggalian informasi mengenai konsep aurat 

perempuan dalam Fikih mazhabdan Fikih ulama Dayah Aceh. 

Sedangkan pada ranah empirik, obyek kajiannya menyangkut 

praktik masyarakat muslimah Aceh dalam menutup aurat 

semenjak penjajahan Belanda sampai masa pemberlakuan 

Qanun Aceh. 

 

                                                             
56

Al-Jurja>ni, asy-Syari>f ‘Ali bin Muh}ammad, Kita>b al-Ta‘ri>fa>t, (Jeddah: al-

H{aramain, t.t), hlm. 149  
57

 Ah}mad Fahmi Abu> Sunnah, al-‘Urf wa al-‘A<dah fi> Ra’yi al-Fuqaha>’, 
(Mesir: Da>r al-Fikr, al-‘Arabi, t.t.), hlm. 8. 

58
 Mohd. Daud Bakar, ‚The Discerment of Mashlahah in Islamic Legal 

Theory‛, Monograf Syariah, Bil. 4, Mei 1996, hlm. 107 
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1.7.1. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pertama, 

pendekatan sejarah yang meninjau hukum-hukum Fikih dan 

praktiknya terkait aurat. Sehingga secara sumbernya data 

penelitian bersifat kualitatif dimana pengambilan data 

langsung dari teks-teks kitab atau buku, foto-foto dan 

lapangan yang berkaitan langsung dengan konsep aurat 

perempuan dan praktiknya. Kedua, digunakan pendekatan 

sosiologi hukum karena yang diteliti berupa  Fikih dan 

praktik. 

1.7.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran antara 

library dan field research. 

1.7.3. Sumber Data 

Sumber data disertasi ini bersumber dari pustaka dan 

lapangan, dimana sumber primernya dari buku-buku Fikih, 

Us}u>l Fiqh, metode istimba>t} hukum, asba>b an-nuzu>l, asba>b al-

wuru>d, tafsir, syarah hadis, dan sejarah Aceh. Data lapangan 

berupa dokumentasi dan wawancara. 

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagaimana dijelaskan pada sumber data, penelitian 

ini merupakan studi pustaka, dan lapangan. Untuk data 

pustaka dikumpulkan dengan cara melacak seluruh literatur 

Fikih, sejarah Fikih, melakukan telaah dan menyalin 

dokumen-dokumen yang tidak mungkin dipinjam dari 

perpustakaan atau di download dari internet yang kemudian 

dicetak. 

Untuk mengumpulkan data lapangan, digunakan 

beberapa teknik meliputi: wawancara (interview), observasi 

dan dokumentasi. Wawancara dibentuk dalam bentuk seni 

terstruktur (semi structured interview) atau wawancara 

terbimbing (guided interview). Dalam hal ini penulis 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk masing-



 
 

 

 

26 

masing informan akan tetapi pertanyaan tersebut 

dikembangkan lagi pada saat wawancara agar bisa 

mendapatkan data yang lebih komprehensif.
59

 Pelaksanaan 

wawancara dilaksanakan secara tatap muka. Namun untuk 

kondisi-kondisi tertentu misalnya karena keterbatasan waktu 

dan tempat informan, maka wawancara dilakukan via telepon 

atau WhatsApp. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada 

saat wawancara adalah terkait dengan pengetahuan informan 

mengenai Fikih aurat perempuan, sejarah praktik menutup 

aurat perempuan muslimah di Aceh, tata cara menutup aurat 

perempuan yang benar serta kondisi terkini terkait trend 

menutup aurat perempuan di Aceh. 

Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok untuk 

menggali informasi-informasi dari masyarakat Aceh terkait 

pandangan mereka mengenai trend menutup aurat perempuan 

Aceh dari yang dulu hingga dengan model sekarang ini. 

Selanjutnya observasi dilakukan dalam bentuk tidak 

terstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa 

menggunakan pedoman observasi.
60

 

Oleh karena ini peneliti membuat catatan-catatan 

yang diperoleh di lapangan berdasarkan pengamatan terhadap 

keadaan perempuan Aceh dalam tradisi menutup auratnya 

dari masa dulu hingga saat ini. Selanjutnya digunakan teknik 

dokumentasi dengan mengumpulkan data-data tertulis atau 

foto dengan mencari informasi seputar tata cara menutup 

aurat perempuan Aceh melalui berbagai macam media, di 

antaranya koran, majalah, buku, baik dari sumber berbasis 

offline maupun online. 
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 Scott W. Vanderstoep & Deirdre D. Johnston, Research Methods for 
Everyday Life: Blanding Qualitative dan Quantitative Aproaches, Cet. I, (San 

Fransisco: Jossey Bass, 2009), hlm. 225. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Cet. I, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 198. Lihat juga: Burhan Bungin, Penelitian 
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1.7.5. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian  

Populasi penelitian ini adalah Ulama Dayah Aceh. 

Sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling61
 yang meliputi sampel Dayah 

Darussalam Labuhan Haji selaku dayah yang berpengaruh di 

daerah Barat Selatan dan Dayah MUDI MESRA Samalanga 

selaku Dayah terbesar saat ini.  

Adapun representasi person ulama Dayah Darussalam 

Labuhan Haji meliputi: 

1. Abuya Syeikh H. Mawardi Waly al-Khalidi, M.A. selaku 

pimpinan Dayah 

2. Tgk. Irfan Wahyudi, L.C., M.A. selaku direktur Ma‘had 

‘A<li Darussalam sekaligus dewan guru. 

3. Tgk. Umar Rafsanjani, L.C., M.A. sebagai alumni dan 

pimpinan Dayah Mini Banda Aceh  

4. Tgk. Yusuf Ibrahim, sebagai alumni dan pimpinan Dayah 

Darussa‘adah Asjadi Cot Tunong Pidie 

Sedangkan dari pihak ulama Dayah MUDI MESRA 

Samalanga meliputi: 

1. Tgk. Dr. Muhammad Thaifur Hasanoel Basri, ketua 

Yayasan Al-Aziziyah, putra keempat Abu Mudi 

2. Waled Zulfitri sebagai alumni Dayah MUDi, serta menjadi 

dewan guru, dan pimpinan Dayah Arongan Samalanga 

3. Tgk. Mursyidi, merupakan Rais Lajnah Bahstul Masail 

MUDI 

4. Tgk. Fahmi Karimuddin, selaku alumni MUDI dan 

pimpinan Dayah Fahmussalam Medan. 

1.7.6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data ini dilakukan secara terus-

menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian 
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 Yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada tujuan tertentu. Tujuan 

dari teknik adalah supaya manusia, latar dan kejadian tertentu betul-betul 

diupayakan terpilih supaya memberikan informasi penting. Lihat: A. Chaidir 

Alwasilah, Pokoknya Kualitatif, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2006), hlm. 146 
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dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Di 

dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada 

tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana 

dikutip Sukmadinata, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion 

drawing/verivications, biasa dikenal dengan model analisis 

interaktif data yang diperoleh dari pustaka.  

Keseluruhan data yang telah terkumpul melalui proses 

pengumpulan data akan dideskripsikan, dan dianalisis dengan 

menggunakan metode kajian isi (content analysis),62
 melalui 

penalaran induktif. Secara lebih teknis, analisis data 

dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahapan editing,
63

 yakni peninjauan kembali terhadap 

kelengkapan, kejelasan tulisan, dan tingkat pemahaman 

peneliti terhadap data-data yang telah terkumpul di atas.  

b. Tahapan reduksi, yakni seluruh data yang diperoleh akan 

disederhanakan, diberi kode tertentu, dan dibuat dalam 

bentuk abstraksi,
64

 dengan tujuan untuk menajamkan 

pengorganisasian data, dan membuang yang tidak perlu, 

sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan 

kesimpulan. 

c. Tahapan interpretasi,65
 yakni tahapan penafsiran dan 

pemahaman terhadap data-data yang telah mengalami 

                                                             
62Content analysis merupakan teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk 

menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya.  

Lihat. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. VI, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 163 
63Editing adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 

keraguan padanya. Lihat: Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. V, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 346 
64Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. 

Moleong, hlm. 190 
65Interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi 

uraian. Moleong, hlm. 103 
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proses editing dan reduksi, selanjutnya menetapkan 

hubungan di antara data-data tersebut, sehingga menjadi 

suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dan logis. Tujuannya 

adalah menggali kandungan makna, yang memungkinkan 

dijadikan sebagai sebuah teori subtantif mengenai masalah 

yang dikaji. 

Untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, ketiga 

tahapan analisis data di atas akan dilakukan secara berurutan, 

berulang, dan susul-menyusul. Dalam proses pelaksanaan 

penelitian, peneliti selalu menjaga kode etik profesionalisme. 

Oleh karena itu peneliti akan melindungi identitas responden, 

memperlakukan responden dengan penuh rasa hormat, dan 

menulis apa ada yang selanjutnya dibuat laporan-laporan 

penelitian. 

 

1.8. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam 

lima bab, dengan perincian sebagaimana berikut ini: 

BAB I, memuat pendahuluan yang dimulai dengan latar 

belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, orisinalitas, 

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II, dibahas landasan teori yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Teori-teori ini akan diuraikan dan 

diberikan alasan penggunaan dalam penelitian. Adapun 

cakupannya adalah teori nilai, teori perubahan hukum dan 

sosial, kemudian teori ‘urf.  

BAB III, mengkaji pendapat-pendapat ulama terkait 

aurat perempuan, baik ulama tafsir, hadis maupun ulama Fikih. 

Pembahasan tersebut dikemas dengan sub-sub berikut: batasan 

aurat perempuan dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, 

mazhab Syafi’i, mazhab Hambali, dan fikih menurut ulama 

modern. 
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BAB IV, membahas Fikih aurat perempuan menurut 

ulama Dayah Aceh meliputi ulama Dayah Aceh dalam 

manuskrip, Ulama Dayah Darussalam Labuhan Haji dan Ulama 

Dayah MUDI MESRA Samalanga. 

BAB V, membahas tentang praktik penutupan aurat 

perempuan Aceh pada penjajahan Belanda, era pasca 

kemerdekaan dan era pemberlakuan Qanun. 

BAB VI, merupakan penutup. Penelitian ini diakhri 

dengan kesimpulan dan saran. Dalam uraian kesimpulan akan 

dimulai dengan rangkuman dari hasil penelitian dan diakhiri 

dengan kesimpulan. Pada butir-butir saran dari penelitian 

diutarakan berbagai keinginan yang mengarah pada 

terlaksananya ide yang terkandung dalam kesimpulan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

TEORI NILAI, PERUBAHAN HUKUM, BAYANI DAN ‘URF,  

2.1. Teori Nilai 

Grand teori dalam penelitian ini adalah Teori nilai. Nilai 

adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan 

pertimbangan-pertimbangan tentang nilai. Nilai juga berarti 

sesuatu yang sangat berharga.
1
 Al-Qur’an (sumber pertama 

hukum Islam) dan Sunnah (sumber kedua hukum Islam 

)banyak menjelaskan tentang nilai-nilai dasar Islam. Nilai-

nilai dasar yang dimaksud adalah kumpulan aturan-aturan 

dasar ajaran Islam seperti ketauhidan, kemas{lahan dan 

keadilan. Nilai-nilai dasar ini bentuknya abstrak yang 

memiliki ruang lingkup luas sehingga untuk bisa diaplikasikan 

harus didefinisikan dalam bentuk kaidah-kaidah umum. 

Misalnya, nilai dasar keimanan antara lain adalah meyakini 

bahwa Tuhan adalah Pencipta yang memberikan iman dan 

Islam kepada setiap muslim, sehingga iman dan Islam adalah 

amanah dan sekaligus pemberian Allah kepada Muslim.   

Dari nilai dasar tersebut dapat diturunkan asas (asas) 

ajaran bahwa iman dan Islam itu suci dan harus dijaga 

sebagaimana ditegaskan dalam maqasid syariah "perlindungan 

Agama " (hifz al-Din).  Dari asas ini diperoleh ketentuan 

konkrit, yaitu wajib menuntut ilmu (ilmu agama, baik fard{u 

‘in maupun fardhu kifayah) untuk mempertahankan Agama.
2
 

Contoh dari nilai dasar kemas{lahan dapat diwujudkan dalam 

bentuk prinsip fasilitasi (al-taisir) dalam menjalankan aturan 

agama.  Dari prinsip inilah terungkap aturan kokret tentang 

ibadah, misalnya seorang yang sakit boleh membuka aurat 

untuk keperluan berobat.   

                                                             
1
Juhaya,S. Praja  Aliran-aliran Filsafat dan Etika ,(Bandung: Yayasan 

Piara,1997) hlm. 41. 
2
Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, Draft materi 

Musyawarah Nasional Fikih Zakat, (Yogyakarta: 2020), hlm. 22. 
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Ajaran Islam mengatur hubungan Manusia dengan Allah 

dan hubungan manusia dengan manusia. Dalam hubungan 

dengan Allah, lebih dikenal dengan tingkah laku manusia 

dengan tuhannya baik berbentuk tauhid maupuan berbentuk 

ibadah. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia 

berbentuk mu’amalat yang di dalamnya juga terdapat tingkah 

laku atau akhlak.
3
  Dalam penelitian ini, nilai terbagi tiga, 

pertama nilai tauhid, kedua nilai mas{lahah  dan ketiga nilai 

keadilan. Ketiga nilai tersebut sangat universal dan tidak 

berubah, adapun yang berubah adalah turunan dari nilai 

universal tersebut. Diantara yang berubah adalah turunan dari 

mas{lahah  yaitu etika, dan hukum. Turunan dari nilai keadilan 

juga bisa berubah, seperti nilai budaya.  

 

2.1.1. Nilai Tauhid 

Tauhid merupakan pondasi utama dalam Islam. Seorang 

manusia baru dikatakan beriman jika memiliki ilmu tauhid dan 

mengoperasionalkannya.  Tauhid meyakini dan mengimani bahwa 

Allah esa, tidak memiliki sekutu, sumber segala sesuatu dan paling 

hak untuk disembah dan diagungkan.
4
 Meyakini dan taat terhadap 

segala perintah Allah merupakan nilai inti dari tauhid. Kesadaran 

tauhid ini memberikan suatu pandangan hidup bahwa segala 

perintah dan larangan Allah merupakan suatu hal yang harus 

ditaati sehingga tauhid menjadi unsus terpenting dan tertinggi 

dalam tatanan kepercayaan dan menjadi dasar inspirasi dari 

perilaku dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat. 

Memiliki Nilai-nilai tauhid dapat membawa seseorang 

mematuhi dan mengerjakan perintah dan larangan. Salah satu 

perintah tersebut adalah menutup aurat. Kewajiban menuntup 

aurat merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan oleh 

                                                             
3
Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, Draft materi 

Musyawarah Nasional…, hlm. 23 
4
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasîth, (Kairo: 

Maktabah al-Syurûq al- Dauliyah, 2005), hlm. 1016. 
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Muslim termasuk perempuan. diantara perintah Allah untuk 

menutup aurat adalah surah al a’raf ayat 26 

 

لِكَ مِنْ ءاَيََٰتِ ٱللََِّّ لَعَلَّهُمْ ا يػُ يََٰبَنِِ ءَادَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسً  لِكَ خَيػْرٌ ذََٰ وََٰرىِ سَوْءََٰتِكُمْ وَريِشًا وَلبَِاسُ ٱلتػَّقْوَىَٰ ذََٰ
رُونَ   يَذَّكَّ

 ‘Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah 

untuk perhiasan. Dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

Mudah-mudahan mereka selalu ingat.’
5
 

Lewat ayat tersebut di atas, Allah mengilhamkan kepada 

manusia untuk menutup aurat yang sekaligus berfungsi sebagai 

perhiasan. Bentuk pengilhaman ini terlihat dari sejarah manusia 

yang menutup auratnya yang terus berkembang dari masa primitif 

sampai modern yang merupakan hasil dari pola piker dan usaha 

manusia yang menyesuaikan diri dengan alam disekitarnya 

(budaya). Hal yang terpenting lagi adalah pakaian takwa (pakaian 

jiwa), Ibnu Abbas menafsirkannya dengan iman dan amal shalih.
6
 

Pakaian takwa merupakan inti dari penutupan aurat karena mampu 

memenuhi nilai tauhid yang membuat seseorang jauh dari 

kemaksiatan, namun jika hanya sekedar berpakaian yang tidak 

memnuhi standar syariat, maka seolaah tidak berpakaian.
7
 

Dalam suarah al-Nur ayat 31 Allah memerintahkan kepada 

perempuan untuk menutupi auratnya dengan standar syariat dan 

Allah juga membagi aurat perempuan kepada tiga yaitu aurat 

perempuan dengan mahram, suami dan orang asing. Perempuan 

yang mampu menerempkan perintah ini didasari oleh iman atau 

memenuhi nilai tauhid. 

                                                             
5
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur’an, 2012), hlm. 224.  
6
 Buya Hamkan, Tafsir al-Azhar, jil, 4. (singapura: Pustaka Nasional 

PTE LTD, tt), hlm. 2338. 
7
Hamka mengibaratkan orang yang menutuap aurat tidak sempurna 

seperti orang yang tidak bertakwa dan seolah-dirinya telanjang. Hamka lebih 

lanjut mengutip sebuah syair اذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا 
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إِلََّ مَا ظَهَرَ مِنػْهَا وَلْيَضْربِْنَ  نَ زيِنػَتػَهُنَّ وَلََ يػُبْدِي وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يػَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارىِِنَّ وَيََْفَظْنَ فػُرُوجَهُنَّ 

هِنَّ أوَْ أبَػْنَائِهِنَّ أوَْ أبَػْنَاءِ بُِمُرىِِنَّ عَلَى جُيُوبِِِنَّ وَلََ يػُبْدِينَ زيِنػَتػَهُنَّ إِلََّ لبِػُعُولتَِهِنَّ أوَْ آَبََئِهِنَّ أَوْ آَبََءِ بػُعُولتَِ 

إِخْوَانِِِنَّ أَوْ بَنِِ أَخَوَاتِِِنَّ أوَْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَِْاَنػُهُنَّ أوَِ التَّابِعِيَن غَيِْْ أوُلِ أوَْ بَنِِ  إِخْوَانِِِنَّ  بػُعُولتَِهِنَّ أَوْ 

فْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلََ يَ  رْبةَِ مِنَ الرّجَِالِ أَوِ الطِّ يػُعْلَمَ مَا يُُْفِيَن مِنْ رْجُلِهِنَّ لِ ضْربِْنَ بَِ الِْْ

يعًا أيَػُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تػُفْلِحُونَ )  (13زيِنَتِهِنَّ وَتُوبوُا إِلََ اللََِّّ جََِ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak 

dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau 

wanita-wanita Islam, atau  budak-budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung. 

Kemampuan Muslimah dalam membumikan ayat ini 

merupakan bentuk tertinggi dari tauhid. Dimana dewasa ini punya 

peluang besar untuk tidak meralisasikannya karena pengaruh dari 

kemajuan peradaban barat. Kemajuan suatu bangsa dapat 

mempengaruhi budaya dan bahkan sikap suatu daerah. Pernyataan 

ini bisa terlihat bila melihat sejarah kemajuan peradaban Islam 

yang mampu mempengaruhi budaya eropa. 
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2.1.2. Nilai Mas{lahah  

Mas{lahah  yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

mashlahat memiliki arti sesuatu yang bisa mendatangkan 

kebaikan.
8
 Al-Gahazali sebagaimana dikutib Alyasa’ 

menyebutkan mas{lahah  dengan istilah المحافطة مقصود الشرع (menjaga 

tujuan syara’).
9
 Adapun tujuan syara’ yang dimaksud adalah 

menjaga dan memelihara hak manusia yang terdiri dari lima 

macam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta. Para ulama kontemporer menawarkan dua bidang 

lainnya berupa perlindungan terhadap keberlanjutan umat 

(hifzh al-ummah) dan pelestarian lingkungan hidup (hifzh al-

bi’ah).
10

  Maksud mas{lahah  dalam disertasi ini adalah 

mashalah yang didefinisikan oleh Alyasa’ Abubakar dimana 

mas{lahah  merupakan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia 

yang ingin dipelihara dan dicapai oleh syari’ah dan keburukan 

yang ingin dihindari manusia dan sekaligus dicegah oleh 

syari’ah.
11

 

Konsep mas{lahah  pertama kali dimunculkan oleh Imam 

Maliki yang merupakan founder dari Mazhab Maliki. Dalam 

mazhab ini, dikenal dengan istilah mas{lahah  mursalah. 

Selanjutnya dikembangkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang 

telah memberikan kontribusi besar terhap perkembangan teori 

ini dalam kitab al-muwafaqat.
12

 Arfin Hamid memberikan 

penjelasan dimana mas{lahah  secara umum selalu 

mengedepankan kepentingan umum dalam membentuk suatu 

hukum. Dalam Prospek hukum, keberadaan mas{lahah  ini 

sangat menentukan karena selalu mengedepankan nilai, 

manfaat, kegunaan dan menghidarkan manusia dari segala hal 

                                                             
8
 https://kbbi.web.id/maslahat, diunduh pada 10 November 2020. 

9
 Alyasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm. 35 
10

 Alyasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah…, hlm. 104. 
11

 Alyasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah…, hlm. 36-37. 
12

Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di 
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 122. 

https://kbbi.web.id/maslahat
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yang bentuknya merugikan bagi kehidupan manusia.  Pada 

dasarnya konsep mas{lahah dirasakan langsung oleh manusia 

dan memang untuk kepentingan manusia bukan untuk Allah. 

Meskipun demikian, manusia akan mampu atau paling kurang 

akan mampu memenuhi keinginannya dengan mengikuti dan 

memahami ketentuan hukum Allah.  

Maslahah lewat maqashid Syariah tersusun atas tiga 

tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahshiniat. "Oleh 

kerana syariah diadakan untuk kepentingan manusia, tindakan 

manusia juga harus merujuk kepada syariah itu. Maslahah 

bersifat universal, berlaku secara umum dan kekal untuk 

semua manusia dan dalam semua keadaan.  

Allah mengakhiri ayat 31 dari surat al-Nur dengan lafad 

 Ibnu Asyur sebagaimana dikatakan Burhan al-Nafati لَعَلَّكُمْ تػُفْلِحُونَ 

dalam kelas usul fiqh di Universitas Azzaitunah Tunisa 

mengatakan nilai maslahah dari suatu perintah biasanya 

terdapat dari akhir ayat. Ini merupakan nilai yang Allah 

pelihara dari perintah menutup Aurat. Selain itu, nilai 

maslahah dalam kontek aurat terdapat pada dua unsur, 

pertama kebijakan pemerintah sebagai pemegang otoriras yang 

menerapkan peraturan tentang pakaian syar’i dan kedua 

terdapat pada individu muslim sendiri. Pemerintah harus 

mampu mengaplikasikan teori dari kaidah fikih yang berbunyi 

13الرعية منوط بَلمصلحة تصرؼ الَمام على
 

Kebijakan pemerintah kepada rakyat harus berdasarkan 

(mimiliki) mashalah. 

Pemerintah Aceh yang dalam hal ini pemegang otoritas 

telah berusaha menerapkan teori di atas dalam bingkai fikih 

aurat. Hal ini terlihat dari peraturan yang tertuang dalam 

qanun Provinsi Aceh pasal 13 nomor 11 tahun 2002 tentang 

                                                             
13

 Sayuti, al-asybah wa al-Nad{air, (Semarang: Haramain, 2002), hlm, 

200. 
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penerapan busana Islami.
14

 Masyarakat Aceh butuh terhadap 

peraturan tersebut mengingat masyarakat Aceh memiliki 

keistimewaan dalam pelaksaan syariat Islam dan agama yang 

dianut oleh masyarakat Aceh adalah Islam.
15

 

 

2.1.3. Nilai Keadilan 

Keadilan adalah suatu nilai kehidupan yang sangat 

diinginkan oleh setiap individu dalam suatu tatanan 

kehidupan. Keadilan berasal dari kata adil, yang dalam KBBI, 

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak 

kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, 

dan tidak sewenang-wenang.
16

 As{fahani melihat keadilan 

merupakan kesamaan, dimana term adil  berasal dari kata 

kerja (fi’il) ‘adala dan mas}darnya adalah al-‘adl dan al-idl. Al-

‘Adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh 

bas}irah (akal fikiran), dan al-‘idl untuk menunjukkan keadilan 

yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama 

adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua 

antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan 

hitungan.
17

 

As{fahani membagi makna keadilan dalam dua bentuk. 

Pertama, keadilan mutlak yaitu keadilan yang didasarkan pada 

akal budi dan bersifat universal, dimana tidak berubah dan 

berlaku sepanjang masa. Kedua ketentuan yang ditetapkan 

melalui ketentuan Syara’ yang mana mengalami perubahan, 

                                                             
14

 Naskah Qanun Provinsi Aceh, diunduh 10 April 2019. 
15

Berdasarkan data dari PPID jumlah penduduk Muslim di Aceh 

sejumlah 5.211.888 jiwa, penduduk beragama Kristen 64.138 jiwa, penduduk 

yang beragama katolik 5.203 jiwa, penduduk yang beragam hindu 91, dan 

penduduk yang beragama budha 9.300 jiwa. Diunduh pada 10 September 2020, 

https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/eVFvxuOt.  
16

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 

1990), hlm. 7-8. 

 
17

 Al-Ashfahani, Mu'jam Mufradat al-Fad{ al-Qur'an, (Dar al-Kutub al-

Ilmiah, tt), hlm. 336. 

https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/eVFvxuOt
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pembatalan, sejalan dengan keadaan dan zaman.
18

 Pembagian 

keadilan juga pernah dinyatakan oleh Majid.
19

 Majid 

mengelompokkan keadilan kepada dua bagian juga, namun 

menggunakan istilah yang berbeda dengan As{fahani, dimana 

Majid menamakan keadilan mutlak (dalam istilah As{fahani) 

dengan istilah revelasional dan keadilan positif untuk keadilan 

yang ditetapkan oleh syara’. Definisi dari kedua bentuk ini 

adalah sama sehingga dalam penelitian ini juga menyatakan 

bahwa nilai keadilan juga terbagi dua, pertama mutlak dan 

kedua berubah. 

Meninjaklanjuti pernyataan As{fahani terkait keadilan 

yang tidak berubah, Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan 

surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu 

ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan 

itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul 

sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir 

pada nabi Muhammad. Al-Qur’andan Hadis yang merupakan 

dua sumber pokok dan utama dalam ajaran Rasul, sehingga 

umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan 

memahami konsep keadilan yang kemudian diterapkan dalam 

kehidupan baik sosial maupun invidual. Contoh bentuk 

keadilan universal dalam hal aurat adalah individu yang adil 

terhadap dirinya dalam hal mengaplikasikan perintah Allah 

untuk menutup aurat.  

Bentuk keadilan yang kedua adalah keadilan yang 

ditetapkan berdasarkan ijtihad sehingga bisa berubah sesuai 

dengan keadaan
20

. Nilai keadilan juga merupakan nilai dasar 

yang terdapat dalam fikih, sehingga mampu memberikan 

payung hukum atau perlindungan terhadap segala ketentuan 

                                                             
18

 Isfahani, Mu’jam mufradat alfaz al-Qur’an…, hlm. 337. 

19
 Majid Khadduri,  Teologi Keadilan Perspektif Islam, (Surabaya: 

Risalah Gusti 1991), hlm. 1.  
20

 Makanya pada middle teori dipilih teori perubahan hukum dan sosial. 
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yang ada dalam aturan.
21

 Untuk mewujudkan keadilan hukum 

dalam kontek aurat, pemerintah harus mampu merumuskan 

Qanun sebagai aturan baku penutupan aurat perempuan. 

Aturan yang dibuat harus memuat fikih aurat yang tidak 

hanya terdiri dari nilai fikih saja, namun juga harus 

memerhatikan nilai-nilai budaya yang ada di Aceh. Dengan 

adanya aturan ini, maka akan terbentuk pemahaman 

masyarakat yang sama terkait pola pakaian yang digunakan 

sehingga tidak akan ada perbedaan sehingga menimbulkan 

fitnah atau bahan gunjingan dalam masyarakat. Selanjutnya 

membuat aturan berupa sangsi hukum yang dapat memberikan 

efek jera terhadap masyarakat yang tidak menerapkannya 

dengan penuh rasa keadilan tanpa tebang pilih strata 

sosialnya. 

 

2.2.  Teori Perubahan Hukum dan Sosial 

Perubahan Hukum dan sosial adalah teori kedua atau 

dikenal dengan middle teory yang digunakan dalam penelitian 

ini. Hukum dan sosial dapat berubah karena keadaan dan juga 

merupakan turunan dari teori nilai yaitu nilai mashalah. 

 

2.2.1. Pengertian Perubahan Hukum 

Hukum merupakan suatu produk yang tidak bisa 

dipisahkan dengan sosial budaya, kondisi masyarakat dan 

tempat. Hukum mengatur perilaku masyarakat, dan juga 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga bagian dari 

pertimbangan hukum. Fikih bisa dilihat dari beberapa sudut 

pandang. Pertama, dilihat dari sudut pandang penjabarannya, 

Fikih merupakan penjabaran dari nas}s{-nas{s} al-Qur’andan 

Sunnah. Dalam hal ini, Fikih tetap sama dan tidak akan 

berubah selama tidak ada perubahan makna dari nas}s{-nas}s{. 

                                                             
21

Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, Draft materi 

Musyawarah Nasional Fikih tata kelola dan ketentuan agraria, (Yogyakarta: 

2020), hlm. 61 
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Kedua, dilihat dari sudut pandang ijtihad, Fikih merupakan 

hasil ijtihad para ulama yang selalu berinteraksi dengan 

masyarakat dan lingkungan pada masa kehidupannya 

masing-masing. Artinya dalam melahirkan ijtihad, para 

ulama dipengaruhi ijtihadnya oleh faktor-faktor sosial. Oleh 

karena inilah faktor masa dan lingkungan sedikit-banyak 

menjadi pertimbangan seorang mujtahid atau seorang ulama 

atau seorang mufti atau dewasa ini dikenal dengan lembaga 

fatwa dalam merumuskan hukum Fikih, menguatkan 

diantara pendapat-pendapat yang dianggap kontradiksi, dan 

memilih yang paling tepat untuk suatu situasi dan tempatnya 

dari beberapa pendapat yang ada. 

Hal tersebut di atas merupakan dasar pertimbangan, 

dimana sebuah hukum Fikih, penguatan Fikih, dan upaya 

pemilihan pendapat tertentu bisa saja berubah karena 

perbedaan lingkungan, waktu, dan kondisi sosial masyarakat. 

Perubahan hukum dan sosial pada dasarnya perubahan-

perubahan yang mendasar pada tatanan kehidupan baik 

budaya, struktural masyarakat, kebiasaan, maupun perilaku 

sosial sepanjang tahun.  

Akibat perbedaan masa dan tempat, bisa saja sebuah 

hukum yang dipandang paling tepat diterapkan pada masa 

atau tempat tertentu, lantas hukum itu dipandang kurang 

tepat diterapkan pada masa atau tempat lainnya. Perbedaan 

pendapat seperti ini dipandang lumrah dalam Fikih, karena 

tuntutan sebuah perubahan yang terkadang tidak bisa 

dielakkan. 

Sebenarnya, pandangan tentang perubahan hukum 

karena perubahan masa dapat ditemukan dalam sejumlah 

ungkapan para ulama terdahulu. Ima>m Ma>lik bin Anas (w. 

179 H.) umpamanya, seperti dikutip oleh Ibnu H{ajar al-

Haytami> (w. 974 H.) pernah mengungkapkan: 
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22.رِ وْ جُ لفُ اْ  نَ ا مِ وْ ثػُ دَ حْ ا أَ مَ  رِ دْ قَ ى بِ اوَ تَ فػَ  اسِ لنَّ لِ  ثُ دِ يَُْ 
 

‚Fatwa-fatwa tentang hukum bisa diperbaharui dan 

diubah, menurut perubahan perilaku dan moral 

manusia.‛  

Ibnu H{ajar sendiri ketika ditanya tentang status 

hukum terhadap sikap para wanita pada masanya yang keluar 

rumah untuk menghadiri majelis pengajian dan beribadah ke 

masjid dengan penampilan yang menarik perhatian kaum 

laki-laki, dimana hal ini dibolehkan pada masa Rasulullah  

S.A.W., ia menjawab bahwa untuk masa sekarang (masa 

Ibnu Hajar hal ini tidak dibolehkan lagi berdasar alasan: 

.انِ مَ الزَّ  لِ ىْ أَ  يُِّْ غَ تػَ بِ  رُ يػَّ غَ تػَ تػَ  امَ كَ حْ لَ اْ  نَّ لَِ 
23

 

‚Hukum-hukum itu dapat berubah karena perubahan 

manusia yang hidup pada sebuah masa.‛ 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) 

mengembangkan kaidah tentang perubahan hukum dengan 

mengatakan: 

 24.دِ ائِ وَ لعَ اْ وَ  اتِ يَّ النِّ وَ  الِ وَ حْ لَ اْ وَ  ةِ نَ كِ مْ لَ اْ وَ  ةِ نَ مِ زْ لَ اْ  يُِّْ غَ تػَ  بِ سَ ى بَِ وَ تػْ لفَ اْ  رُ يػُّ غَ تػَ 
‚Fatwa itu dapat berubah karena perubahan masa, 

tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.‛ 

Kaidah ini dijadikan Ibnu Qayyim sebagai suatu teori 

yang sistematis, sehingga banyak para ahli yang 

menganggap bahwa teori tersebut digagas oleh Ibnu Qayyim, 

meskipun dasar-dasar bagi teori ini telah ada jauh 

sebelumnya, seperti yang diucapkan oleh Imam Malik bin 

Anas. 

Menurut Yusuf al-Qaradawi, perubahan hukum fikih 

                                                             
22

 Ibnu H{ajar al-Haytami Syiha>buddi>n Ah}mad, al-Fata>wa> al-Kubra> al-
Fiqhiyyah, Jilid I, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), hlm. 200 

23
 Ibnu H{ajar al-Haytami,… hlm. 203 

24
 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘la>m al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabb al-

‘A<lami>n, tah}qi>q oleh ‘Is}a>muddi>n as}-S}aba>bat}i, Jilid III, Cet. III, (Kairo: Da>r al-

H{adi>s\, 1997), hlm. 5 



 42 

tidak hanya disebabkan oleh lima faktor yang telah 

disebutkan oleh Ibnu Qayyim di atas, tetapi hukum Fikih 

juga dapat berubah karena perubahan pengetahuan syar‘i dan 

gairu syar‘i, perubahan kebutuhan manusia, perubahan 

kemampuan manusia, perubahan politik, dan perubahan 

pemikiran.
25

 

Berkaitan dengan perubahan pengetahuan syar‘i, al-

Qaradawi menjelaskan bahwa kadang-kadang seorang ahli 

fikih membangun sebuah hukum atau fatwanya berdasarkan 

dalil tertentu, seperti sebuah hadis. Namun kemudian ia 

mendapatkan bahwa hadis tersebut d}a‘i>f, lantas akhirnya ia 

mengubah fatwanya yang terdahulu, atau bisa juga terjadi 

sebaliknya. Al-Qaradawi mengemukakan contoh perubahan 

hukum pada bagian ini dengan perubahan fatwa al-Syafi‘i 

dari qaul qadi>m ke qaul jadi>d, dimana ia ketika menetap di 

Mesir menemukan hal-hal baru yang belum pernah 

ditemukan sebelumnya di Irak dan di Hijaz, di antaranya 

adalah hadis-hadis sahih yang dinukil dari murid-murid 

Imam al-Lais\ bin Sa‘ad (w. 175 H).
26

 

Perbedaan pendapat antara ulama pengikut mazhab 

dan Imam mazhabnya juga tidak terlepas dari berbagai 

faktor penyebab yang mendorongnya. Penyebab tersebut 

bisa saja berakar pada penggunaan dalil, baik dalil normatif 

maupun dalil metodologis, cara pandang dalam interpretasi 

dalil, atau bahkan perbedaan masa atau tempat antara 

keduanya. Sebagaimana diketahui, kitab-kitab yang berisi 

                                                             
25

 Yu>>suf al-Qarad{awi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, terj. Arif 

Munandar Riswanto, Judul Asli: Mu>>jiba>>t at-Tagayyur al-Fatwa>> fi>> ‘As}rina >, Cet. 

I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 12 
26

 Al-Qardawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa…, hlm. 94-95. 

Perubahan qaul qadim dan qaul jadi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

utama adalah perubahan ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan di atas. 

Berikutnya faktor kebudayaan dan adat istiadat, dan faktor berikutnya adalah 

faktor geografis. Lihat Lahaji dan Nova Efenti Muhammad, Qaul Qadim dan 

Qaul Jadid Imam Syafi’i: telaah Faktor Sosiologisnya, Jurnal Al-Mizan Volume 

11 Nomor 1 Juni 2015 ISSN 1907-098, hlm. 122-126. 
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hadis-hadis sahih umumnya baru mulai disusun pada 

pertengahan abad ke-III Hijriah. Dalam sejarah penulisan 

hadis, periode abad ke-III Hijriah dinyatakan sebagai masa 

pemurnian dan penyempurnaan kitab-kitab hadis.
27

 Setelah 

kitab-kitab hadis sahih selesai disusun, ulama pengikut 

maz\hab mungkin lebih mudah menemukan hadis sahih yang 

terkadang tidak dianggap sahih} oleh imam mereka. Ini 

merupakan contoh kecil perbedaan antara mereka yang 

didorong oleh tuntutan perubahan. 

Perlu digarisbawahi di sini bahwa bukan semua 

hukum Fikih dapat berubah karena perbedaan masa atau 

tempat. Oleh karena itu, as-Subki (w. 756 H), sebagaimana 

dikutip oleh as-Sayyid ‘Alwi al-Saqa>f mengatakan bahwa, 

pernyataan tentang perubahan hukum karena perbedaan 

masa dan tempat tidak boleh diartikan secara umum dan 

bebas.
28

 Para ulama lainnya secara lebih tegas menetapkan 

batasan, bahwa hukum yang bisa berubah karena perbedaan 

masa dan tempat hanyalah hukum-hukum yang bersumber 

kepada maslahat (Arab: mas}lah}ah) dan ‘uruf (Arab: ‘urf), 

atau  dibangun atas dasar pertimbangan keduanya secara 

bersamaan.
29

 Di samping itu, orang yang memiliki 

kompetensi melakukan perubahan tentunya orang-orang 

yang mempunyai kapasitas ijtihad dengan berbagai 

bentuknya. 

Dewasa ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa 

sebenarnya faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

perubahan hukum itu adalah keadaan atau dalam bahasa arab 

                                                             
27

 Nawir Yuslem, 9 Kitab Induk Hadis, Cet. I, (Jakarta: Hijri Pustaka 

Utama, 2006), hlm. 48. 
28

 Sayyid ‘Alwi as-Saqa>f, Fawa>id al-Makkiyyah fi> ma> Yah}ta>juh 
T{alabah al-Sya>fi‘iyyah, (t.tp.: al-H{aramain, t.t.), hlm. 80. 

29
‘Ali Ah}mad an-Nad}awi, al-Qawa>‘id al-Fiqhiyyah: Mafhu>muha>, 

Nasy’atuha>, Tat}awwuruha>, Dira>sat Mu’allafa>tiha>, Adillatuha>, Muhimmatuha>, 
Tat}bi>qa>tuha>, Cet. V, (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2000), hlm. 158. 
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disebut dengan istilah al-s}u>rah al-h}a>dis\ah.
30

 Sebenarnya 

pernyataan ini adalah inti pernyataan dari Ibnu Hajar, 

Qardawi, dan Ibnu Qayyim. Karena apabila kita lihat lebih 

mendalam, maka kita akan memahami bahwa zaman itu 

sama saja. Zaman Nabi dengan sahabat sama saja, tidak ada 

perubahan karena waktu tetap dua puluh empat jam dalam 

sehari semalam, sedangkan yang berubah adalah keadaan 

pada zaman tersebut. Misalkan pada zaman sekarang 

dibolehkan tidak melaksanakan shalat Jumat di daerah 

tertentu oleh para ulama dunia karena adanya wabah corona. 

Dasar kebolehan ini telah dijelaskan oleh Ibn Hajar  al-

Haitami dalam al-Fata>wa> al-Kubra 

 31أَنَّ سَبَبَ الْمَنْعِ في نََْوِ الْمَجْذُومِ خَشْيَةَ ضَرَرهِِ وَحِينَئِذٍ فػَيَكُونُ الْمَنْعُ وَاجِبًا فيو""
Sebab pelarangan bagi penderita penyakit seperti kusta, 

adalah khawatir menderita baginya, maka pelarangan ini 

menjadi wajib. 

Ketika menyebutkan fatwa tersebut, Ibn Hajar 

mendasari fatwanya atas pendapat Qa>d{i Iyad} yang 

menyebutkan menukilkan dari pendapat ulama
32

 

وَالْبَػْرَصَ يُِنْػَعَانِ من الْمَسْجِدِ وَمِنْ الْْمُُعَةِ وَمِنْ  وَنػَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عن الْعُلَمَاء أَنَّ الَْجْذَمَ 
عُوُ من مُُاَلَطَةِ الناس وَيََْمُرهُُ بلُِزُومِ بػَيْتِوِ... اخْتِلََطِهِمَا بَِلنَّاسِ   ... ليُِحْتػَرَز منو وَيػَنػْبَغِي للِسُّلْطاَنِ مَنػْ

Tujuan dari adanya perubahan hukum ini adalah 

tah}qi>q al-mana>t}.33
 Dalam hal ini penulis 
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 Abul H{asan Taqiyyuddi>n ‘Ali bin ‘Abdul Ka>fi as-Subki, Fata>wa> as-
Subki asy-Sya>fi‘i, Juz V, ttp, hlm. 29. 

31
Ibn Hajar al-Haitami, al-Fata>wa al-Fiqhiyah al-Kubra,  Jil I, (Cairo: 

Dar al-Fikr, tt) hlm. 212. 
32

 Ibn Hajar, fata>wa al-Fiqhiyyah al-Kubra…, hlm, 212. 
33

 Menurut ‘Abdul Wahab Khalla>f adalah  

هَا ةٍ غَ اقِعَ وْ وَ جُزْئيَِّةٍ اَ  النَّظَرُ في التَّحَقُّقِ الْعِلَّةَ اَّلتِِ ثػَبػَتَتْ بَِالنَّصِّ اَوْ بَِلَِْجَْاعَِ اَوْ بَِيِّ مَسْلَكٍ في  رَ اَّلتِِْ وَرَدَ فِيػْ يػْ
  النَّصُّ 

‚Tahqi>q al-mana>t} ialah sebuah perenungan mendalam dalam rangka 

merealisasikan ‘illah yang diperoleh secara nas}s}, ijma>´ atau selain keduanya, 

terhadap suatu kasus baru yang tidak terdapat nas}s}nya.‛ Lihat: ‘Abdul 
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mengindonesiakannya dengan istilah menyelesaikan 

permasalahan dari variabel. Inilah landasan utama yang 

harus dipikirkan oleh para pemikir Islam. Setiap 

menyelesaikan persoalan hukum itu harus tercipta 

kemaslahatan demi terpecahkannya permasalahan. 

 

2.2.2. Hukum dan Sosial 

Secara umum, hukum dan sosial bagaikan pisau dua 

sisi dimana saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga 

halnya hukum dan sosial, hal ini disebabkan manusia sebagai 

makhluk sosial yang memiliki kebutuhan terhadap hukum. 

Kehidupan sosial mengalami perubahan (karena faktor-

faktor tertentu) yang berdampak terhadap hukum. Secara 

perlahan tapi pasti, hukum akan mengalami perubahan. 

Perkembangan pemikiran hukum Islam telah terlihat sejak 

masa awal Islam. Rasulullah membolehkan Mu‘az bin Jabal 

berijtihad dalam memberikan jawaban hukum kepada 

masyarakat yang berada di Yaman. Sejarah telah mencatat 

adanya perubahan ijtihad seorang imam mujtahid yaitu 

Imam Syafi’I yang dukenal dengan qaul qadim dan qaul jadi 

.
34

 

Penelitian-penelitian sejarah hukum Islam memiliki 

dimensi historis, sosiologis dan antropologis, sejak 

diturunkan hukum Islam hingga teori-teori sejarah maupun 

antropologis dapat dijadikan pisau analisis dalam penelitian 

hukum Islam. Keadaan sosial, uruf atau adat yang berlaku di 

suatu masyarakat merupakan contoh yang memiliki 

hubungan erat antara hukum Islam dan sistem sosial.
35

  

                                                                                                                                         
Wahha>b Khalla>f,  Ilmu Us}u>l Fiqh, Cet. VIII, (Mesir: Da>>r al-Qalam, t.t.), hlm. 
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 Roibin, Sosiologi Hukum Islam,  (Malanag: UIN Malang Press, 

2008), hlm. 31. 
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 Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fikih Islam, (Jakarta: Pustaka Al-

Kausar), hlm. ix 
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Soerjano Soekanto menjelaskan adanya perbedaan, 

pembaharuan, dan kemajuan pemikiran dalam kehidupan 

masyarakat dapat menyebabkan perubahan sosial. Perubahan 

hukum tidak mesti atau selalu secara bersamaan dengan 

sosial. Terkadang perubahan hanya terjadi pada hukum saja 

atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum tidak 

dipengaruhi oleh sosial saja, tetapi juga dipengaruhi oleh 

politik, budaya, ilmu pengetahuan dan lainnya. 

Perubahan sosial memiliki hubungan erat dengan 

pembaharuan, dimana pembaharuan juga memiliki hubungan 

erat dengan pembangunan. Sutjipto Rahardjo menyatakan 

bahwa pembaharuan dan pembangunan dapat 

dikelompokkan ke dalam suatu kelompok pengertian, yaitu 

suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

sengaja dengan tujuan membawa masyarakat kepada 

perubahan yang direncanakan atau diinginkan. Definisi ini 

menempatkan perubahan dan pembaharuan itu merupakan 

suatu perencanaan, bukan kejadian yang terjadi sendiri. 

Akibat dari perubahan sosial atau struktur dari komponen-

komponennya, dapat menimbulkan daya adaptasi yang lebih 

besar untuk memanfaatkan sumber daya yang berasal dari 

lingkungan fisik organismenya.
36

  

Problematika hukum bisa dilihat dari kacamata 

perubahan sosial, karena perubahan hukum memiliki 

hubungan dengan perubahan sosial. Pernyataan ini 

memberikan arti setiap adanya perubahan sosial perlu 

adanya kajian terhadap hukum, mungkin adanya pergeseran 

atau perubahan hukum. Hukum harus mampu mendeteksi 
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 Fungsinya adalah adaptasi, yang mewujudkan diri dalam bentuk 

teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup 

manusia seperti pemanfaatan teknologi dan aktivitas perekonomian. Lihat: 

Sutjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983), 

hlm. 193. 
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atau menanggapi permasalahan yang diakibatkan oleh 

perubahan sosial. 

Fatimah Halim dalam penelitiannya menyebutkan, 

setidaknya ada empat faktor yang bisa menyebabkan 

terjadinya perubahan sosial, yaitu:
 37

 Pertama perubahan 

jumlah penduduk. Jumlah penduduk suatu daerah  bisa 

mempengaruhi sosialnya. Karena budaya dan sosial yang 

dimiliki tergantung pada jumlah dan latar belakang suatu 

penduduk. Misalkan masyarakat jawa yang bermigrasi ke 

luar jawa dan bergabung dengan masyarakat yang heterogen 

memberikan perubahan sosial di tempat barunya. 

Kedua, habitat fisik, hanya merupakan faktor 

pembatas bagi kemungkinan-kemungkinan karya manusia. 

Habitat fisik berperan pasif terhadap perubahan sosial, 

namun memiliki peranan besar dalam perubahan sosial, 

seperti pengalokasian pasar rakyat yang dapat 

mengklasifikasikan masyarakat dalam perbelanjaan. Secara 

tida sengaja masyarakat akan terbentuk strata sosial. 

Masyarakat menengah ke bawah akan belanja ke pasar 

rakyat yang biasanya hanya menggunakan pakaian sebagai 

penutup auratnya sekedar perintah namun tidak 

memperhatikan nilai maslahat atau etika.  

Ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi telah 

mampu merubah pola piker suatu masyarakat. Misalkan 

bentuk pakaian yang digunakan masyarakat zaman teknologi 

sangat berbeda jauh dengan masyarakat klasik dimana model 

pakaiannya sangat-sangat sederhana. Kemudahan 

komunikasi dan transaksi telah merubah pola transaksi 

ekonomi suatu masyarakat yang berujung pada model 

pakaian yang akan digukan. 
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Keempat, perubahan struktur masyarakat dan 

budaya. Biasanya perubahan ini disebabkan adanya 

perubahan ilmu pengetahuan atau kebijakan. Peningkatan 

ilmu pengetahaun menyebabkan masyarakat melakuakan 

perubahan struktur sosialnya yang diikuti dengan perubahan 

prilaku dan juga pola piker. Selain empat faktor di atas, 

perubahan sosial bisa disebabkan juga oleh kebijakan politik 

(seperti peraturan tiga Menteri terkait busana sekolah), 

peperangan (seperti perang melawan penjajah atau konflik 

yang terjadi di Aceh) dan revolusi rakyat. Revolusi yang 

terjadi di Tunisia tahun 2011 telah memberikan perubahan 

besar pada tatanan kehidupan sosial dan bahkan praktik 

hukum Islam. Revolusi ini membuat kekuatan ulama Tunisia 

lebih kuat dalam mendakwahkan Islam. Sebelum revolusi 

pergerakan dakwah sangat dibatasi bahkan masjid hanya 

berfungsi sebagai tempat shalat kecuali mesjid azzaitunah, 

namun pasca revolusi, masjid sudah banyak fungsinya 

termasuk media belajar agama. Pengamalan masyarakat 

terhadap hukum Islam lebih banyak dan bebas karena tidak 

ada lagi aturan yang menghalangi dan bahkan perempuan 

yang menutup wajahnya sudah semakin banyak.
38

 

 

2.2.3.  Perubahan keadaan (kondisi darurat) 

Perubahan keadaan merupakan salah satu faktor yang 

harus diperhatikan oleh ulama dalam memberikan putusan 

hukum, keadaan yang dimaksud di sini adalah darurat. 

Darurat sebagaimana dikatakan Ima>m Suyu>t}i, adalah 

sampainya seseorang pada suatu batas dimana jika ia tidak 

mengkonsumsi sesuatu yang dilarang atau haram, maka ia 

akan meninggal, sehingga keadaan ini membolehkan dirinya 
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untuk mengkonsumsi yang haram.‛
39

 Di sini Ima>m Suyu>t}i 

memberikan contoh dari d}aru>rah itu adalah konsumsi dimana 

jika seseorang tidak mengkonsumsinya maka ia akan 

meninggal. Tampaknya beliau dalam memberikan contoh ini 

ingin menyampaikan kepada kita bahwa menjaga jiwa atau 

dalam hal ini nyawa supaya tidak meninggal adalah suatu 

kewajiban, sehingga dalam keadaan tertentu dan tidak 

memiliki makanan halal ia dibolehkan mengkonsumsi yang 

haram. 

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa d}aru>rah adalah 

suatu keadaan yang sangat bahaya atau sangat sulit yang 

menimpa atau dialami oleh seseorang dan dikhawatirkan 

akan menimbulkan kerusakan atau akan mengancam 

terhadap keberadaan dirinya, anggota badan, kehormatan, 

harta, akal, dan yang berhubungan dengannya. Ketika 

seseorang menghadapi keadaan atau situasi seperti ini dan 

tidak memiliki atau memungkinkan menemukan jalan 

keluarnya, maka boleh baginya mengerjakan larangan syariat 

atau meninggalkan perintah syariah dengan ketentuan-

ketentuan tertentu.‛
40

 

Tampaknya definisi ini lebih longgar dimana tidak hanya 

mengancam nyawa atau lainnya, tapi bisa menimbulkan 

kerusakan. Tidak dijelaskan berat atau ringan, sehingga 

memungkinkan karena keadaan darurat untuk berobat pada 

dokter spesialis laki-laki ketika tidak ada dokter ahli 

perempuan atau sama keahliannya dengan dokter laki-laki. 

 

2.2.4. Hukum dan Perubahannya pada Masyarakat Aceh 

Hukum terus berubah atau paling kurang mengalami 

pergeseran dari asal. Perubahan ini tidak bisa dihindari 

karena memang zaman terus bergerak. Dewasa ini sangat 
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berbeda keadaannya dengan keadaan sepuluh tahun lalu, 

apalagi seratus tahun atau zaman sahabat. Sekarang ini 

zaman teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang 

sangat pesat. Perbedaan keadaan ini memberikan pengaruh 

tersendiri terhadap hukum. Dalam hal ini peneliti akan 

memberikan beberapa contoh perubahan hukum yang terjadi 

pada abad yang lalu, kemudian sepuluh tahun yang lalu. 

Pertama peneliti memberikan contoh pelaksanaan 

shalat Jumat di Aceh.
41

 Pelaksanaan shalat Jumat, khususnya 

pembacaan khutbah, di Aceh terjadi perubahan sekitar 

seratus tahun lalu. Pada mulanya pembacaan khutbah Jumat 

disampaikan dalam bahasa Arab. Hal ini bisa kita jumpai 

dalam buku Fikih pertama di Aceh yang ditulis oleh seorang 

ulama besar Aceh Nu>ruddi>n Ar-Raniry yang berjudul S{ira>t} 

al- Mustaqi>m, beliau menyebutkan bahwa khutbah Jumat 

wajib disampaikan dalam bahasa Arab.
42

 Selanjutnya 

pernyataan yang sama juga bisa kita jumpai dalam buku 

yang mensyarahkannya, yaitu Sabi>lal Muhtadi>n  yang ditulis 

oleh seorang ulama besar dari Banjar bernama Syeikh 

Muh}ammad Arsyad dimana ia berkata: 

 

Khutbah dengan bahasa Arab pada hak kaum yang 

tiada tahu bahasa Arab memadailah bahwa tahu akan 

perhimpunan lafaz khutbah itu jadi pengajaran dan jika 

tiada tahu akan ketentuan makna tiap lafaz yang jadi 

pengajaran sekalipun karena yang disyaratkan itu 

mendengar dia bukan paham akan makna.
43

 

 

Pada abad ke sembilan belas datanglah seorang ulama 

dari Aceh melakukan perubahan, beliau adalah Tgk. Chik 
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Kuta Karang.
44

 Beliau menyampaikan bahwa di negeri asing 

boleh menyampaikan khutbah dengan bahasa daerah dengan 

tujuan seluruh pesan-pesan khutbah bisa dimengerti dan 

diserap oleh jamaah.
45

 Tgk. Chik Kuta Karang menjelaskan 

sebagaimana dikutib oleh Al-Yasa’ Abubakar:  

 

‚Amma ba‘du, adapun kemudian dari itu maka 

bahwasanya membaca khutbah Jumat pada negeri 

‘ajam seperti negeri Aceh itu, dengan bahasa Aceh jua, 

jangan bahasa lain. Dan jika dibaca khutbah dengan 

bahasa Arab pada kaum Aceh, niscaya tiada sah 

khutbah atas qaul mu‘tamad, karena maksud khutbah 

itu maw‘iz}ah yakni pengajaran nasihat-nasihat, maka 

tiada hasil maw‘iz}ah atas orang yang tiada tahu makna 

khutbah. Dan tersebut dalam Bujairimi, H{a>syiyah Fath} 

al-Wahha>b: Az}-Z{a>hir, al-khut}bah la> tajzi illa> bi al-
lugah allati yah}sunuha> al-qawm. Artinya bermula yang 

zahir kalam fukaha, bahwasanya khutbah Jumat tiada 

memadai yakni tiada sah, melainkan dengan bahasa 

yang ditahu akan makna khutbah oleh kaum orang 

yang ahli Jumat negeri itu. Kata Qa>d}i H{usin, sahlah 
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membaca khutbah Jumat dengan bahasa Arab pada 

kaum ‘ajam yang tiada tahu makna khutbah. Adapun 

pada zaman Hijrah 1305, takyinlah (perlu) dipegang 

qawl yang pertama karena membaca khutbah Jum’at 

dengan bahasa Aceh pada orang Aceh itu sekira 

memberi bekas maw‘iz}ah dalam hati mereka. Istimewa 

pula lagi pada zaman hijrah 1305, ga>liblah (meratalah) 

jahil dalam negeri Aceh sebab perang kafir, kesakitan 

untung manusia, huru-hara laut darat.
46

 

 

Pendapat ini tergolong baru dan mendapat kritikan 

bahkan penolakan dari ulama-ulama lain. Namun meskipun 

demikian, pendapat ini secara tidak langsung sudah 

diterapkan bahkan diamalkan di Aceh bahkan di Indonesia 

secara Umum. Sebagai buktinya sekarang ini di Aceh tidak 

ditemukan lagi khat}i>>b yang membaca khutbahnya dengan 

bahasa Arab kecuali hanya rukun saja. 

Contoh berikutnya adalah perubahan hukum pada 

rokok, dewasa ini kita mendapati bahwa ulama telah 

memberikan fatwa terbaru tentang rokok yaitu makruh dan 

haram.
47

 Fatwa ini baru lahir dalam beberapa tahun belakang 

ini yang disebabkan oleh hasil penelitian terhadap bahaya 

rokok baik dalam pandangan Agama maupun medis. Ulama 

Muhammadiyah sebelumnya menghukumi rokok dengan 

mubah.
48

 MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga termasuk 

badan yang mengharamkan rokok, namun pengharamannya 

tidak secara menyeluruh melainkan terbatas. Sedangkan para 

ulama dan organisasi masyarakat Islam di Indonesia masih 
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menghukumi makruh.
49

 Secara khusus MPU (Majelis 

Permusyawaratan Ulama) Aceh juga telah memberikan 

fatwa terkait hukum merokok ini, MPU menjelaskan bahwa 

rokok merupakan benda yang dibuat dari daun tembakau dan 

mengandung zak nikotin. Pemakai zat nikotin dalam waktu 

tertentu bisa merusak kesehatan. Haram merokok bagi orang 

yang telah dilarang oleh dokter. Perokok yang mengganggu 

(tidak menghargai) orang lain hukumnya juga haram. Orang 

yang menjadi pengasuh, pendidik atau wali berdosa 

hukumnya membiarkan anak-anak merokok.
50

 Pada tahun 

2019 lalu peneliti mewawancarai salah seorang Ulama di 

Dayah Mudi Mesra terkait hukum merokok, beliau 

menjawab rokok itu haram dan kami telah melarangnya bagi 

santri secara khusus dan masyarakat muslim secara umum.
51

 

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penyebab 

terjadinya perubahan hukum itu pada dasarnya ada dua 

pendapat, pertama, dipengaruhi oleh keadaan, waktu, zaman, 

niat dan kebiasan, dan kedua, dipengaruhi oleh keadaan pada 

waktu tertentu atau s}u>rah al-h}a>dis\ah. Untuk lebih jelasnya di 

bawah ini akan diberikan skemanya 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1.3. [a]: Perubahan Hukum menurut Jumhur Ulama 
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Skema 2.1.3. [b]: Perubahan Hukum menurut Sebagian 

Ulama 

 

2.3. Teori Bayani 

Digunakan untuk menjelaskan fikih aurat menurut 

ulama mazhab Syafii dan pendapat ulama dayah aceh terhadap 

teori aurat.  

Term bayani mengandung berbagai macam makna, 

misalkan keterpilahan (al-fas{l), kesinambungan (al-was{l):): 

terang dan jelas (al-wud{uh wa al-z{uhur): dan memiliki 

kemampuan membuat generic dan terang. Bayan yang 

wujudnya sebuah episteme, term keterpilihan dan kejelasan di 

atas terwujud dalam ibarah al-bayan yang bisa menentukan 

bentuk pemikiran dan tindakan pemahaman.
52

  

Metode bayani memiliki akar sejarah yang kuat dalam 

sejarah budaya dan kebiasaan pemikiran bangsa Arab. Bahasa 

yang digunakan kaum Arab adalah bahasa arab yang mana 

menjadi bahasa wahyu. Bangsa arab jahiliah terkenal dengan 

syair merupakan bukti akan kuatnya sastra dalam bahasa ini. 

Diikuti para sahabat yang bertanya pada nabi akan makna 

wahyu juga bukti kuat adanya metode bayani. Adanya term li 

tubayynina dalam al-Nahl ayat 44 juga dalil adanya bayani 

dalam sejarah awal Islam.  

Teori atau metode bayani merupakan suatu metode 

yang lekat dengan Arab yang sangat terpaku pada teks baik 

secara langsung (mampu memahami teks dan dapat diterapkan 
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tanpa perlu Analisa mendalam) maupun tidak (pemahaman 

teks yang masih perlu Analisa dan penalaran). Bayani tidak 

menjadikan rasio bergerak bebas tanpa ada ukuran pasti, 

karena ukuran dan standar dari bayani adalah syari’at.
53

  

Penjelasan terhadap teks al-Qur’an, Sunnah, dan teks 

arab lainnya merupakan suatu kegiatan pemikiran yang 

berusaha mengeluarkan makna yang terkandung di dalamnya. 

Banyaknya karya-karya ilmiah yang memberikan uraian 

terhadap teks seperti tafsir, syarah hadis, syarah matan kitab 

menjadi bukti adanya kegiatan ilmiah ini. Salah satu unsur 

penting dalam metode ini adalah mencari relasi makna dan 

kata. Untuk itu di Dayah dan pesantren atau Pendidikan 

agama lainnya selalu mengajarkan ilmu bahasa, ilmu nahu, 

saraf, ilmu bayan, ilmu mantiq yang berperan dalam 

pemahaman teks. 

Kewajiban penguasaan ilmu dasar bahasa arab dan 

bahkan wajib i’rab suatu kalimat bagi santri juga bukti kuat 

adanya metode ini di dayah yang tujuannya untuk 

memberikan makna yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh 

para Teungkiu dan santri. Penguasaan terhadap ilmu bayani, 

problematika al-i‟rab yang ada pada ilmu nahu, problematika 

al-awzan al- sarfiyyah ada pada ilmu sarf, problematika al- 

dilalah dalam hubunganya dengan fenomena keluasan makna 

bahasa Arab pada ilmu fikih, problematika muhkam-

mutasyabih, batasan takwil, I’jaz qur’ani dan semisalnya ada 

pada ilmu kalam, dan rahasia sastra ada pada ilmu balaghah. 

Kenyataan ini pada giliranya mendorong pembentukan nalar 

bayani yang tertumpu pada pemeliharaan teks (nas) dan 

refleksi dalam dan tentang teks, dengan alur operasionalnya 
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yang berada di atas ‚ sistem wacana‛ bukan di atas ‚ sistem 

nalar‛.
54

 Implikasi lain, teks (nas) kemudian terposisikan 

sebagai al-ashl (acuan apriori) bagi aktivitas intelektual dalam 

nalar bayani.  

 

2.4. Teori ‘Urf 

Uruf merupakan salah satu penyebab dari perubahan 

hukum, dan juga bentuk terkecil dalam tingkatan teori 

disertasi ini atau disebut dengan apply theory.   

 

2.4.1. Pengertian ‘Urf  

‘Urf berasal dari bahasa Arab al-‘urf yang memiliki 

beberapa pengertian, diantaranya pengetahuan atau al-

ma‘rifah yang merupakan bentuk terbitan atau dalam bahasa 

Arab dikenal dengan mas}dar dari kata ‘arafa.55
 Arti lainnya 

berupa sesuatu yang diketahui, Ibnu Manzur menyebutnya 

dengan istilah al-ma‘ru>f  yang biasa juga digunakan untuk 

sesuatu yang baik. Beliau menambahkan bahwa ‘urf 

(Indonesia: uruf) juga bisa berarti sesuatu yang telah 

dipandang dan dikenal baik dalam masyarakat dan dapat 

diterima oleh akal sehat.
56

 

‘Urf dalam pengertian istilah adalah suatu kebiasaan 

yang terjadi di suatu masyarakat. Para ulama memiliki 

pandangan tersendiri terhadap ‘urf ini. Misalnya al-Jurja>ni 

yang mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu yang telah tetap 

(konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, 

merupakan hujah serta mudah dipahami. Beliau 

menambahkan juga bahwa pengertian ‘adat suatu kebiasaan 
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yang terus-menerus yang dilakukan oleh manusia 

berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.
57

  

Ah}mad Fah}mi Abu sunnah yang mendefinisikan uruf 

sebagai sesuatu yang telah mendasari jiwa melalui pemikiran 

yang diterima oleh naluri yang suci. Sebenarnya definisi ini 

merupakan kutipan dari ibnu Abidin, tanpa kritik apapun.
58

 

Pengertian yang lebih spesifik tentang ‘urf ini baru terlihat 

saat ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f memberikan komentar 

terhadap definisi ‘urf, beliau melihat bahwa ‘urf merupakan 

sesuatu yang diketahui oleh masyarakat dan mereka 

mengaplikasikannya dalam perkataan atau perbuatan.
59

  

Pendapat ini didukung oleh Mus}t}afa> Ah}mad al-Zarqa>’ yang 

mengatakan bahwa ‘urf merupakan kebiasaan suatu 

masyarakat dalam perkataan dan ‘amalan. Definisi ini 

menurut beliau lebih efektif serta meliputi semua keadaan.  

Namun beliau membedakan ‘urf dengan adat. Dimana ‘urf 

itu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, sedangkan 

‘a>dah (Indonesia: adat) berlaku pada individu dan 

masyarakat. Di sini peneliti tidak melihat adanya perbedaan 

secara signifikan, karena kebiasaan individu itu tidak 

dijadikan acuan umum.  

Definisi ‘urf yang lebih spesifik menurut peneliti 

adalah definisi yang diberikan oleh Al Yasa’ Abubakar, 

dimana beliau mengatakan ‘urf dan adat itu sama yang 

memiliki arti sesuatu yang menjadi kebiasaan yang 

ditemukan dan berlaku secara luas di tengah masyarakat. 

‘Urf itu harus benar-benar diketahui dan dikerjakan oleh 

semua anggota masyarakat atau paling kurang hampir semua 
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anggota masyarakat sebagai sesuatu yang pantas dan layak 

berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan ini berarti pengulangan 

yang terjadi harus terus-menerus dan berkesinambungan 

serta dianggap layak dan pantas oleh masyarakat.
60

 

Apabila dilihat lebih mendalam definisi di atas, maka 

kita akan mendapati bahwa seolah-olah ‘urf itu memiliki 

syarat, yaitu harus diketahuai oleh banyak orang dan pantas 

berdasarkan kebiasaan. Peneliti setuju dengan pernyataan 

ini, tetapi dianggap kurang pada syarat kedua karena tidak 

disebutkan agama sebagai alat ukur, karena beliau hanya 

menjadikan kebiasaan saja sebagai alat ukur. Ini bukan 

berarti beliau tidak menjadikan agama sebagai alat ukur 

sama sekali, karena dalam penjelasan ‘urf beliau banyak 

memberikan contoh ‘urf itu harus diakuai oleh agama. 

Agama atau syariat harus dijadikan patron atau alat ukur 

dari ‘urf itu, supaya kebiasaan-kebiasaan yang telah diakuai 

dan dikerjakan masyarakat itu bisa diterima oleh akal sehat 

dan dijadikan sebagai landasan hukum.  

Kebiasaan yang menjadi ‘urf ini terdiri dari dua 

unsur, pertama, kebiasaan yang lahir secara alami. Artinya 

kebiasaan itu harus benar-benar lahir dari masyarakat secara 

turun-temurun. Kedua, kebiasaan yang diawali dengan 

perintah dari agama ataupun penguasa.
61

 Contoh dari ‘urf 

alami adalah sebagaimana terjadi di wilayah Ulim Pidie Jaya 

dimana pengupahan tanam padi dibayar berdasarkan upah 

harian, sedangkan di Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie 

upah tanam padi dibayar berdasarkan luas tanah. Ketentuan 

ini lahir secara alami bukan kebijakan dari penguasa, begitu 

juga dengan besaran upah harian. Contoh ‘urf dari perintah 
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 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah…, hlm. 151. 
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 Pengelompokan ini tidak semua buku menyebutkannya bahkan ada 

yang melihat bahwa kebiasaan yang diawali dengan pemaksaan atau perintah 

tidak dianggap sebagai ‘urf. Praktik dari pemaksaan ini merupakan sesuatu yang 

bersifat terpaksa bukan alami yang dalam bahasa Usul Fikihnya dikenal dengan 

‘illah. Lihat: Al Yasa’ Abubakar, metode istishlahiah…, hlm. 151. 
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agama adalah peringatan Maulid Nabi. Negara Tunisia 

memperingati dua belas Rabiul Awal atau maulid Nabi 

hanya satu hari. Dalam perayaan Maulid ini dibaca shalawat 

kepada Nabi di masjid. Sedangkan di Aceh perayaan Maulid 

Nabi dilakukan hampir empat bulan. 

Sedangkan dalam qanun Meukuta Alam yang 

disyarahkan oleh Tgk. Di Meulek menyebutkan makna dari 

hukum uruf. 

ان شهدان مك كتاىوي ىي سكالين  يغ بوديِن بِوا معنِ حكم عرؼ إيت يائتو سكالي
فكرجاءن أتو فربواتن يغ تلو دتتفكن دي أولو سكالين علماء إسلَم يغ أىل السنة 
والْماعة دان فندافت أىل  أىل عقل  حكماء حكماء فدا ممرنتهكن سكلين أورغ يغ 

يان يغ بوديِن  دان سكال رعية منرماث دغن إسلَم دان تيدك إسلَم دان قبول لو سكل
 62سنغ اكن دي

‚Syahdan maka ketahui olehmu hai sekalian yang 

Budiman, bahwa makna hukum uruf itu yaitu sekalian 

pekerjaan atau perbuatan yang telah ditetapkan dia oleh 

sekalian ulama Islam yang Ahlussunnah waljama’ah dan 

pendapat ahli-ahli akal hukama’-hukama’ pada 

memerintahkan sekalian orang yang Islam dan yang tidak 

Islam dan kabullah sekalian yang Budiman dan segala 

rakyat menerimanya dengan senang akan dia.‛ 

Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian uruf 

lainnya. Dalam qanun ini jelas sekali patron dari uruf itu 

adalah pendapat ulama bahkan lebih dipersempit lagi yaitu 

ulama ahlussunnah waljama’ah. Definisi ini menginginkan 

uruf itu dibuat oleh para ulama berdasarkan ijtihadnya, 

diakui juga oleh orang-orang yang dianggap mampu dalam 

bidangnya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Uruf ini semacam aturan pemerintah berdasarkan 

rekomendasi ulama terhadapnya.  
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 Qanun Meukuta Alam dalam Syarh} Taz\kirah T}abaqa>t Tgk. Di 

Meulek dan komentarnya, disalin kembali dan dialihaksarakan dari Arab-

Melayu ke Latin oleh Mohd. Kalam Daud, dan T. A. Sakti, (Banda Aceh: Syiah 

Kuala Press, 2010), hlm. 104-105. 
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Hakim yang tinggal di Aceh pada masa itu harus 

mengikuti uruf yang telah berlaku, bahkan dengan tegas 

Qanun Meukuta Alam membuat satu bab khusus tentang 

keharusan hakim mengikuti uruf. 

ليد قت فصل بَب حاكم مك كتاىوي أولهمو بِوا واجب ىندكلو دكتهي أولو حاكم يغ
نكري فدا ماسغ ماسغ دائرة  63سكال حكم عرؼ نغري دان عادة  نكري دان رسام

{  فربنتهان سكلين رعية إسلَم دان رعية 58تمفتث مك سفاي دافتلو مثلسيكنث }
م حكم عادة دان كدوا حكم رسام دان تيدك إسلَم يعنِ يغ تيدك برأكام إسلَم دان فرتا

كتيك  عرؼ معروؼ فدا ماسغ ماسغ دائرة تمفت نكريث إيت مك تيك فركار يغ  
ترسبت إيت  تيدك بوليو دبواغكن دان دتغكلكن سكالِ كالِ يعنِ تيادالو دافت سكالِ  
كالِ  تغكلث داري فدا إيت لَكي دتتفكن دي أولو شرع  أكن دي دغن حكم فدا 

 دك  أدا ددالمث يغ دلَرغكن الله تعالَ دان رسول الله صل الله عليو وسلم.جنس يغ تي

‚Pasal bab hakim, maka ketahui olehmu, bahwa wajib 

hendaklah diketahui oleh hakim yang takli>d segala hukum 

uruf negeri dan adat negeri dan Resam Negeri pada 

masing-masing daerah tempatnya, maka supaya dapatlah 

menyelesaikan (85) perbantahan sekalian rakyat Islam 

dan yang tidak Islam, yakni yang tidak ada beragama 

Islam; dan pertama hukum Adat dan kedua, hukum 

Resam dan ketiga, Uruf makruf pada masing-masing 

daerah tempat negeri itu. Maka tiga perkara yang tersebut 

itu tidak boleh dibuangkan dan ditinggalkan sekali-kali; 

yakni tiadalah dapat sekali-kali tinggalnya dari pada itu; 

lagi ditetapkan dia oleh Syara’ akan dia dengan hukum 

pada jenis yang tidak ada di dalamnya yang dilarangkan 

Allah ta´a>la> dan Rasu>lulla>h S.A.W.‛ 

Bab ini menekankan pada hakim atau sekarang ini 

pemerintah melalui MUI atau MPU di Aceh untuk 

memberikan fatwa kepada masyarakat dengan 
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 Rusdi Sufi, Reusam adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan 

manusia yang tumbuh dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosiaal 

yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota msyarakatnya (Rusdi Sufi, dkk, 

Adat Istiadat Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 40). 
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mempertimbangkan uruf yang berlaku di daerah tersebut. 

Penekanan ini merupakan bukti kuat fungsi dan kedudukan 

uruf dalam kehidupan masyarakat Aceh. Aceh yang memiliki 

rakyat dengan latar belakang yang berbeda, baik sosial, 

keturunan maupun agama harus mampu hidup rukun dengan 

mengacu pada keputusan hakim berdasarkan uruf. 

Tampaknya uruf di Aceh dipengaruhi oleh mazhab Abu 

Hanifah, bahkan dalam hal pernikahan perempuan belum 

baligh yang tiada memiliki ayah atau kakek untuk mengikuti 

pendapat mazhab Hanafi.
64

 Pernyataan di atas disampaikan 

oleh Snocuk dengan mengutip pendapat Tgk Malem Itam. 

Tidak ada keterangan lebih jelas mengenai riwayat Tgk di 

lam Cut. Selain contoh di atas, penulis belum menemukan 

refensi lain yang menjelaskan secara detail uruf atau adat di 

aceh dipengaruhi oleh mazhab Hanafi.
65

 

Uruf atau kearifan lokal yang dikenal sekarang tidak 

boleh dipisahkan dalam kehidupan beragama. Tidak 

mempertimbangkan uruf sebagai bahan putusan atau rujukan 

suatu permasalahan, bisa mengakibatkan terjadinya 

kezaliman, perpecahan, bahkan permusuhan. Makanya dalam 

hal jual-beli ditekankan perlu pemahaman uruf suatu daerah. 

Misalkan ketika berbelanja di Aceh, pedagang biasanya 

menyediakan tempat atau kantong plastik untuk meletakkan 

barang belanjaan. Sedangkan di Tunisia pembelilah yang 

menyediakan kantong plastik untuk meletakkan barang 

belanjaan. 

Qanun Mekuta Alam juga menjelaskan definisi 

hukum adat, bahwa: 
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 Snouck hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, Jil II, (Jakarta: Yayasan 

Soko Guru, 1985), hlm, 23. 
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نكري سفرتي طبيعة يغ دىولو  دان معنِ حكم عادة إيت يائيتو مغولغ حكم يائتو عادة 
 66 كال دان تياد برككالن ددالمث إيت

‚Dan makna hukum adat itu, yaitu mengulang hukum; 

yaitu adat negeri seperti tabi’at yang dahulu kala dan 

tiada berkekalan di dalamnya itu.‛ 

Sepertinya makna adat dalam Qanun meukuta alam 

agak sedikit sulit dipahami, barangkali maksudnya adalah 

ketetapan hukum atau kebiasaan yang telah diakui dalam 

masyarakat dimana sifatnya tidak baku dan bisa berubah-

ubah.  

 

2.4.2. Perbedaan dan Persamaan antara ‘Urf (Uruf) dan ‘A<dah 

(Adat) 

Mas}lah}ah merupakan faktor utama yang menentukan 

suatu hukum dalam agama Islam.
67

 Bahkan lebih jauh 

mas}lah}ah merupakan dasar dari kaidah-kaidah utama dalam 

mengeluarkan hukum seperti qiya>s, istih}sa>n dan ‘urf. 

Penjelasan ini memberikan arti bahwa mas}lah}ah merupakan 

sandaran penting dalam pelaksanaan hukum Islam. 

Muhammad Daod Bakar melihat bahwa otoritas ‘urf 

menurut mayoritas sarjanawan modern sebenarnya tidak 

hanya tergantung pada nas}s}} baik al-Qur’anmaupun as-

Sunnah terhadap ‘urf itu sendiri, melainkan otoritas ‘urf 

berdasarkan pengakuan Islam terhadap penjagaan mas}lah}ah 

demi memelihara maqa>s}id al-syari>‘ah. 

Pendapat ini perlu kajian lagi karena sebagaimana 

dijelaskan pada pengertiannya, ‘urf itu dikontrol oleh syariat 

dan akal sehat. Tidak boleh ‘urf itu dilepas begitu saja 

dengan memberikan otoritas secara leluasa sehingga tidak 

lagi merujuk atau bersandar pada nas}s} dengan dalih 

mas}lah}ah secara mutlak. Penentuan mas}lah}ah itu sendiri 
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 Tgk. Di Meulek, Qanun Meukuta Alam…, hlm. 105. 
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 Ibnu ‘A<syu>r, Maqa>s}id asy-Syari>‘ah al-Isla>miyyah, (Mesir: Da>r as-

Sala>m, 2008), hlm. 288. 
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dilakukan oleh para ulama melalui pendekatan induktif 

sebagaimana dijelaskan Ibnu ‘A<syu>r dalam teori 

maqa>s}idnya.  

Lebih jauh lagi, al-Sya>t}ibi sebagai pendahulu dari 

Ibnu ‘A<syu>r telah menjelaskan apabila syari>‘ah  mengakui 

uruf dan adat sebagai sumber atau dalil, maka syari>‘ah 

sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan 

masyarakat.
68

 Sekiranya pada pemanfaatan qiyas yang 

berpangku pada ‘illah sebagai faktor yang memperlihatkan 

maslahah, maka dalam konteks ‘urf juga sama, ‘urf bisa pula 

melahirkan maslahah untuk umat. Justru itu ulama mengakui 

otoritas ‘urf sebagai media untuk menghindari terjadinya 

kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan beragama.
69

 

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam 

memaknai uruf dan adat, ada yang menyamakan da nada 

yang membedakan. Mus}t}afa> Ah}mad Zarqa >’ melihat uruf dan 

adat suatu kesamaan, karena uruf itu bagian dari adat. Adat 

lebih umum dari pada  uruf. Beliau menambahkan, uruf 

berlaku pada kebanyakan orang disuatu daerah bukan pada 

pribadi atau kelompok tertentu, dan uruf bukanlah kebiasaan 

alami sebagaimana berlaku pada kebanyakan adat. Tetapi 

muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.
70

 

Ah}mad Fahmi melihat uruf dan adat merupakan dua 

unsur yang berbeda. Perbedaan ini dilihat secara semantik 

bahwa dua term tersebut memiliki perbedaan. Uruf 

merupakan sesuatu yang diketahui sementara adat adalah 

kebiasaan karena ruang lingkup penggunaannya.
71
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 Al-Sya>t}ibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l asy-Syar‘iyyah, (Kairo: Maktabah 

al-Taufi>qiyyah, t.t.), hlm. 219. 
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 Ramad}a>n al-Bu>t}i, D{awa>bit} al-Mas}lah}ah fi asy-Syari>‘ah al-
Isla>miyyah, Cet. VII, (Beirut: Risa>lah Publisher, 2001), hlm. 193. 
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 Mus}t}afa> Ah}mad Zarqa >’, al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-‘A<mm, Jilid III, 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), hlm. 840 
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 Ah}mad Fahmi Abu> Sunnah,  al-‘Urf wa al-‘A<dah fi> Raqy al-Fuqaha>’, 
(Mesir: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 8 
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Selanjutnya Ibnu ‘A<bidi>n menjelaskan bahwa ‘urf dan ‘a>dah 

merupakan suatu kesamaan.
72

 Beliau menambahkan, ulama 

yang melihat perbedaan itu berasaskan pada lokalitasnya. 

Istilah ‘urf sering digunakan di daerah Timur Tengah, 

Magribi dan Teluk atau dengan istilah lain daerah Arab. 

Sedangkan term ‘a>dah digunakan di kawasan Melayu. 

Amir Syarifuddin juga melihat perbedaan, dimana 

adat itu jika diperhatikan secara asal-usul katanya dia berarti 

sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan tidak 

memiliki ukuran, namun tergantung pada bentuk perbuatan 

yang dilakukan tersebut. Sedangkan uruf tidak melihat pada 

proses terjadinya suatu perbuatan tetapi pada sisi perbuatan 

atau perkataan tersebut sudah dikenal, diakui dan diterima 

oleh banyak orang.
73

 

Disertasi ini melihat uruf dan adat itu suatu 

kesamaan, yaitu segala perbuatan atau perkataan yang diakui 

oleh masyarakat dan sesuai dengan syariah. Dua term ini 

sangat identik dalam praktik masyarakat Nusantara 

khususnya Aceh. Walaupun dalam bahasa Indonesia terdapat 

perbedaan. 

2.4.3. Pembagian ‘Urf 

Para ulama membagi ‘urf dari sudut pandang 

objeknya menjadi dua: lafz}}i (ucapan atau bahasa), dan ‘amali 

(perbuatan). Makna dari suatu perkataan di suatu masyarakat 

harus dipahami artinya berdasarkan kebiasaan, sehingga 

menjadi anggapan dalam masyarakat suatu arti yang pantas 

dan benar. Misalkan kata ‚semalam‛. Masyarakat Indonesia 

pada umumnya menggunakan istilah ‚semalam‛ untuk 

waktu malam yang telah berlalu atau kemaren malam, 

sedangkan masyarakat Sumatera Utara menggunakan Istilah 
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 Ibnu ‘A<bidi>n, Majmu>‘ah Rasa>il ibn ‘A<bidi>n: al-‘Ilm al-Z}a>hir fi> Nafs 
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 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada 
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‚semalam‛ untuk kemarin. Contoh di Aceh kita lihat 

penggunaan istilah baroh. Masyarakat Pidie dan lainnya 

menggunakan istilah baroh untuk menunjukkan arah yang 

berarti utara, sedangkan masyarakat Aceh Besar 

menggunakannya untuk menunjukkan tempat yang berarti 

bawah. 

Selanjutnya ‘urf perbuatan adalah suatu perbuatan 

yang telah dikerjakan terus-menerus oleh seluruh 

masyarakat. Adapun contoh dari ‘urf berupa perbuatan ini 

misalnya, untuk daerah nusantara bentuk penghormatan 

seorang murid terhadap gurunya berupa mencium tangan. Ini 

adalah perbuatan yang telah menjadi kebiasaan, dianggap 

lazim dan diketahui secara luas oleh masyarakat. Inilah ‘urf 

Indonesia. Tetapi dalam sebagian masyarakat Tunisia
74

 

bentuk penghormatan seorang murid terhadap gurunya 

berupa mencium tangan dan kecup keningnya. ‘Urf 

masyarakat Tunisia berbeda lagi dengan Suriah, bentuk 

penghormatan murid terhadap guru sama dengan ‘urf 

masyarakat Indonesia dan bahkan mereka marah jika murid 

mencoba mencium keningnya. Contoh lainnya kita lihat 

muslimah Aceh menutup aurat bagian bawahnya dengan 

menggunakan rok.
75

 Perbuatan ini diketahui dan 

dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sehingga menjadi ‘urf. 

Sebaliknya mereka melihat apabila ada muslimah 

menggunakan celana
76

 dianggap perempuan yang belum 
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 Peneliti pernah belajar di Tunisia selama empat tahun mulai tahun 

2007 sampai dengan tahun 2011, dan banyak berguru pada ulama-ulama Az-
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 ‘Urf ini terlihat pada abad ke-XX, sedangkan sebelumnya ‘urf 

mereka dengan menggunakan kain sarung, 
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 Yang dalam hal ini menyerupai celana laki-laki atau bahkan ketat 

maka dianggap menyalahi ‘urf. Perlu kita ketahui bahwa para perempuan juga 
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sempurna menutup aurat. Keadaan ini berbeda dengan 

Daerah Saudi Arabia, muslimah di sana menutup aurat 

dengan menggunakan gamis atau dalam bahasa mereka 

disebut jalabiah.  

Pembagian ‘urf berdasarkan cakupannya terbagi 

kepada dua, yaitu umum dan khusus. Maksud dari ‘urf umum 

adalah kebiasaan yang terjadi dan diketahui oleh masyarakat 

luas di suatu daerah. Misalnya jual-beli mobil. Akad pada 

transaksi jual beli mobil cukup pada mobil saja, sedangkan 

benda-benda lain
77

 yang mengikutinya tidak perlu akad dan 

biaya tambahan. Sementara ‘urf khusus, yaitu kebiasaan 

yang terjadi dan diketahui di masyarakat tertentu. Misalkan 

kebolehan menukar barang yang memiliki cacat tertentu 

dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tetapi kebolehan ini 

tidak berlaku untuk semua daerah dan toko. 

Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara’ dapat 

dibagi pada dua bagian yaitu: pertama, ‘urf s}ah}i>h }, adalah 

kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak 

bertentangan dengan dalil syara’, tiada menghalalkan yang 

haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak 

membatalkan yang wajib. Kedua, ‘urf fa>sid, merupakan 

suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, 

berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa 

kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang 

wajib. 

2.4.4. Pemanfaatan ‘Urf dalam Islam 

 Sebagian masyarakat muslim melihat agama Islam 

dibangun dari dasar tanpa adanya serapan atau pengaruh dari 

agama sebelumnya, Padahal dalam praktik dan kenyataannya 

masih ada adopsi beberapa budaya dan bahkan ibadah yang 

                                                                                                                                         
memiliki celana yang dalam istilah mereka dikenal dengan rok A dimana 

bentuknya menyerupai huruf A, karena  longgar.  
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 Misalkan kunci asli beserta kunci cadangan, ban cadangan, peralatan 

bongkar pasang ban, segitiga pengaman, dan lain-lain. 
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ada sebelumnya yang dikenal dengan istilah syar‘u man 

qablana>. 

Kehidupan Rasu>lulla>h S.A.W. terbagi pada dua fase, 

Makkah (13 tahun), dan Madinah (10 tahun). Kehidupan ini 

tentu saja sangat dipengaruhi oleh ‘urf-‘urf yang berlaku 

pada masa itu. Persentuhan ini tidak bisa dielakkan dan 

terkadang perlu supaya masyarakat mudah dalam menerima 

ajaran yang disampaikan Nabi.
78

 Para ulama banyak 

menerima ‘urf sebagai dalil atau metode dalam 

mengistimba>t} hukum. Al-Qara>fi berpandangan bahwa 

keberadaan ‘urf merupakan bagian dari dalil hukum Islam.. 

Legitimasi ‘urf adalah su>rah al-A‘ra>f ayat 199. Al-Qara>fi 

menambahkan bahwa ‘urf pada ayat tersebut sebagai suatu 

kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam mu‘a>malah 

manusia.
79

 

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ‘urf sebagai suatu 

perbuatan yang merupakan bagian dari adat istiadat dan 

berlaku dalam suatu masyarakat. Kemas}lah}atan manusia 

berubah-ubah sesuai dengan perkembangan suatu 

masyarakat. Kemaslahatan inilah yang menjadi perhatian 

ulama sehingga hukum Islam berubah sesuai dengan 

pergantian zaman dan keadaan.
80

  

Ibnu Mas‘u>d mengatakan dalam sebuah as\ar, segala 

sesuatu yang dianggap baik oleh muslim, maka baik juga di 

sisi Allah.
81

 Paparan ulama sejarah menyebutkan adanya 

budaya arab sebelum Islam yang dipraktikkan oleh 
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‘A<lami>n, (Mesir: Da>r al-Jali>l, t.t.), hlm. 346 

81
 Kaidah tersebut populer dalam versi Arabnya: 

سْلِمُ 
ُ
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Rasululah.
82

 Pernyataan ini mengindikasikan agama Islam 

tidak menghilangkan seluruh praktik atau budaya 

sebelumnya selama budaya tersebut dianggap baik. Contoh 

dalam ibadah haji,  Islam menjalankan ibadah haji dan umrah 

sebagaimana telah dipraktikkan dalam masyarakat Arab jauh 

sebelum Islam datang. Masyarakat Arab menjalankan ritual-

ritual tersebut sebagaimana dijalankan oleh umat Islam 

sekarang ini, yaitu talbiyyah, ih}ra>m, wuqu>f dan lain 

sebagainya. Setelah Islam datang, praktik tersebut masih 

diteruskan dengan penggunaan istilah yang sama, namun 

Islam membersihkan ibadah ini dari perilaku-perilaku 

jahiliyah yang berbentuk syirik. Dalam bidang jina>ya>t, 

hukum Islam mengadopsi budaya lain, misalkan qis}a>s} dan 

diya>t. Kedua hal ini merupakan bentuk pidana pra-Islam 

yang kemudian diadopsi dalam Islam dan dijadikan sebagai 

hukum pidana.
83

 

Pada masa sahabat, hukum juga dibangun dari adat 

yang berlaku pada masyarakat pada masa itu. Misalmya 

‘Umar bin Khat}t}a>b mengadakan layanan pos yang 

merupakan tradisi masyarakat kerajaan Bizantium dan 

Sasanid bukan dari Islam. 

Penggunaan ‘urf sebagai metode ijtiha>d atau sebagai 

gagasan-gagasan pembangunan hukum juga dilakukan pada 

masa Imam maz\hab sebagaiman Imam Abu Hanifah yang 

memanfaatkan ‘urf sebagai salah satu prinsip istih}sa>n. 

Dalam berijtih>d, Abu Hanifah memanfaatkan ‘urf yang 

sangat beragam dari suatu masyarakat sebagai sumber 

hukum sekunder selama ‘urf tersebut tidak bertentangan 
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dengan dalil-dali syar‘i.
84

 Berikutnya kita juga bisa melihat 

bahwa Ima>m Ma>lik bin Anas menjadikan ‘amal ahl al-

Madi>nah  yang merupakan bagian dari ‘urf sebagai salah satu 

rujukan hukum atau teori pembentukan hukum dalam 

maz\habnya.
85

 Imam Sya>fi‘i juga menjadikan ‘urf sebagai 

metode ijtihadnya dan juga merupakan salah satu hal yang 

penting dalam pembangunan pemikiran hukum Islam. Dalam 

perjalanan sejarah hidup Imam Sya>fi‘i kita melihat adanya 

pengaruh ‘urf. Dengan kata lain, keadaan sosial masyarakat 

dan keadaan zamannya sangat mempengaruhi Ima>m Sya>fi‘i 

dalam berijtiha>d guna membangun pemikiran hukumnya. 

Sebagai contoh kita sebut saja istilah qaul qadi>m dan qaul 

jadi>d. Ini menandakan Fikih itu fleksibel, elastis dan terdapat 

ruang gerak yang dinamis bagi kehidupan, perkembangan 

dan pembaharuan. Qaul qadi>m merupakan ijtiha>d Ima>m 

Sya>fi‘i ketika berada di Iraq, sedangkan qaul jadi>d 

merupakan pendapat beliau saat berhijrah ke Mesir. 

Perubahan ini salah satu faktornya adalah ‘urf. 

 

2.4.5. Strata Sosial  

Apa yang telah dijabarkan secara panjang lebar di 

atas, adalah teori pada umumnya yang didapati di dalam 

literatur Usul Fiqh, mungkin saja sampai saat ini masih 

paradigmatik. Namun dalam perkembangannya, ada hal lain 

yang terus meluas yang tidak dapat ditampik keberadaannya 

bahkan mesti diakui adanya suatu strata atau lapisan 

masyarakat yang terbentuk secara alami sebagai fakta yang 

sangat kuat. Stara ini terjadi di belahan bumi manapun, baik 
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di Timur Tengah maupun di Indonesia sendiri. Dalam 

kebanyakan kasus, strata inilah terkadang yang 

sesungguhnya menjadi motif kemunculan berbagai contoh 

kasus dalam teori ‘urf versi Usul Fiqh, misalnya hukum rad}a>́  

bahwa umumnya seorang syari>fah tidak menyusui sendiri 

karena bertujuan menjaga diri agar tetap cantik,
86

 orang 

bangsawan tidak mau menikah dengan gadis atau pemuda 

yang memiliki keturunan budak.
87

 Dalam pergaulan kita 

sendiri juga mudah didapati strata ini. Misalnya para pejabat 

bergaul sesama mereka, santri atau para Tgk. bergaul sesama 

Tgk. atau ulama, masyarakat biasa bergaul dengan 

masyarakat biasa. Pergaulan ini terbentuk secara alami tanpa 

ada rekayasa atau pemaksaan. Jika orang yang memiliki latar 

belakang pendidikan, pekerjaan atau strata sosial yang 

berbeda, maka akan sulit menyesuaikan diri. 

 

2.4.5.1. Definisi Strata Sosial 

Strata sosial merupakan kata majemuk yang 

terdiri dari strata dan sosial. Strata memiliki arti lapisan, 

tingkat masyarakat, tingkat pendidikan, dan sejenisnya. 

Sedangkan sosial memiliki arti sesuatu yang berkenaan 

dengan masyarakat atau suka memperhatikan 

kepentingan umum.
88

 Sedangkan menurut istilah strata 

sosial berarti perbedaan penduduk, golongan atau 

masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang 

diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas 

rendah. Dasar dan inti sistem stratifikasi masyarakat 

adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan 

kewajiban, serta tanggung-jawab masing-masing individu 
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atau kelompok dalam suatu sistem sosial.
89

 Pitirin 

melihat strata sosial sebagai golongan atau pelapisan 

tertentu, dimana diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. 

Penyebabnya adalah ketidakseimbangan pembagian 

antara hak dan kewajiban. Definisi ini tidak sesuai dengan 

apa yang ada di daerah kita, karena strata sosial yang ada 

di Indonesia bukan dibentuk tetapi terjadi secara alamiah. 

Berikutnya ada definisi yang dibuat oleh Robert 

seorang sosiolog ternama, dimana ia melihat strata sosial  

adalah penggolongan dalam kelas-kelas tersebut 

berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam 

suatu lapisan-lapisan yang lebih hierarkis menurut 

dimensi kekuasaan.
90

 Pandangan Robert tidak jauh 

berbeda dengan Pitirin dimana strata sosial itu merupakan 

suatu produk manusia yang lebih bersifat rekayasa atau 

kesengajaan bukan bersifat alamiah. Strata sosial yang 

terjadi pada masyarakat sekarang ini biasanya secara 

alamiah, bukan dibentuk oleh individu maupun golongan 

tertentu, sehingga definisi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pelapisan masyarakat yang terbentuk 

secara alami karena latar belakang yang berbeda. 

2.4.5.2. Bentuk-bentuk Strata Sosial 

Sistem stratifikasi sosial berpokok pada 

pertentangan dalam masyarakat. Dengan demikian sistem 

stratifikasi sosial hanya mempunyai arti khusus bagi 

masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi obyek 

penyelidikan. Dalam sistem stratifikasi sosial dapat 

dianalisis dalam ruang lingkup unsur-unsur sebagai 

berikut: pertama, distribusi hak-hak istimewa yang 

obyektif seperti misalnya kekayaan. Kedua, sistem yang 
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diciptakan oleh masyarakat yaitu sebuah wibawa 

(prestige) dan penghargaan. Ketiga, kriteria sistem 

pertentangan baik yang terjadi pada individu maupun 

kelompok. Keempat, lambang-lambang kehidupan seperti 

tingkah laku hidup, dan cara berpakaian. Kelima, 

solidaritas diantara individu maupun kelompok yang 

terjadi dari interaksi, kesadaran akan kedudukan masing-

masing individu maupun kelompok dan aktivitas.
91

 

Bentuk-bentuk stratifikasi sosial ialah suatu 

pelapisan sosial itu terjadi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu, dan dengan berdasarkan kriteria-kriteria 

tersebut, maka terwujudlah bentuk-bentuk strata sosial 

antara lain sebagai berikut: pertama, kriteria biologis. 

Pada kriteria ini dibagi atas kriteria menurut jenis 

kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, dan menurut 

umurnya yaitu golongan anak-anak, dewasa, dan tua. 

Kedua, kriteria geografis. Pada kriteria ini dapat 

digolongkan atas masyarakat desa dan masyarakat kota. 

Masyarakat kota terbagi atas masyarakat kota kecil, kota 

madya dan kota besar. 

Sementara menururt Antonina Yermakova, dan 

Ratnikov Valentine menyebutkan bahwa bentuk-bentuk 

stratifikasi sosial terbentuk dari: pertama, kriteria 

ekonomis. Kriteria ekonomis yaitu kriteria berdasarkan 

hak milik penduduk. Kriteria ekonomis ini terdiri atas 

tiga kelas: ekonomi tinggi, ekonomi menengah, dan 

ekonomi rendah. Kedua, kriteria status atau jabatan. Pada 

kriteria jabatan ini terdapat berbagai lapisan yaitu: 

golongan status sosial tinggi dan golongan status sosial 

menengah, serta golongan status sosial rendah, dan 
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golongan bukan pegawai dan pejabat.
92

 

Berbeda lagi menurut Sanapiah Faisal yang 

menyebutkan bahwa bentuk-bentuk stratifikasi sosial 

terbentuk dari: pertama, kriteria politis. Dalam kriteria 

politis yang utama adalah golongan yang menganut aliran 

politik, yaitu anggota partai politik dan gerakan masa, 

yang lain adalah golongan non-partai. Dari golongan 

partai politik ini terdapat strata sosial: pertama golongan 

pemegang kekuasaan politik tingkat pusat (pemimpin 

pusat) berkedudukan di ibu kota negara; kedua golongan 

pemegang kekuasaan politik tingkat daerah (Tingkat 

1/Propinsi). Kedua, golongan pimpinan partai tingkat 

cabang. Dimensi stratifikasi sosial modern terbagi 

menjadi tiga golongan yaitu: golongan tinggi, golongan 

menengah, dan golongan rendah.
93

 

Versi lain, Abdul Aziz menawarkan pembagian 

strata sosial  tiga bentuk utama: pertama, strata sosial 

dilihat dari sudut pandang kehormatan. Kehormatan 

terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Orang yang 

paling disegani ialah mereka yang mempunyai kelebihan, 

dihormati, dan mendapat tempat teratas. Ukuran 

semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat-

masyarakat tradisional, pada golongan tua atau orang 

yang pernah berjasa kepada masyarakat. Kedua, strata 

sosial dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau 

pendidikan, baik agama maupun umum. Kriteria atas 

dasar pendidikan terdapat strata sosial yaitu: golongan 

berpendidikan tinggi, golongan berpendidikan menengah, 

dan golongan yang berpendidikan rendah. Ketiga, kriteria 

agama. Dilihat dari segi agama, dalam masyarakat 
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terdapat lapisan-lapisan yang berdasarkan keagamaan 

yaitu: golongan beragama dan golongan yang tidak 

beragama. Golongan yang beragama pun terbagi dua, 

yaitu, golongan yang beragama Islam dan golongan yang 

beragama bukan Islam. Sedang golongan Islam pun 

terbagi kepada dua, yaitu golongan Islam yang mendalam, 

dan golongan Islam yang masih dangkal atau abangan. 

 

2.4.5.3. Teori Strata Sosial 

Teori ini diperkenalkan oleh Clifford Geertz
94 

dalam penelitiannya di Mojokerto Jawa Timur. 

Menurut hasil penelitiannya, terdapat perbedaan 

pola keberagamaan antara abangan, santri dan 

priyayi
95 yang sangat dipengaruhi oleh status sosial 

dan tingkat kehidupan masing-masing lapisan sosial. 

Clifford menilai tiga varian keberagamaan tersebut 
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dipengaruhi oleh tiga inti struktur sosial yaitu pasar, desa 

dan birokrasi pemerintah. Tiga lingkungan tersebut 

dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kebudayaan yang 

berbeda. Dalam hal ini memiliki kaitan erat dengan 

masuknya agama serta peradaban agama sebelum Islam di 

Jawa. Pengaruh peradaban ini telah mewujudkan adanya 

strata: abangan, yang artinya orang-orang yang 

menekankan aspek-aspek animistik; santri, yaitu orang 

yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priyayi, adalah 

orang yang menekankan aspek-aspek Hindu. 

Clifford menganggap abangan sebagai masyarakat 

desa yang religiusitas. Sedangkan santri dianggap sebagai 

bentuk religiusitas bagi para pedagang (pendatang yang 

berasal dari daerah lain). Asumsi ini didasarkan pada asal 

usul Islam. Sejarah mencatat bahwa Islam masuk ke 

Nusantara melalui jalur perdagangan. Clifford melihat 

Santri sebagai substuktur masyarakat yang mau berusaha 

untuk menjalan kehidupan sesuai dengan perintah agama 

Islam sebagai bentuk ketaatan. Ketaatan santri tidak saja 

terpatri pada ibadah saja, melainkan juga menyeluruh 

pada seluruh aspek kehidupan termasuk  sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya.
96

 

Di Jawa, santri biasanya hidup dan berada pada 

Kawasan pesiri karena Kawasan yang mudah disinggah 

oleh para penda’I dari berbagai penjuru termasuk Aceh. 

Bila dilihat dari sejarah Aceh, Santri biasanya hidup di 

daerah yang berbeda beda, terdapat daerah pesisir (seperti 

syiah kuala), pinggiran (seperti santri dari dayah tanoh 

Abee). Dewasa ini santri di Aceh telah berada di daerah 

yang sangat beragam dan telah hidup/bekerja di berbagai 

instansi pemerintah.  
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Selanjutnya adalah golongan Priyayi. Priyayi 

merupakan lapisan sosial masyarakat yang berasal dari 

kaum bangsawan. Biasanya orang bangsawan lebih dekat 

dengan penguasa yang mana pengamalan agama masih 

dipengaruhi oleh ajaran agama sebelum Islam. Ciri dari 

priyayi adalah adanya percampuran pengamalan ajaran 

Islam dengan keraton atau tradisi kejawen atau tradisi 

hindu dan budha. 

Teori pelapisan Clifford Geertz ini mendapat 

kritikan yang berasal dari sejumlah peneliti, baik dari 

Barat itu sendiri, maupun dari Indonesia. Dari barat 

misalkan kritikan yang berasal dari Marshal dengan  

dalam studinya‛ The Venture of Islam‛ yang mengkritisi 

kesimpulan Clifford tentang keraguannya terhadap 

keislaman orang jawa (adanya klasifikasi ini). Marshall 

melihat clfford hanya melihat Islam di Jawa hanya 

pengamalan fikihnya saja, padahal dalam islam itu tidak 

hanya fikih, melainkan juga tasawuf dan akhlak.
97

 

Meskipun demikian, Marshall tetap mengapresiasi 

penemuan penelitian Clifford ini dan menganggapnya 

sebagai sebuah penelitian penting dalam studi Islam di 

Asia. Kritikan dari Sarjana Barat lain datang dari Roof 

dan Eickelman yang melihat Clifford kurang memahami 

dan mendalami budaya Islam Jawa.
98

 Kritikan terhadap 

Clifford ini ada benar dan salahnya, kebenarannya adalah 

kehidupan Clifford di jawa tidaklah lama sehingga 

terkadang tidak memahami dan menguasai dengan baik 

kearifan local yang ada di jawa sehingga teori yang 

dihasilkan mendapat kritikan. Sisi benarnya adalah strata 

sosial yang ungkapkan dari penelitian Clifford merupakan 
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nyata adanya dan bisa terlihat sekarang ini, tidak hanya di 

jawa, Aceh misalkan juga bis akita jumpai masyarakat 

Islam yang ta’at, kurang ta’at dan bahkan tidak ta’at 

sama sekali. 

Peneliti dari Indonesia juga mengkritik teori ini, 

seperti kritikan Zaini Muhtarom. Zaini mengkritik secara 

tajam penelitian Clifford dengan tema ‚Santri dan 

Abangan di Jawa‛ hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

klasifikasi masyarakat jawa dalam menganut Islam 

tidaklah dikatan sebagai hasil yang baik karena tidak 

memiliki dasar yang konsisten.  Istilah santri, abangan 

dan priyayi tidaklah sepadan karena santri dan priyayi 

mengandung arti religious sedangkan kata priyai tidak 

mengandung sama sekali
99

. Disinilah letak kekacauan 

yang dimaksud. Peneliti melihat kritikan ini hanya 

melihat ketidaktepatan penggunaan istilah saja, tetapi 

tidak memungkiri adanya strata tersebut. 

Peneliti sendiri melihat teori ini merupakan suatu 

temuan yang bersifat nyata, bukan suatu pemaksaan. 

Karena seperti dijelaskan di awal, bahwa strata sosial itu 

memang murni lahir di suatu kalangan masyarakat secara 

alamiah. Namun di balik alamiah itu, terdapat pula strata 

sosial yang dibentuk oleh manusia. Strata sosial yang 

terbentuk secara alamiah tidak bisa dielakkan oleh 

masyarakat, bahkan para ulama menjadikannya sebagai 

suatu objek pembahasan khusus dalam Fikih nikah, 

misalkan tentang kafa>’ah atau contoh yang diberikan oleh 

‘Abdul Wahha>b Khalla>f tentang kebiasaan perempuan 

berkedudukan tinggi tidak mau menyusui bayinya. 

Pelapisan sosial yang dibentuk oleh suatu 

kelompok atau golongan tertentu untuk sebuah 

                                                             
99

 Koentjaraningrat, Sejarah Antropologi, Jil 1, (Jakarta: UI Press, 

1987), hlm. 89-91. 



 78 

kepentingan yang tidak sesuai agama adalah suatu 

larangan, karena Islam tidak memandang strata yang 

bersifat memecahkan atau paling kurang melihat diri 

lebih baik dari orang lain, ataupun golongannya lebih baik 

dari golongan lain. Tetapi jika terbentuk sendiri tanpa 

menimbulkan masalah, pelapisan masyarakat ini hal yang 

wajar, maka teori ini harus disikapi dengan bijak bukan 

dengan kebencian. 

2.4.6. Praktik ‘Urf  Masyarakat Aceh 

Masyarakat Aceh tidak terlepas dari ‘urf, hampir 

dipastikan segala kegiatan masyarakat selalu 

mempertimbangkan ‘urf, atau dalam istilah Aceh dikenal 

dengan istilah adat.
100

 Masyarakat Aceh memiliki pandangan  

tersendiri terhadap ‘urf. Mereka melihat ‘urf itu bagaikan 

darah dan daging, atau bagai zat ngen sifuet yaitu benar-

benar menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Orang Aceh sering 

menyebutkan istilah adat bak po teumeuruhom hukom bah 

syiah kuala.101
 Istilah ini sudah menjadi falsafah hidup 

masyarakat Aceh dan terdapat dalam hadih maja (pepatah 

Aceh).
102 Hadih Maja  lain menyebutkan bahwa ‚Hukom 

menye hana adat tabeue, adat meunyo hana hukom bateue‛‛, 

artinya hukum akan hambar jika tidak ada adat dan adat 
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dimaksudkan di sini adalah raja Iskandar Muda dan Syiah Kuala adalah Syeikh 

‘Abdurrau>f al-Singkili. 
102

 Hoesien Muhammad, Adat Aceh (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan 

Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 1. 1 
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akan batal tanpa ada hukum.
103

 Hadih maja ini membuktikan 

adanya hubungan erat anatar hukum dan adata dalam 

masyarakat Aceh. 

Oleh karena itulah Islam menjadi jalan hidup yang 

kental  bagi orang Aceh sehingga menjadi budaya dan adat 

yang kuat. Pengamalan Islam di Aceh sangat menonjol baik 

struktural maupun non struktural. Misalakam dalam 

kehidupan struktural, di Aceh terdapat Qadi (hakim) yang 

merupakan tempat bertanya persolan agama kerajaan, seperti 

Nu>ruddi>n Ar-Ra>niri dan ‘Abdurrau>f as-Singkili, dua ulama 

ini adalah pengawal kehidupan sosial, politik, budaya dan 

kegamaan masyarakat Aceh yang diakui dan dinggakat oleh 

kerajaan. Sedangkan di tingkat Gampong (desa), terdapat 

imum meunasah 104
 yang memimpin semua urusan Agama 

dan tokoh Agama yang juga mempertimbangkan ‘urf sebagai 

metode penetapan suatu hukum.
105

 Salah satu ‘urf di Aceh 

yang sangat kental adalah perayaan meulod (maulid Nabi) 

yang dirayakan selama 3 bulan 10 hari yang dimulai dengan 

khanduri (Jawa: slametan) pada harinya ceramah agama di 

waktu malam. ‘Urf lainnya adalah binteh teuhah atau 

dikenal dengan peuhu panyet. Ini merupakan upacara orang 

meninggal yang biasanya dilaksanakan selama tujuh sampai 

                                                             
103

 Rusjdi Ali Muhammad & Dedy Sumardi, Kearifan Tradisional 
Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh, (Banda Aceh: Dinas 

Syariat Islam, 2013), hlm. 139. 
104

 Imum meunasah adalah tokoh agama tingkat Gampong yang 

diangkat berdasarkan musyawarah. Biasanya imum merupakan ahli agama yang 

pertama menjalani pendidikan agama di Dayah. Tugasnya adalah mengurus 

segala urusan agama dan juga termasuk tokoh adat yang dituakan. Meunasah 
merupakan sebuah bangunan yang berbentuk seperti rumah panggung yang 

dijadikan sebagai tempat ibadah, musyawarah dan mufakat. Meunasah sendiri 

berasal dari kata madrasah. Lihat: Abdul Mukti, Rekrontruksi Pendidikan Islam, 
Belajar dari Kesuksesan Madrasah Nidhamiyah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 

hlm. 50. 
105

Lihat Nurdin Abidin, ‚menghidupkan kembali kearifan lokal Aceh: 
Peran Budaya dalam penyelsaian Konflik Masyarakat‛, Jurnal Anlisis, Volume 

XIII, nomor 1, Juni 2013, hlm. 198.   
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sepuluh hari. Inti dari acaranya adalah melayat dan 

bertakziah dengan membaca samadiah untuk 

almarhum/almarhumah. 

Terkait strata sosial, dalam Qanun Meukuta Alam 

disebutkan bahwa rakyat Aceh terbagi dua bagian dimana 

setiap bagiannya memiliki ciri tertentu. Pembagian ini tentu 

saja menggambarkan masyarakat Aceh dulu terdapat 

klasifikasi sosial. Disebutkan dalam Qanun bahwa: 

ىي طالب بِواساث رعية إيت دوا بِغيان يغ  وبَب ميتاكان مك كتاىوي أولهم )فصل(
ة خاص إيت أدا دوا ماجم ساتو بِكيان رعية خاصة  يغ كدوا بِكيان رعية عامة مك رعي

غ كدوا فرتام بكرج إي كارن مالو دان حاجة فاكين دان درىم كرن مغمبيل منفعة داري ي
يقين ىاتي سرت كاسو سايغ كفدا كرجاءن دان بوكن   بكرج بَكي كرجاءن يائتو كارن 

كارن حاجة كفدا فنكات دان ككاياءن ىرت بندا  فمبريان داري فدا كرجاءن ىات 
يغن كبجيكن دان كعادلن دان كمعمورن رعية دان جنت كفدا سنغ رعية سات كارن إ

 ديسلورىث دان كاسو كفدا كمشهورن نكري دان مكو كرجاءن مك جاغنلو دسماكن 
رعية خاص أنتار كدواث أولو كرجاءن مك أفبيل دسماكن دي مرتبة كدواث أولو سلطان 

م رعية يغ فليهن فرتغهان يغ  مك جاديلة جدرا ساتو ركن كرجاءن أدافون رعية  يغ فرتا
كتيك رعية فليهن يغ تركورغ مك دفرنتهكن دي دأتس مريك إيت يغ ترسبت إيت ماسغ 

غتاىوان دان تناك كقوتنث مك ىندك مغيغت تيك ف ماسغ حال مريك إيت منورت علم
فركار إيت أولو سكلين أورغ يغ بسر بسر يائتو يغ فرتام دودك يغ فدا تمفتث يغ تيدك 

ندىكن أورغ يغ كدوا بربوات تيف تيف فربواتن دان فكرجاءن يغت يدك دافت دافت دف
رغ مك يغ أو دأوبِكن أورغ كتيك وقت بركلَم بركات كات يغت يدك دافت دبنتهكن 

تيدك دافت دبنتهكن  أورغ  مك يغ تيك فركار إين ىندكلو سيوكياث دإيغت دان مماكي 
بسر جوا أداث انتهى الكلَم تذكرة أولو سكليان راج راج دان سكال  أورغ يغ بسر 

 106طبقات بستان السلَطين بدر المنيْ محي السنة.

‚(Pasal) Bab menyatakan rakyat, maka ketahui olehmu 

hai t}a>lib, bahwasanya rakyat itu dua bahgian, yang 

satu bahgian, rakyat khas}s}a>h, yang kedua bahgian 

rakyat ‘a>mmah. Maka rakyat yang kha>s}s}ah itu ada dua 

macam: pertama, bekerja ia karena malu dan hajat 

                                                             
106

 Tgk. Di Meulek, Qanun Meukuta Alam…, hlm. 94. 
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pakaian dan dirham karena mengambil manfaat dari 

pada kerajaan. Dan yang kedua, bekerja bagi kerajaan, 

yaitu karena yakin hati serta kasih sayang kepada 

kerajaan, dan bukan karena hajat kepada pangkat dan 

kekayaan harta benda pemberian dari pada kerajaan. 

Hanya saja karena keinginan kebajikan dan keadilan 

dan kemakmuran rakyat dan cinta kepada senang 

rakyat seluruhnya dan kasih kepada kemasyhuran 

negeri dan megah kerajaan. Maka janganlah disamakan 

dia rakyat yang kha>s} antara keduanya oleh kerajaan. 

Maka apabila disamakan dia martabat keduanya oleh 

kerajaan, maka jadilah cedera satu rukun kerajaan. 

Adapun rakyat yang ‘a>mm itu ada tiga bahgian: yaitu 

yang pertama, rakyat yang pilihan, yang kedua, rakyat 

pilihan pertengahan, yang ketiga, rakyat pilihan yang 

terkurang. Maka diperintahkan dia di atas mereka itu 

yang tersebut masing-masing hal mereka itu dengan 

sekira-kira hal mereka itu menurut ilmu pengetahuan 

dan tenaga kekuatannya. Maka hendaklah mengingat 

tiga perkara itu oleh sekalian orang yang besar-besar: 

yaitu yang pertama, duduk yang pada tempat yang 

tidak dapat dipindahkan orang. Yang kedua, berbuat 

tiap-tiap perbuatan dan pekerjaan yang tidak dapat 

diubahkan orang. Ketiga, waktu berkalam, berkata-

kata yang tidak dapat dibantahkan orang. Maka yang 

tiga perkara ini hendaklah seyogiyanya diingat dan 

memakai oleh sekalian raja-raja dan segala orang yang 

besar-besar jiwanya.‛ 

Pembagian rakyat yang disebutkan dalam Qanun 

Meukuta Alam memberikan informasi bahwa secara tidak 

sadar masyarakat Aceh sudah terpilah-pilah baik sengaja 

maupun tidak. Dalam hal ini terlihat sekali pembagian 

pertama dari rakyat adalah orang yang bekerja berdasarkan 

keinginan bukan keikhlasan. Pengakuan ini menjadi alat ukur  

dalam kajian sejarah Aceh yang mana terdapatnya strata 

sosial dalam kehidupan dan diakui oleh kerajaan sebagai 

bentuk apresiasi (rakyat yang bekerja kepada pemerintah 
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dengan penuh keikhlasan) dan sikap hati-hati (rakyat yang 

bekerja berdasarkan jabatan dan keinginan). Strata ini secara 

tidak langsung juga membentuk rakyat dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari, baik bersifat sosial maupun bersifat 

ibadah. Akan mudah sekali terlihat adanya tingkatan dan 

pelapisan dalam kehidupan. 
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BAB III 

FIKIH AURAT PEREMPUAN  

 

3.1. Pengertian Aurat 

Mayoritas umat manusia mengindentikkan perempuan 

secara fisik sebagai simbol keindahan. Semakin indah 

penampilan seorang perempuan terlebih dengan cara 

menampakkan lekukan postur tubuhnya, maka semakin dekat 

pula untuk terjerumus dengan larangan terintinya, yaitu zina. 

Islam tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam perbuatan 

kotor yang disebabkan oleh perempuan. Oleh karenanya Islam 

datang menawarkan batas-batas tubuh yang wajar dipandang 

oleh setiap manusia yang dikenal dengan aurat. Dalam Islam 

aurat mendapat perhatian khusus dan sangat serius 

dibicarakan. Alasannya adalah aurat memiliki beberapa aspek 

yang berkaitan dengannya. Misalkan dalam bidang ibadah, 

muamalah atau etika pergaulan perempuan dengan sesama 

perempuan, perempuan dengan non-muslim, perempuan 

dengan anak kecil, perempuan dengan mahram
1
 atau dengan 

lelaki yang bukan mahram, semua aspek yang disebutkan 

memiliki kaitannya dengan gaya berpakaian. 

Term aurat pada dasarnya berasal dari bahasa Arab. 

Ibnu Manzur menyebutkannya dalam Lisa>n al-‘Arab,
2 bahwa 

aurat itu berasal dari tiga kata, pertama, ‘awira dengan arti 

perasa hilang. Jika digunakan untuk lidah, berarti hilang inrda 

perasa atau pengecap. Awira bukanlah makna aurat dimaksud 

dalam penelitian ini, karena definisi ini lebih kepada non-fisik 

yang mana bisa dipahami bahwa seseorang yang terbuka 

auratnya berarti seseorang yang telah hilang rasa malu dan 

                                                     
1
 Orang (perempuan/laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat 

karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh 

menikah diantaranya. KBBI Web, diakses pada 20 Mei 2020. 
2
 Ibnu Manzur, Lisa>n al-‘Arab, Jilid V, (Kairo: Da>r al-Ma’a>rif, t.t.), hlm. 

3164-3166. 
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mengecewakan. Kedua, aurat itu berasal dari kata ‘ara yang 

memiliki arti menutup dan menimbun. Definisi ini juga bukan 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Ketiga, a‘wara yang 

berarti menimbulkan kerusakan apabila dilihat. Inilah definisi 

yang tepat dan digunakan dalam penelitian ini. 

Disebutkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

sesuatu yang terdorong orang menutupi karena terlihat dan 

menjadi malu disebut aurat.
3
 Definisi ini sangat umum, karena 

tidak disebutkan secara jelas sesuatu yang ditimbulkan, boleh 

jadi yang ditimbulkan tersebut adalah perbuatan atau 

perkataan seseorang yang tidak sesuai dengan agama atau 

tidak sesuai dengan adat-istiadat setempat. Supaya lebih 

terukur, maka penulit kutip definisi menurut kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang mengartikan aurat sebagai anggota 

tubuh yang harus ditutupi menurut syariat Islam.
4
 Penulis 

lebih cenderung menyetujui definisi ini karena jelas sekali 

disebutkan bahwa aurat itu anggota tubuh yang harus ditupi 

dan menjadikan Islam atau dalam hal ini fikih sebagai alat 

ukurnya. Wahbah Zuh}aili dari kalangan kontemporer 

menyebutkan bahwa aurat yang dimaksud dalam agama 

adalah bagian tertentu dari tubuh manusia harus ditutupi 

karena penrintah agama dan haram diperlihatkan.
5
 Definisi 

Wahbah Zuh}aili ini juga yang dimaksud oleh peneliti dalam 

Disertasi ini. 

3.2. Aurat dalam Al-Qur’an dan Hadis 

Telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an secara eksplisit 

hukum baku dan normativ terkait batasan aurat perempuan. 

Dalil ini menunjukkan bahwa seorang yang telah mukallaf 

                                                     
3
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 1984), hlm. 65. 
4
 Tim Penyusun, KBBI, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 104. 

5
 Wahbah Zuh}aili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuh, Jilid I, (Beirut: Da>r al-

Fikr, 2008), hlm. 633. Beliau menyebutkan dalam kitabnya dengan redaksi: 

رهُُ وَمَا يََْرُمُ النَّظْرُ إِليَْوِ  بُ سَت ْ  الَْعَوْرَةُ شَرْعًا مَا يََِ
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wajib menjalankan perintah Allah ini.
6
 Di antara ayat yang 

memerintahkan kepada perempuan al-Ahzab 59, al-Nur 31 dan 

60. Manusia selaku makhluk memiliki kecenderungan terhap 

lawan jenis dan ada hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan 

rangsangan dari gerak geirk ataupun bagian tubuh tertentu. 

Hal ini bisa menimbulkan rangsangan seks. Islam tidak 

melarang seks, namun menganjurkannya untuk dikendalikan, 

yang termaktub dalam al-Nur ayat 31.
7
 Bentuk perintah 

pengendalian ini terdapat dalam Q.S. al-Nu>r [24]: 30-31 yang 

berbunyi: 

وا مِنْ أبَْصَارىِِمْ وَيََْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أزَكَْى لَذمُْ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بِاَ  وَقلُْ  يَصْنَ عُونَ قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّ
هَا وَلْيَضْربِْنَ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارىِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلََّ مَ  ا ظَهَرَ مِن ْ
نَّ أَوْ أبَْ نَائِهِنَّ أَوْ أبَْ نَاءِ بُِمُرىِِنَّ عَلَى جُيُوبِِِنَّ وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلََّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أَوْ آبََئِهِنَّ أَوْ آبََءِ بُ عُولتَِهِ 

أوَْ بَنِِ أَخَوَاتِِِنَّ أوَْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَِْاَنُ هُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن غَيْرِ  بُ عُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِِِنَّ أَوْ بَنِِ إِخْوَانِِِنَّ 
فْلِ الَّذِينَ لََْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلََ يَضْربِْنَ بَِِرْ  رْبةَِ مِنَ الرّجَِالِ أوَِ الطِّ جُلِهِنَّ ليُِ عْلَمَ مَا أوُلِ الِْْ

يعًا أيَُّوَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ    يُُْفِيَن مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَتُوبوُا إِلََ اللََِّّ جََِ
‚Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan memelihara 

kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi 

mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

mereka perbuat". [30] Katakanlah kepada perempuan yang 

beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 

                                                     
6
 Dalam buku jilbab karya Quraish Shihab dikatakan bahwa dari Q.S. al-

A´ra>f: 22 terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, sebelum mencicipi buah 

terlarang, bisa jadi Adam dan istrinya telah berpakaian, kemudian tanggallah 

pakaian yang digunakan akibat mencicipi buah itu. Kemungkinan kedua, 

mereka belum berpakaian akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Baru setelah 

mencicipinya mereka baru sadar. Jika mengacu pada kemungkinn kedua yakni 

menutup aurat merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan 

istrinya pada saat kesadaran mereka muncul. Sehingga ketika seseorang belum 

memiliki kesadaran semisal anak di bawah umur atau orang gila, mereka tidak 

akan segan memperlihatkan auratnya. 
7
Quraihs Shihab, Jilbab Pakaian perempuan Muslimah: Pandangan Ulama 

masa lalu, dan Cendikiawan Kontemporer, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), hlm. 

96. 
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perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 

putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 

lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, 

atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang 

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak 

yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah 

mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 

Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung.[31]‛ 

Ayat 30 memerintahkan kepada lelaki supaya 

memelihara pandangan dan kemaluannya atau diperintahkan 

untuk menjaga hawa nafsu. Buya Hamka menjelaskan terkait 

tafsir ayat 30 ini bahwa laki-laki harus menjaga penglihatan 

mata
8
. Buya melihat pandangan yang terjadi saat pertama 

bukanlah unsur yang disengaja, tetapi pandangan kedua adalah 

unsur kesengajaan. Pandangan kedua ini bisa saja tidak 

berpaling saat melihat aurat dan bisa juga pandangan 

berikutnya setelah pandangan pertama terjadi. Larangan ini 

merupakan bentuk pencegahan supaya tidak terjerumus dalam 

perbuatan zina.  

Ayat berikutnya menekankan kepada perempuan untuk 

tidak memperlihatkan perhiasanya. Maksud perhiasan disini 

adalah anggota tubuh atau pakaian yang membuat nafsu 

lawan jenis terangsang kecuali muka atau tangan karena sudah 

buasa tanpa. Asba>b al-nuzul ayat 31 ini sebagaimana 

diriwayatkan oleh Ibnu Abi> Ha>tim dari Ja>bir bin ‘Abdilla>h 

bahwa Asma binti Mursyid yang merupakan pemilik kebun 

                                                     
8
 Buya Hamka, Tafsi>r al-Azhar, Jilid VII, (Singapura: Pustaka Nasional 

LPED, t.t.), hlm. 4924. 
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kurma sering dikunjungi oleh perempuan-perempuan yang 

bermain di kebunnya. Perempuan-perempuan tersebut sudah 

dewasa namun dada dan sanggul-sanggul mereka tidak 

tertutup. Karena keadaan seperti ini Asma berkata ‚alangkah 

buruknya pemandangan ini‛.  

Peristiwa di atas menggambarkan betapa buruknya 

perbuatan menampakkan anggota tubuh yang bisa 

menimbulkan rangsangan atau menilbukan daya tarik laki-laki 

sehingga wanita sendiri pun tidak suka. Keburukan ini 

tergambar dari ucapan asma yang pada akhirnya turunlah ayat 

31 dari surat al-Nur ini sampai pada lafaz ‘aura>t al-nisa>’. 

Berkenaan dengan peristiwa tersebut di atas, diperintahkanlah 

kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menutup 

auratnya. Berselang beberapa waktu turun sambungan ayat 

tersebut sampai pada akhir ayat. Hal ini dikarenakan para 

perempuan membuat perhiasan yang digunakan pada kaki. 

Tujuannya untuk memperlihatkan kepada setiap orang yang 

mereka lewati dengan memukul-mukul kaki ke tanah sehingga 

kantong tersebut berbunyi dan menjadi kebanggaan mereka. 

Perbuatan ini dapat mengundang atau memang sengaja untuk 

menarik perhatian dari para lelaki.
9
  Turunnya ayat ini seolah-

olah menggambarkan penutupan tubuh yang mempengaruhi 

birahi lawan jenis adalah suatu keniscayaan dan merupakan 

suatu maslahat besar. Menaatinya merupakan suatu perbuatan 

yang sangat diharapkan, terlihat dari lafad akhir ayat al-Nur 

31. 

Para mufassir memiliki pendapat tersendiri mengenai 

batasan aurat perempuan. Ibnu Jarir menyebutkan muka dan 

tangan (telapak tangan sampai pertengahan lengan) bukan 

                                                     
9
 Shaleh. K.H. Q, dan Dahlan, K.A.A, Asba>b al-nuzul Latar Belakang 

Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Quran, Cet. X, Ed. II, (Bandung: Penerbit 

Dipenorogo, 2004), hlm. 383. 
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bagian aurat perempuan.
10

 Selanjutnya al-Qurtubi menafsirkan 

ayat 31 dengan pernyataan bahwa seorang perempuan 

hendaklah tidak menampakkan perhiasannya kecuali memiliki 

tujuan untuk menjauhi, menghindari atau mencegah dari 

terjadinya fitnah. Al-Qurtubi melihat adanya perbedaan 

ukuran pengecualian  perhiasan yang boleh terlihat. Mengutip 

pendapat Ibnu Mas´u>d dan Ibnu Jubair sebagaimana dikutip 

oleh Rusjdi Ali Muhammad bahwa yang boleh tampak adalah 

pakaian, dan disambung oleh Ibnu Jubair dan wajah si 

perempuan, kemudian ditambahkan lagi pendapat Ibnu 

Mas´u>d dan Ibnu Jubair oleh Sa´i>d bin Zubair, ‘At}a>’ serta al-

Auza>́ i bahwa yang boleh terlihat dari perempuan pakaian, 

kedua telapak tangan dangan muka.
11

 

Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Ibnu ‘A<syu>r 

dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsi>r al-Tah}ri>r wa al-

Tanwi>r menyebutkan perhiasan tersebut terbagi dalam dua 

macam, pertama, bersifat ‚khilqiyah‛ (fisik dan melekat pada 

seseorang), ialah sebagian besar jasad perempuan seperti 

khususnya wajah, kedua pergelangan yakni batas dimana 

gelang tangan ditempatkan, kedua siku sampai pada bahu, 

payudara, kedua betis dan rambut. Kedua, hiasan yang bersifat 

‚muktasabah‛ (dapat diusahakan), seperti hal yang lumrah 

dipakai perempuan semisal pakaian, cincin, anting, kalung, 

dan lain sebagainya. Dalam pandangan Ibnu ‘Asyur tersebut, 

hiasan khilqiyah dapat ditoleransi ketika dapat mengakibatkan 

kesulitan bagi perempuan.
12

 

Terkait perhiasan dalam ayat 31 ini, ulama berbeda 

pendapat dalam memaknai kalimat  ِاهَ ن ْ مِ  رَ هَ ا ظَ  مَ لََّ إ . Al}-T{abari 

                                                     
10

 Ibnu Jari>r at}-T{abari, Ja>mi´ al-Baya>n  an takwil Ai al-Qur’a>n, Juz XVIII, 

(Beirut: Da>r al-Ma’rifah, 1989), hlm. 84. 
11

 Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sunardi, Busana dalam Perspektif Fiqh 
Islam, t.tp, 2011, hlm. 6. 

12
 Ibnu ‘A<syu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r, Jilid XVIII, (Tunisia: Da>r at- 

Tu>nisiyyah li an-Nasyr, 1984), hlm. 206. Lihat juga: M. Quraish Shihab, tafsir 
al-misbah…, hlm. 76. 
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menjelaskan maknanya sebagai muka dan tangan, dan 

mencakup pula celak mata, cincin, gelang dan cat kuku.
 
Ibnu   

‘A<<syu>r berpendapat bahwa yang dimaksud hiasan adalah 

hiasan yang bersifat khilqiyah (melekat) seperti wajah, 

pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua 

betis dan rambut.  Sedangkan  maksud  kalimat هَا  إِلََّ مَا ظَهَرَ مِن ْ
mengacu  pada hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi karena 

dapat menimbulkan kesulitan apabila ditutup seperti wajah, 

kedua tangan dan kedua kaki.
13

 Sedang Buya Hamka 

memaknainya dengan cincin, muka dan tangan.
14

 

Lebih lanjut Buya Hamka menambahkan bahwa dalam 

ayat 31 ini diperintahkan untuk menutupkan selendang kepada 

juyub (lubang) yang membukakan dada sehingga kelihatan 

pangkal susu. Kadang-kadang pun tertutup tetapi 

pengguntingnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam 

ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang 

diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan 

syahwat. Perempuan yang beriman akan membawa ujung 

selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini 

akan menimbulkan hasrat laki-laki sehingga bisa 

menyebabkan kehilangan kendali atas diri mereka.
15

 

Komentar Buya Hamka ini seakan beliau menegaskan 

maslahat dari menutup dada bisa terlepas dari gangguan pria 

jahat birahi. Hamka memperlihatkan besarnya nilai 

kemashlahatan yang harus dijaga di samping juga menjaga 

nilai tauhid dengan menutupi dada dengan selendang. 

Penggunaan ‚selendang‛ sebagai media penutup aurat 

merupakan hasil dari produk budaya yang mana relevan 

dengan waktu itu, namun sekarang ini sudah menggunakan 

jilbab.  

                                                     
13

 Ibnu ‘A<syu>r, al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r  hlm. 206. 
14

 Buya Hamka, tafsir al-Azhar…, hlm. 4925 
15

 Buya Hamka, tafsir al-Azhar…, hlm. 4926 



 90 

Allah menutup ayat 31 ini dengan perintah untuk 

bertaubat dan menjanjikan kemenangan apabila mampu 

menjalankan perintah tersebut. Ini adalah bentuk dari nilai 

tauhid, maslahat dan keadilan. Para mufassir memaknai akhir 

ayat ini dengan perintah agar mengerjakan segala perintah 

yang ada dalam ayat tersebut, yaitu menghiasi diri dengan 

sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia dalam konteks 

ini pakaian yang sesuai ajaran. Begitu juga perintah untuk 

meninggalkan tradisi jahiliyah dalam berpakaian. 

Kemudian beranjak pada ayat kedua yang menjadi 

bahasan pokok perdebatan para ulama terkait aurat adalah  

firman-Nya  dalam  Q.S. al-Ah}za>b: 59 yang juga 

memerintahkan kepada istri-istri Nabi dan istri-istri orang 

yang beriman agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh, karena yang demikian menunjukkan supaya mereka 

lebih dikenal sebagai orang mukminah dan perempuan 

merdeka bukan budak belian yang suatu saat dapat diganggu 

hak privasinya oleh kaum musyrik.  

Asba>b al-nuzul su>rah al-Ah}za>b ayat 59, sebagaimana 

diceritakan pada suatu riwayat bahwa perempuan-perempuan 

muslimah, pada masa awal di Madinah, memakai pakaian 

yang sama dalam garis besar bentuknya dengan pakaian-

pakaian yang dipakai oleh perempuan-perempuan pada 

umumnya. Ini termasuk perempuan-perempuan tunasusila 

atau hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan 

kerudung bahkan jilbab, tetapi leher dan dada (juyu>b) mereka 

mudah terlihat. Tidak jarang mereka memakai kerudung tapi 

ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan 

sebagian dada mereka terbuka. Keadaan semacam itu 

digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan 

mengganggu perempuan-perempuan termasuk mukminat. 

Sehingga ketika mereka ditegur menyangkut gangguannya 

terhadap mukminat, mereka berkata: ‚kami kira mereka 

hamba sahaya.‛ Ini tentu disebabkan karena ketika itu 
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identitas mereka sebagai perempuan muslimah tidak terlihat 

dengan jelas. Dalam situasi yang demikian, lalu turunlah 

petunjuk Allah kepada Nabi. 

Disebutkan juga dalam suatu ‚Mukminat biasanya 

keluar rumah di malam hari untuk buang air besar. Dalam 

perjalanan kaum munafiqun mengganggu mukminat dengan 

alasan mereka kira perempuan tersebut adalah budak bukan 

orang merdeka karena tidak ada identitas seperti jilbab atau 

penutup kepala.
16

 

 

Salah satu hadis yang menjelaskan aurat ialah hadis 

berikut: 

، اقٍ قَ رِ  ابُ يَ ا ثِ هَ ي ْ لَ عَ صلى الله عليه وسلم وَ  اللِ  لِ وْ سُ ى رَ لَ عَ  تْ لَ خَ دَ  رٍ كْ بَ  بِْ أَ  تَ نْ بِ  اءَ سَْ أَ  نَّ رضي الله عنها: أَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ  دَ اوُ دَ  وْ ب ُ ى أَ وَ رَ 
 اْ  نَّ إِ  اءَ سَْ  أَ : يَ الَ قَ صلى الله عليه وسلم، وَ  اللِ  لُ وْ سُ ا رَ هَ ن ْ عَ  ضَ رَ عْ أَ فَ 

َ
 اْ  تِ غَ لَ ا ب َ ذَ إِ  ةَ أَ رْ لد

َ
 لََّ ا إِ هَ ن ْ ى مِ رَ ي ُ  نْ أَ  حْ لُ صْ تَ  لََْ  ضَ يْ حِ لد

 17.وِ يْ فَّ كَ وَ  وِ هِ جْ لَ وَ إِ  ارَ شَ أَ وَ ) اىذَ ا وَ ىذَ 

‚Abu> Da>wu>d meriwayatkan dari ‘Aisyah Rad}iyalla>hu ‘Anha> 

(R.A.) berkata: Suatu ketika Asma >’ binti Abi> Bakar R.A. 

masuk ke rumah Rasulullah S.A.W., saat itu dia memakai baju 

yang tipis. Rasulullah S.A.W. berpaling darinya seraya 

berkata: "Wahai Asma >’, seorang perempuan apabila sudah 

mencapai umur haid, tidak layak untuk dilihat selain ini dan 

ini (Rasulullah menunjuk kepada muka dan kedua telapak 

tangan beliau)."‛  

Hadis Asma ini menimbulkan perdebatan panjangan 

dan terkadang dianggap kontroversi tentang penerimaan dan 

penolakan s}i>qah-nya di kalangan ulama. Menurut ulama yang 

menolaknya, hadis di atas tidak dapat dijadikan argumen, 

karena Abu> Da>wu>d sebagai perawi menyatakan hadis tersebut 

adalah mursal, karena Kha>lid bin Durayk yang dalam 

                                                     
16

 Abu al-H{asan ‘Ali bin Ah}mad bin Muh}ammad bin ‘Ali al-Naisa>bu>ri, 

Asba>b an-Nuzu>l al-Qur’a>n, Juz II, (al-Dimam: Da>r al-Is}la>h}, 1992), hlm. 363. 
17

 Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu> Da>wu>d, Juz IV, hlm. 62. Abu Daud 

menjelaskan bahwa hadis ini adalah mursal karena Kha>lid bin Duraik tidak 

bertemu ‘A<isyah. 
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sanadnya menyebut nama istri Nabi ‘Aisyah R.A. sebagai 

sumbernya, tidak mengenal ‘Aisyah R.A. secara pribadi serta 

tidak pula semasa dengannya. Ini berarti hadis tersebut adalah 

mursal. 

Hadis ini dijadikan dasar kedua perintah penutupan 

aurat setalah alquran meskipun  terdapat penolakan, tidak 

jarang mufassir menggunakan hadis ini sebegai penguat dalam 

menafsri al-Nur 31. Seperti Imam Jas}s}a>s}
18

 dalam Ah}ka>m al-

Qur’an, Ibnu al-‘Arabi dalam Ah}kam al-Qur’a>n,
19 Ima>m 

Suyu>t}i dalam Darr al Masu>r fi> Tafsi>r al-Masu>r,20
 Sayyid 

Qut}ub dalam kitabnya Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n.
21

  

Fuqaha dalam memberikan pendapat tentang batas 

aurat perempuan merujuk pada hadis Asma >’ dan juga hadis 

yang senada dengan hadis tersebut. Di antara mereka adalah, 

Ibnu H{azm  dalam kitabnya al-Muhalla,
22

 Ibnu Quda>mah (w. 

620 H) dalam al-Mugni,23
 al-Nawawi (w. 676 H) dalam al-

Majmu>´ Syarh} al-Muhaz\z\ab,
24

 dan Wahbah Zuh}aili dalam al-

Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh.  

 نِ بْ  اللِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  صِ وَ حْ لَ  اْ بِ أَ  نْ عَ  قٍ رَّ وَ مُ  نْ عَ  ةَ ادَ تَ ق َ  نْ عَ  مٍ اصِ عَ  نُ و بْ رُ مْ ا عَ نَ ث َ دَّ حَ  ارٍ شَ بَ  نُ بْ  ا لزمدُ نَ ث َ دَّ حَ 
 25.انُ طَ يْ ا الشَّ هَ ف َ رَ شْ تَ اسْ  تِ جَ رَ ا خَ ذَ إِ فَ  ةٌ رَ وْ عَ  ةُ أَ رْ مَ لْ اَ : الَ صلى الله عليه وسلم قَ  بِِّ النَّ  نِ رضي الله عنه عَ  دٍ وْ عُ سْ مَ 

                                                     
18

 Jas}s}a>s}, Ah}ka>m al-Qur’a>n, Jilid III, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1993), hlm. 459 

dan 542. 
19

 Ibnu al-‘Arabi, Ah}ka>m al-Qur’a>n, Jilid III, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), 

hlm. 377-389  
20

 Jala>luddi>n  as-Suyu>t}i, ad-Darr al-Mans\ur fi at-Tafsi>r al-Ma‘s\u>r, Juz V, 

(Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 74, dan Juz VI, hlm. 414 
21

 Sayyid Qutub, Fi> Z{ila>l  al-Qur’a>n, Jilid III, (Beirut: Da>r Ih}ya>’ at-Tura>s\ al-

‘Arabiy, 1971), hlm. 87  
22

 Ibnu H{azm, al-Muh}alla> bi al-As\ar, Juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), hlm. 

246-253  
23

 Ibnu Quda>mah, al-Mugni ‘ala> Mukhtas}ar al-Khiraqi, (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 122  
24

 An-Nawawi, al-Majmu>´ Syarh} al-Muhaz\z\ab, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 

t.th), hlm. 164 
25

 Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah bin Mu>sa> bin Dahha>k at-Turmuz\i, Sunan 
Turmuz\i, Jilid III, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 476. 
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‚Kami diceritakan Muh}ammad bin Basya>r. kami diceritakan 

‘Amar bin ‘A<s}im dari Qata>dah dari Muwarraq dari Abi> Ah}was} 

dari ‘Abdilla>h bin Mas‘u>d R.A. dari Nabi Muh}ammad S.A.W. 

bersabda: "Perempuan adalah aurat, apabila keluar dari rumah 

ia akan disambut oleh setan."‛  

Hadis ini cukup kontroversial karena menganggap 

perempuan sebagai aurat tanpa ada penjelasan, penentuan atau 

pembatasan. Karena ketidakjelasan ini, mayoritas ulama tidak 

menjadikannya sebagai dasar penentuan batas aurat 

perempuan. Namun demikian, ada sebagian ulama yang 

menerima hadis tersebut bulat-bulat, sehingga mengharamkan 

perempuan untuk menampakkan diri di hadapan publik 

dengan dalih seluruh tubuhnya adalah aurat mengikuti konten 

umum hadis tersebut. Dalam teks hadis tersebut terdapat dua 

pendapat yang saling bertentangan. Pendapat pertama, 

menurut Al-Turmuz\i hadis itu dianggap sahih dan bisa 

diterima, walau hanya diriwayatkan dari satu jalur dan tidak 

banyak dikenal (h}asan gari>b). Pendapat kedua, Imam 

Jala>luddi>n al-Suyu>t}i yang menilai hadis ini sahih.
26

 Penilaian 

al-Suyu>t}i ini dianggap tidak jeli oleh banyak pakar hadis, 

sehingga masih perlu dikritisi kembali.  

Terlepas dari kontroversi keabsahan hadis Asma, 

namun hadis tersebut tetap dijadikan referensi bagi para 

ulama dalam menjelskan batasa aurat perempuan. Alasannya 

adalah pemeliharaan kehormatan perempuan dari pada 

mengumbar anggota tubuh yang mampu mendatangkan 

keburukan bagi perempuan secara khusus dan masyarakat 

secara umum. Terdapat nilai maslahat dalam hadis asma, 

dimana seorang perempuan baligh mampu menutup auratnya 

akan terjaga dari fitnah.  

 

                                                     
26

 Ibnu at-As\i>r al-Jaziri, Ta>juddi>n bin Sa´a>dah al-Muba>rak bin Muh}ammad, 

Ja>mi´ al-Us}u>l fi> Ah}a>di>s\ al-Rasul, Jilid XX, (Beirut: Da>r al-Fikri, 1972), hlm. 

575. 
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3.4. Pandangan Ulama Fikih terhadap Aurat  

Perempuan wajib menutup auratnya yang dalam hal ini 

peneliti membagi kepada tiga keadaan, pertama, aurat ketika 

beribadah yaitu salat dan haji/umrah; kedua, melakukan 

kegiatan sehari-hari; dan ketiga, dalam keadaan darurat. 

Ketika perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, mereka 

wajib menutup auratnya yang dalam hal ini tentunya memiliki 

klasifikasi-klasifikasi tersendiri sesuai dengan keadaannya. 

Misalkan aurat perempuan sesama mahram. Boleh 

menggunakan pakaian yang sopan dengan tidak menutup 

kepala, kaki dan tangan. Sedangkan aurat perempuan dengan 

selain mahramseluruh tubuh melainkan tangan dan muka. 

Pendapat ulama atau mazhab yang terkenal yaitu empat 

ma\hab dan beberapa pendapat ulama kontemporer akan 

dijelaskan dalam penelitian ini sebagai pengayaan, tetapi 

fokus utamanya adalah batasan aurat perempuan dengan 

mahram. Penjelasan ini diangggap penting karena menjadi 

standar untuk diketahui oleh masyarakat khususnya 

perempuan mengenai pendapat fuqaha terkait konsep aurat 

perempuan. Penjelasan ini akan lebih ditekankan pada 

pendapat ulama mazhab Syafi‘i karena masyarakat Aceh 

bermazhab Sya >fi‘i, sedangkan pendapat mazhab lain hanya 

sebagai perbandingan. Untuk ulama kontemporer disebutkan 

karena masyarakat muslimah menginginkan pendapat mereka 

dikarenakan keadaan sekarang tidak sama dengan keadaan 

yang ada pada masa dahulu.  

 

3.4.1. Konsep Aurat Perempuan menurut Mazhab Hanafi 

Dalam mazhab Hanafi, Ulama berbeda pendapat dalam 

membatasi aurat perempuan. Secara umum, perbedaan ini bisa 

dikumpulkan dalam dua kelompok besar, pertama, ulama yang 

melihat aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan 

telapak tangan; kedua, muka, telapak kaki dan telapak tangan 

bukan aurat. Berikut ini penjelasannya: 
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Pertama, seluruh tubuh perempuan merupakan aurat 

kecuali muka dan telapak tangan. Al-Mirghani menyebutkan 

bahwa yang dikecualikan aurat dari perempuan merdeka 

adalah muka dan telapak tangan.
27

 Pernyataan ini memberikan 

pengertian bahwa telapak kaki sampai mata kaki merupakan 

aurat yang harus ditutup. Artinya seluruh tubuh perempuan 

merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi 

dalam syarahnya Ibnu Hima>m menjelaskan bahwa telapak 

kaki dan belakangnya adalah aurat. Ada riwayat menyebutkan 

bahwa telapak kaki sampai tumit bukan aurat dan ini 

merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab.
28

  

Kedua, seluruh tubuh merupakan aurat kecuali muka, 

telapak kaki dan telapak tangan. Pendapat ini merupakan 

pendapat kuat dalam mazhab ini dan merupakan pendapat 

sebagian besar ulama mazhab H{anafi.
29

 Abu Hanifah sendiri 

menyatakan seperti pendapat ini. Ibnu Himam telah 

menjelaskan secara panjang lebar masalah ini dalam kitabnya 

Syarh} Fath} al-Qadi>r. Kitab ini merupakan syarah dari kitab al-

Hida>yah karya al-Mirgani. Dijelaskan bahwa aurat perempuan 

merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali muka, telapak 

tangan dan telapak kaki sampai tumit. Pernyataan ini didasari 

dari hadis riwayat Tirmizi,
30

 hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud
31

 dan Al-Qur’an surat al-Nur ayat 31. 

Ibnu ‘Abidin menjelaskan hal yang sama dengan 

pendapat di atas, dimana beliau menjelaskan bahwa muka, 

telapak tangan dan tumit tidak termasuk aurat perempuan. 

                                                     
27

 Ibnu al-Hima>m, Syarh} Fath} al-Qadi>r, Juz I dan 10, Cet II, (Mesir: Da>r al-

Fikr, 1977), hlm. 228. 
28

 Ibnu al-Hima>m, Syarh} Fath} al-Qadi>r .., hlm. 229. 
29

 Usman Husen, Batasan Aurat Perempuan dalam Mazhab Hanafi dan 
Hanbali, Tesis Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 1994, hlm. 54. 

30
 Ibnu al-Hima>m, hlm. 259ز 

31
 Lihat: Abu> Da>u>d, Sunan Abu> Da>wu>d, Juz I, dalam Maktabah Sya>milah. 
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Selanjutnya beliau menambahkan pendapat ini adalah yang 

dipegang kuat.
32

  

Batasan tangan dalam mazhab ini terdapat perbedaan 

pendapat, dimana ada dari mereka yang melihat batasan aurat 

tangan adalah sampai pergelangan. Pendapat ini dikemukakan 

oleh kebanyakan ulama mazhab misalkan al-Zarkyasi dalam 

kitabnya al-Mabsu>t} menjelaskan ada dua riwayat pendapat 

Abu Hanifah yang menyangkut dengan lengan, namun riwayat 

yang paling benar adalah lengan merupakan aurat.
33

 

3.4.2. Konsep Aurat Perempuan menurut Mazhab Ma>liki 

Mazhab maliki menyepakati bahwa aurat wajib 

ditutupi. Mazhab ini membagi aurat perempuan kepada aurat 

mugallaz}ah (berat) dan mukhaffafah (ringan). Aurat 

mugallaz}ah perempuan adalah seluruh badan kecuali dada, 

tepi kepala, kedua belah tangan, dan kedua belah kaki (dari 

pangkal paha hingga ujung jari). Adapun bagian punggung 

yang searah dengan dada, hukumnya sama dengan dada. Jika 

perempuan yang salat terbuka aurat mukhaffafah-nya, yaitu 

dada atau sebagian darinya, atau bagian luar telapak kaki 

bukan bagian dalamnya, maka hendaklah ia mengulangi 

salatnya pada masa yang dikehendaki, sebagaimana yang telah 

diterangkan sebelum ini. Yaitu, bagi waktu Zuhur dan ‘Asar 

sewaktu langit kekuning-kuningan dan bagi waktu Magrib dan 

‘Isya’ sepanjang malam. Adapun bagi waktu Subuh, adalah 

ketika matahari naik. Ini semua adalah dari segi hukum yang 

berhubungan dengan masalah salat. Adapun hukum yang 

berhubungan dengan masalah memandang dan juga salat, 

maka diwajibkan juga menutup aurat-aurat tersebut. 

Muka dan tangan tidak termasuk aurat. Selain dua 

anggota tersebut, perempuan wajib menutup anggota 

                                                     
32

 Ibnu ‘A<bidi>n, H{a>syiyyah Radd al-Mukhta>r ‘an ad-Darr al-Mukhta>r, dalam 

Maktabah Sya>milah. 
33

 As-Sarkhasi, al-Mabsu>t}, Juz 1, (Mesir; as-Sa´a>da>t, 1132 H), hlm. 176. 
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badannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ada 

pendapat yang melihat meskipun muka dan tangan tidak 

termasuk aurat, namun dua anggota badan ini wajib ditutup 

agar terhindar dari bahaya fitnah. Aurat perempuan di 

hadapan perempuan lainya adalah antara pusat dan lutut. 

Dalam mazhab ini tidak dibenar bagi lelaki baligh melihat 

bagian dada atau anggota tubuh lain baik menimbulkan 

syhawat atau tidak dari perempuan yang menjadi mahramnya. 

Bagian tubuh yang boleh dilihat adalah leher sampai kepala, 

dan bagian punggung kaki. 

Hukum tersebut berbeda dengan hukum menurut 

ulama Syafi’iyyah dan para ulama lain yang membolehkan 

melihat seluruh tubuh, kecuali yang berada di antara pusar dan 

lutut. Pendapat ini dimaksudkan untuk kemudahan (fush}ah). 

Dari uraian di atas, jelas bahwa aurat lelaki dan perempuan 

dalam salat terdiri atas aurat berat (mugallaz}ah) dan aurat 

ringan (mukhaffafah). Aurat berat bagi lelaki adalah kemaluan 

bagian depan dan lubang dubur. Sedangkan aurat ringan 

mereka adalah bagian-bagian yang terdapat di antara pusar 

dan lutut, selain kemaluan depan dan lubang dubur. 

Haram melihat aurat yang terbuka walaupun tidak 

menimbulkan nafsu, makanya bagi laki-laki wajib menjaga 

pandangan mata. Berbeda halnya melihat aurat yang ditutup, 

dibolehkan melihat karena aurat tidak lagi tampak. 

Perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya dihadapan laki-

laki yang bukan mahram kecuali muka dan tangan. Di hadapan 

mahram, perempuan wajib menutup auratnya yaitu seluruh 

tubuh kecuali muka, kepala, leher, tangan dan kaki. Batasan 

ini sering disebut dengan istilah mahnah (membuka anggota 

tubuh yang biasa tampak). Kebolehan ini jika tidak 
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dikhawatirkan timbul nafsu, namun jika bisa menilbulkan 

nafsu, haram membuka wanggota tubuh yang dimaksud.
34

 

Pengharaman itu bukan karena anggota-anggota badan 

tersebut bagian dari aurat, melainkan karena kekhawatiran 

yang akan menimbulkan syahwat. Aurat perempuan dengan 

perempuan lain atau dengan mahramnya sama seperti lelaki 

dengan lelaki. Mereka boleh dilihat selain yang berada antara 

pusar dengan lutut. Bagian yang boleh dilihat oleh perempuan 

pada lelaki asing adalah sama dengan hukum lelaki dengan 

mahramnya, yaitu muka, kepala, kedua belah tangan, dan 

kedua belah kaki. Kebolehan ini bersifat terbatas, artinya abila 

dikhawatirkan menimbulkan syahwat, maka sudah berubah 

hukumnya menjadi tidak boleh. Dalam mazhab ini juga 

menekankan maslahat yang harus dijaga dalam penutupan 

aurat. 

3.4.3. Konsep Aurat Perempuan menurut Mazhab 

Syafi’iyyah 

Sub bab ini dibagi menjadi tiga bagian, pertama aurat 

perempuan dalam salat, kedua aurat perempuan dengan 

mahram, dan ketiga aurat perempuan dalam bermuamalah. 

Pembagian ini didasari masyarakat Aceh yang bermazhab 

Syafi’i. 

3.4.3.1. Aurat Perempuan Dalam Salat. 

Islam mewajibkan kepada muslim untuk menutup 

auratnya ketika mengerjakan salat. Imam Syairazi dalam 

Muhazzab sebagaimana dijelaskan dalam Majmu’ 

menyebutkan: 

يَب ستر العورة للصلاة لدا روى عن عائشة رضى الل عنها أن النب صلي الل عليو وسلم قال " لَ 

يقبل الل صلاة حائض إلَ بِمار
35

" فان انكشف شئ من العورة مع القدرة لَ تصح صلاتو 
36

 

                                                     
34

 Mustafa, fiqh maliki waadillatuh, jild, 1, (Cairo: Dar Al-Salam, 2009), 

hlm. 70. 
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Artinya: Wajib menutup aurat ketika melaksanakan salat, 

sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa Nabi 

Sallallah alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat 

perempuan yang baligh kecuali menggunakan kerudung 

(menutup aurat). Apabila seseorang terbuka bagian dari 

auratnya sedangkan dia mampu untuk menutupi, maka 

salatnya tidak sah.  

Hadis di atas merupakan dasar kewajiban menutup 

aurat (dalil dari hadis). Tergambar dalam hadis tersebut salah 

satu pola penutupan aurat yaitu kerudung. Ulama mazhab 

Syafii sepakat bahwa aurat perempuan dalam salat adalah 

seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan. Pernyataan ini 

bisa dijumpai dalam kitab-kitab fikih, misalkan dalam al-Um, 

Imam Syafii menyebutkan: 

وعلى الدرأة أن تغطى في الصلاة كل ماعدا كفيها ووجهها
37

 

 Wajib kepada perempuan menutup seluruh tubuhnya dalam 

salat kecuali dua tangan dan mukanya. 

  Lebih lanjut Imam Syafii menambahkan: 

 

لشا بين سرتو وركبتو, من الدرأة في صلاتِا شيء من شعرىا قل  فإذا انكشف من الرجل في صلاتو شئ
أو كثر, ومن جسدىا سوى وجهها وكفيها علما أم لَ يعلما أعاد الصلاة معا إلَ أن يكون تنكشف 

بريح أو سقط ثم يعاد مكانو ...
38

 
Apabila terbuka dari lelaki dalam salatnya sesuatu antara 

pusat dan lutut atau dari perempuan dalam salatnya 

sesuatu dari rambut baik sedikit maupun banyak, terbuka 

dari tubuh selain dari muka dan tangan, baik sadar atau 

                                                                                                                      
35

Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Daud, lihat Saha>ranfuri, bazl al-
Majhu>d fi hil Sunan Abu> Da>wud  Jil, III,(India: Markaz Syeikh Abi Hasan 

Nadawi center, 2006), hlm. 581-582.   حدثنا محمد بن الدثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قتادة
  « لَ يقبل الل صلاة حائض إلَ بِمار» أنو قال  -صلى الله عليه وسلم-عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبى 

36
 Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab, dicetak bersama Majmu’ Syarh al-

Muhazzab, Juz III, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 172. 
37

 Syafi’i, al-Um, Juz. II, (al-Mansurah: Dar al-Wifa’ 2001), hlm. 199. 
38

Syafi’i, al-Um, Juz. II,  hlm, 202. 
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tidak maka salatnya harus diulang kecuali terbuka karena 

ditiupi oleh angin yang kemudian tertutup kembali. 

 

Pernyataan di atas mewajibkan kepada perempuan untuk 

menutup seluruh auratnya dalam salat, tidak boleh terbuka 

sedikitpun, baik sengaja atau tidak kecuali ditiupin angin. 

Tiupuan angin ini tidak merubah atau menyingkap pakaian 

secarah utuh dan lama sehingga aurat terbuka. Kecuali ditiup 

angin. Makanya untuk menyempurnakan dalam penutupan 

muka, ulama memerintahkan kepada para muslimah untuk 

menggunakan ciput
39

 atau handuk kecil sebagai penutup dagu. 

Amaran ini lahir dari fakta lapangan yang mana banyak para 

perempuan tidak sempurna dalam menutup aurat ketika salat. 

Bentuk atau pola pakaian dalam salat tidak ditentukan 

secara khusus, namun hanya diberikan standar umum yaitu 

menutup aurat. Dalam hal ini Imam Syafii telah menggaris 

bawahi batasan yang boleh terbuka dalam salat. Sebaiknya 

perempuan menggunakan pakaian yang sesuai dengan daerah 

tinggalnya supaya terhindar dari fitnah. Di Aceh perempuan 

menggunakan mukena sebagai pakaian khusus untuk salat. 

 

 3.4.3.2. Aurat Perempuan Dengan Mahram 

Fikih telah merumuskan hukum terkait batasan aurat 

perempuan dengan mahramnya, ada ketentuan khusus yang 

dirumuskan sehingga terdapat perbedaan batasan aurat 

perempuan dengan orang yang bukan mahramnya. Orang yang 

haram dinikahi adalah Mahram. Adapun batasan auratnya 

adalah 

 

وأما عند الرجال المحارم لذا: فما بين السرة والركبة، أي فيجوز لذا أن تبدي سائر أطراف جسمها 
قال تعالَ: }ولَ يبدين زينتهن إلَ لبعولتهن أو  أمامهم بشرط أمن الفتنة وإلَ فلا يَوز ذلك أيضاً.

                                                     
39

 Ciput atau biasa disebut juga anak jilbab, fungsinya untuk menutup 

rambut bagaian depan. 
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وفسرت الزينة بِواضعها فوق السرة أو تحت  [.13آبَئهن أو بنِ أخواتِن أو نسائهن{ ]النور: 
 40الركبة.)بعولتهن: أزواجهن. نسائهن: النساء الدسلمات(.

Adapun aurat perempuan dihadapan mahram laki-laki adalah 

antara pusar dan lutut, boleh bagi perempuan 

memperlihatkan bagian tubuh lainnya dengan syarat 

terhindar dari fitnah, jika tidak maka tidak boleh. 

Berdasarkan firman Allah janganlah menampakkan 

perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suaminya, atau 

ayahnya, atau anak-anak dari saduara laki-laki dan anak-

anak dari saudara perempuan‛ kata الزينة ditafsirkan dengan 

tempatnya yaitu atas lutut dan bawah pusar.
41

 

 

Dalam teks di atas membolehkan seorang perempuan 

memperlihatkan anggota tubuh yang bukan aurat (antara lutut 

dan pusar) kepada mahram dengan syarat terpelihara dari 

fitnah. Syarat ini mengindikasikan batasan aurat perempuan 

dengan mahram tidak mutlak antara pusat dan lutut, tetapi 

terbatas. Dalam kitab al- Ghurar al-Bahiyyah Syarah al-

Bahjah al-Wardiyyah disebutkan hal yang sama
42

, dimana 

batasan aurat perempuan dengan mahram sama dengan 

batasan aurat lelaki. 

 

                                                     
40

 Mustafa khin dan Must}afa Bugha, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab Sya>fii, 
Cet IV (Damaskus: Dar al-Qalm, 1992), hlm.  125 .  

41
Wahbah Zuhaili saat menafsirkan  َْوَلا يبُْدِيهَ زِينتَهَُهَّ إلِاَّ لِبعُىُلتَِهِهَّ أوَْ آبائِهِهَّ أو 

menyebutkan  
 أي لَ يظهرن زينتهن الخفية إلَ لزواجهن فهم الدقصودون بَلدتعة والنظر، أو آبَء النساء والجداد، أو آبَء الزواج أو أبناء النساء  

وبنِ ا يَوز للمرأة أن لْخوة أو بنِ الخوات الشقيقات أو لب أو لم، فكل ىؤلَء لزارم أو أبناء الزواج أو الْخوة والخوات 
 ،تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج

" جََْع بَ عْل : أَيْ  يْنِ "إلََّ لبُِ عُولتَِهِنَّ " الْخفَِيَّة وَىِيَ مَا عَدَا الْوَجْو وَالْكَفَّ هِنَّ أَوْ آبََء بُ عُولتَهنَّ أَوْ أبَْ نَائِهِنَّ زَوْج "أَوْ آبََئِ  "وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَتهنَّ
رَّة أَوْ أبَْ نَاء بُ عُولَتهنَّ أَوْ إخْوَانِنَّ أَوْ بَنِِ إخْوَانِنَّ أَوْ بَنِِ أَخَوَاتِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  " فَ يَجُوز لَذمُْ نَظَره إلََّ مَا بَ يْن السُّ  أيَِْاَنِنَّ

 ,tafsir jalalain, hlm يَحْرُم نَظَره لِغَيْرِ الَْزْوَاجوَالرُّكْبَة ف َ 

 333. 
42

جُلِ    -lihat Zakariya al-Anshari, al أنََّ عَىْرَةَ الْمَرْأةَِ فيِ الْخَلْىَةِ وَبحَِضْرَةِ الْمَحَارِمِ كَعَىْرَةِ الرَّ
Ghurar al-Bahiyyah Syarah al-Bahjah al-Wardiyyah, jil. III, (Beirut: Dar Kutub 

ilmiyyah, 2000), hlm. 465. 
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الرجل لَ ينظر من لزرمو ما بين سرتِا وركبتها قطعا لنو عورة وىل لو النظر إلَ غير ذلك من بدنِا 
الدذىب نعم لقولو تعالَ } ولَ يبدين زينتهن إلَ لبعولتهن أو آبَئهن { الآية ولن المحرمية معنى يوجب 

 الظهر وسواء في ذلك حرمة الدناكحة فيكونان كالرجلين ألَ ترى أنو لَ ينتقض وضوؤه بلمسها في
المحرم بنسب أو مصاىرة أو رضاع على الصحيح وقيل لَ ينظر من لزارمو إلَ ما يبدو عند الدهنة وىي 
الخدمة وىل الثدي لشا يبدو عند الدهنة فيو وجهان وكما يَوز للمحرم النظر يَوز لو الخلوة بِحرمو 

 43والدسافرة بِا وحكم المة قد مر والل أعلم
 

 

Laki-laki tidak boleh melihat dari benda haram di 

antara pusar dan lututnya secara qat’I (pasti) karena ia 

adalah aurat. Apakah ia boleh melihat selain dari 

auratnya? Jawaban dalam mazhab Syafi’i ya boleh, 

berdasarkan firman Allah, ‚dan tidak menampakkan 

perhiasan (aurat) kecuali kepada suami atau orang 

tuanya‛. Karena mahramiah adalah suatu hubungan yang 

mengharamkan nikah. Sehingga mereka bagaikan dua 

orang laki-laki. Tidakkah engkau melihat seorang laki-

laki yang memegang perempuan mahramnya tidak 

membatalkan wuduk, baik mahram  nasab, susuan 

ataupun pernikahan menurut pendapat yang sah. Dan 

dikatakan tidak boleh melihat sesuatu dari mahramnya 

kecuali sesuatu yang biasa terlihat menurut kebiasaan. 

Apabila melihat secara kasat mata, maka kedua 

pernyataan di atas benar dan boleh ditranformasikan dalam 

kehidupan sesuai kondisi massing-masing. Dimana dalam 

kondisi biasa yang tidak menimbulkan syahwat boleh dilihat. 

                                                     
43

 Taqiyuddin, kifa>yah al-ahya>r, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), hlm. 350. 

Lihat juga Zakariya al-Ans}ari, asna al-Mat}alib syarh Raud}ah al-T}alibin, Juz III, 

(tt,) hlm. 40 

رَّةِ وَالرُّ  وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ ، وَالَْمَةِ ( وَلَوْ  لَاةِ ) مَا بَ يْنَ السُّ كْبَةِ ( لِخَبَرِ } عَوْرَةُ مُبَ عَّضَةً ) وكََذَا الْحرَُّةُ عِنْدَ الْمَحَارمِِ ( وَفي الْخلَْوَةِ في غَيْرِ الصَّ
دِهِ بِسَنَدٍ فِيوِ رَجُلٌ لُسْتَ لَفٌ فِيوِ ، لَكِنْ لَوُ شَوَاىِدُ تََْبُ رهُُ وَقِيسَ الْمُؤْمِنِ مَا بَ يْنَ سُرَّتوِِ إلََ ركُْبَتِوِ { رَوَاهُ الْحاَرِثُ بْنُ أَبِ أسَُامَةَ في مُسْنَ 

رَّةِ  وُ عَبْدَهُ ، أَوْ أَجِيرهَُ فَلَا يَ نْظرُْ بَِلرَّجُلِ الْبَقِيَّةُ بَِِامِعِ أَنَّ رأَْسَ كُلٍّ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَرَوَى أبَوُ دَاوُد } إذَا زَوَّجَ أَحَدكُُمْ أَمَتَ  إلََ مَا تَحْتَ السُّ
  وَفَ وْقَ الرُّكْبَةِ {

Sebenarnya hadis yang digukan oleh Zakariya an Ansari adalah batasan aurat 

laki-laki, peneliti belum menemukan hadi yang dengan jelas menyebutkan 

batasan aurat peremuan dengan mahram antara pusat dan lutut sebagaimana 

hadis di atas. 
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Sebaliknya pada saat kondisi bisa menimbulkan fitnah maka 

pendapat kedua lebih tepat untuk diamalkan.  Fitnah yang 

dimaksud adalah melihat dengan syahwat sehingga 

menimbulkan khayalan negatif atau dalam istilah kitab 

disebut berlezat-lezat.
44

 Berbeda halnya jika pernyataan di 

atas dilihat dengan tajam, maka hanya satu yang boleh 

dipraktikkan yaitu menggunakan pakaian biasa dan hanya 

boleh dilihat sesuatau yang biasa terlihat seperti rambut, 

leher, lengan dan kaki. Peneliti lebih memilih ini sebagai 

batasan aurat perempuan dengan mahram karena 

pertimbangan maslahat sebagaimana disyaratkan oleh ulama 

yaitu terpelihara dari fitnah, dan juga pengaruh uruf, 

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

 

3.4.3.3. Aurat Perempuan dalam Bermuamalah 

Perbedaan pendapat ulama juga terjadi dalam 

membatasi aurat perempuan ketika melakuakan kegiatan 

sosial atau bermuamalah, ada yang menyatakan seluruh 

tubuhnya aurat kecuali tangan, ada yang menyatakan seluruh 

tubuhnya aurat kecuali muka dan tangan, ada pula yang 

menyatakan seluruh tubuhnya aurat kecuali muka, tangan dan 

kaki. 

Pertama, seluruh tubuh aurat kecuali muka dan tangan. 

Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa ulama dalam 

mazhab, seperti pernyataan Syairazi dalam al-Muhazzab  

قال ابن  ولَ يبدين زينتهن إلَ ما ظهر منها أما الحرة فجميع بدنِا عورة إلَ الوجو والكفين لقولو تعالَ
نِى الدرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجو عباس: وجهها وكفيها ولن النب صلى الله عليه وسلم 

                                                     
و( عورة الحرة ) عند ( مثلها ولشلوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنا وغيره وعند الدمسوح الذي لَ يبق فيو شيء من   44

الركبة بشرط أمن ( فيجوز لدن ذكرالنظر من الجانبين لدا عدا ما بين السرة و الشهوة وعند ) لزارمها ( الذكور ) ما بين السرة والركبة 
وعدم الشهوة بِن لَ ينظر فيتلذذ  الفتنة 
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والكف عورة لدا حرم سترهما ولن الحاجة تدعو إلَ إبراز الوجو في البيع والشراء وإلَ إبراز الكف 
 45للأخذ والْعطاء فلم يَعل ذلك عورة

Aurat perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali muka 

dan dua tangan. Sebagaimana firman Allah ‚ dan janganlah 

perempuan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa 

tampak. Berkata Ibn Abbas (terkait ayat ini) yaitu muka dan 

kedua tanga. Dan juga Hadis Nabi yang melarang perempuan 

menggunakan sarung tangan dan cadar saat ihram. Jika muka 

dan tangan aurat maka Rasul tidak akan melarang menutupinya. 

Dalam jula beli mengahruskan terlihat muka dan tangan, maka 

dia tidak termasuk aurat. 

Sebagaimana dengan mazhab lain, mazhab Syafi’iyyah 

juga terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai aurat 

perempuan dalam hal ini batasannya. Membuka muka dan 

telapak tangan adalah pendapat yang terkenal dalam mazhab 

ini. Imam Syafi’i melihat muka dan telapak tangan bukan 

aurat.
46

 Imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama 

dengan Imam Syafi‘i yaitu seluruh tubuh perempuan adalah 

aurat kecuali muka dan telapak tangan.
47

 Tetapi al-Muzani 

selaku murid Imam Syafi‘i sebagaimana dikatakan oleh Imam 

Nawawi, selain muka dan telapak tangan, telapak kaki sampai 

mata kaki bukanlah aurat.
48

 Sepertinya pendapat al-Muzani 

ini dipengaruhi oleh pendapat dalam mazhab Hanafi yang 

melihat telapak kaki sampai mata kaki bukan aurat sehingga 

ia boleh diperlihatkan.  

Para ulama yang berpendapat tersebut di atas berdalil 

dengan surat al-Nur ayat 31. Mereka memahami makna dari 

lafaz illa> ma> z}ahara minha> adalah muka dan telapak tangan 

                                                     
45

 Al- Syairazi al-Muhazzab, dicetak Bersama Majmu; Syarh al-Muhazzab, 
Juz III, (JeddahL Maktabah Irsyad, tt), hlm. 173. 

46
 Al-Sya>fi´i, al-Umm, Juz I, (Mesir: Maktabah Kulliyya>t al-Azhariyyah, 

1961), hlm. 89. 
47

 An-Nawawi, al-Majmu>’..., Juz II, hlm. 167 
48

 An-Nawawi, hlm. 168. Pendapat ini juga dikutip oleh Khatib Syarbaini 

dalam kitabnya Mugni al-Muh}ta>j, Juz I, (Mesir: Da>r as}-S{a>dir, 1959), hlm. 185 
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bukan aurat, karena muka dan telapak tangan adalah sesuatu 

yang tampak. Pendapat ini bisa kita dapatkan dalam Niha>yah 

al-Muhta>>j yang ditulis oleh Syamsuddi>n, al-Majmu>´ 49  karya 

Imam Nawawi, dan al-Mugni buah pena Muh}ammad 

Syarbaini. Pemahaman mereka didasari dari tafsir ‘Aisyah dan 

Ibnu ‘Abba>s yang mengatakan bahwa maksud dari lafaz illa> 

ma> z}ahara minha> adalah muka dan telapak tangan. Imam 

Nawawi juga menguatkan pendapatnya dengan ayat di atas 

dan juga dengan hadis Ibnu ‘Umar.
50

 Ketika bermuamalah, 

muka dan telapak tangan sangat dibutuhkan untuk terlihat, 

misalkan menampakkan muka oleh seorang karyawati supaya 

dikenali oleh direktur atau atasannya. Ini perlu untuk 

menghindari penipuan, atau pengenalaan wajah saat transaksi 

suatu jual-beli. Pengenalan wajah juga sangat diperlukan 

ketika seseorang ingin mengikuti seleksi pegawai negeri sipil. 

Makanya Ima>m Nawawi sendiri menyebutkan bahwa muka 

dan telapak tangan sangat dibutuhkan untuk terlihat dalam 

jual-beli, mengambil dan memberi sehingga atas dasar inilah 

dua anggota tubuh ini tidak dianggap aurat.
51

 

Qa>d}i ‘Iya>d} sebagaimana dikutip oleh Syamsuddi>n 

mengatakan bahwa perempuan tidak wajib menutup muka di 

jalan, tapi perbuatan itu hanya sunnah.
52

 Qa>d}i ‘Iya>d} melihat 

muka adalah sesuatu yang boleh ditampakkan oleh seorang 
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 An-Nawawi, hlm. 168, dan Syarbaini, Mugni al-Muh}ta>j  
50

 Dengan bunyi matan: 

حْرمَِةُ وَلََ 
ُ

رْأةَُ اْلد
َ

قُبِ اْلد ازيِْنَ.عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلل صَلَّى اللُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَلََ تَ ن ْ  تَ لْبَسِ الْقَفَّ

‚Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulu>lla>h bersabda: perempuan yang sedang 

ihram janganlah memakai cadar dan jangan juga memakai sarung 

tangan.‛ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam S{ah}i>h}nya. 

Lihat: Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>´i>l al-Bukha>ri, al-Ja>mi’ as}-S{ah}i>h} al-
Musnad min H{adi>s\ Rasulilla>h wa Sunan wa Ayya>mih, (Kairo: Da>r al-Sya´bi, tt), 

hlm.  
51

 An-Nawawi, mal-Majmu’…,  Juz II, hlm. 167 
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 Syamsuddi>n Muh}ammad bin Abi al-‘Abba>s, Niha>yah al-Muh}ta>j, Juz VI, 

(Mesir: Da>r al-Fikr, 1984), hlm. 187 
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perempuan muslimah kepada laki-laki di khalayak umum 

selama tidak menimbulkan fitnah. Fitnah di sini bisa berupa 

seorang perempuan berwajah sangat cantik sehingga 

dikhawatirkan orang yang melihatnya akan timbul rasa atau 

nafsu. 

Pendapat berikutnya, seluruh tubuh perempuan adalah 

aurat yang wajib ditutup. Pendapat ini dikemukaan oleh 

Qalyu>bi dimana beliau menyebutkan bahwa adapun di sisi 

laki-laki yang bukan mahramnya maka seluruh tubuhnya 

aurat.
53

 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sayyid 

Abu Bakar, beliau menyebutkan bahwa seluruh tubuh 

perempuan merdeka adalah aurat.
54

 Para ulama ini memahami 

surat al-Nur ayat 30
55

 yang mana ayat tersebut 

memerintahkan kepada laki-laki untuk menahan pandangan 

mereka. Pendapat ini merujuk pada Ibnu Mas´u>d yang 

menyatakan illa> ma> z}ahara minha> adalah pakaian dan bunga 

kain serta sulaman-sulaman yang ada pada pakaian 

perempuan.
56

 

Batasan aurat perempuan dalam muamalah yang sering 

dipraktikkan ada dua. Pertama pendapat yang dipraktikkan 

dalam kehidupan umum, yaitu pendapat yang menyatakan 

seluruh tubuh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kedua 

pendapat yang dipraktikkan secara khusus (biasanya para 
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 Syiha>buddi>n, al-Qalyu>bi, Qalyu>bi wa ‘Umairah, Juz I, (Semarang: Toha 

Putra, t.t.), hlm. 177 
54

 Sayyid Abu> Bakar, I´a>nah at}-T{a>libi>n, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 

hlm. 113 
55

 Q.S. an-Nu>r ayat 30: 

رىِِمْ وَ يََْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذلِكَ أزَكْى وا مِنْ أبَْصا   اللَ خَبيٌر بِا يَصْنَ عُونَ  لَذمُْ إِنَّ   قُلْ للِْمُؤْمِنيَن يَ غُضُّ

‚Katakanlah kepada orang-orang beriman (laki-laki) itu, supaya mereka 

menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang 

demikian adalah lebih bersih bagi mereka, sesungguhnya Allah lebih 

mengetahui apa yang mereka kerjakan.‛ 
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 Ibnu Quda>mah, al-Mugni, Juz II, (Mesir: al-Ima>m, t.t.), hlm. 552. 
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santri, istri Teungku atau ulama atau orang-orang tertentu) 

adalah pendapat kedua yaitu seluruh tubuh aurat. 

3.4.4. Konsep Aurat Perempuan menurut Mazhab H{ambaliyyah  

Mazhab ini merupakan suatu mazhab yang banyak 

dianut di Arab Saudi. Mazhab ini juga sama dengan mazhab 

yang telah disebutkan dalam melihat batasan aurat. Artinya 

terdapat perbedaan-perbedaan ulama di dalamnya, karena 

perbedaan pendapat ulama khususnya batasan aurat 

perempuan, merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan. 

Perbedaan ini bisa dikelompokkan menjadi dua, pertama, 

pendapat yang melihat muka, telapak tangan bukan aurat, dan 

kedua, seluruh tubuh perempuan adalah aurat. 

Pertama, muka dan telapak tangan bukan aurat. Ibnu 

Quda>mah yang merupakan salah satu ulama penting dalam 

mazhab ini menyatakan bahwa muka dan telapak tangan 

perempuan bukan aurat.
57

 Pendapat ini merujuk pada surat al-

Nur ayat 31. Ibnu Quda>mah mengikuti pendapat Ibnu ‘Abba>s 

dalam menafsirkan lafaz illa> ma> z}ahara minha> adalah muka 

dan telapak tangan. Selain itu beliau juga merujuk pada hadis 

Abu Daud
58

 dan riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ibnu 

Hambal menyatakan demikian. 

Kedua, seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Telah 

disebutkan sebelumnya bahwa Imam Ahmad menurut satu 

riwayat berpendapat bahwa muka dan telapak tangan tidak 

termasuk aurat, di sini akan disebutkan satu riwayat lagi yang 

menyatakan hal berbeda dengan riwayat pertama. Riwayat ini 

diriwayatkan oleh Abu> al-‘Ula > dengan pernyataan bahwa 

terdapat dua riwayat tentang pendapat Imam Ahmad. Pertama 

muka dan telapak tangan tidak termasuk aurat, dan kedua 

seluruh tubuh perempuan adalah aurat.
59

 Riwayat kedua ini 
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 Ibnu Quda>mah, al-Mugni…, hlm. 523. 
58

 Hadis ini telah disebutkan sebelumnya. 
59

Abu al-‘Ula>, Tuh}fah al-Ah}wadi ‘ala> Syarh} Ja>mi´ at-Turmuz\i, Juz I, (Kairo: 

Al-Madani, 2000), hlm. 77. 
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juga disebutkan Ibnu Rusyd dalam Bidaya>tul Mujtahid-nya 

bahwa ‚Ahmad berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan 

itu aurat.‛ 
60

 

Pendapat lain dalam mazhab ini adalah muka bukan 

aurat dalam salat dan ihram, tetapi dalam bermuamalah 

merupakan aurat yang wajib ditutupi. Pendapat ini bisa kita 

lihat sebagaimana dikatakan oleh ‘Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz, 

dimana beliau menyebutka bahwa setiap bagian tubuh 

perempuan yang balig adalah aurat termasuk pula sudut 

kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab Al-

Ri´ayah kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam 

salat. Adapun di luar salat, semua bagian tubuh adalah aurat, 

termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan 

banci. Jika di hadapan sesama perempuan, auratnya antara 

pusar hingga paha.
61

 Pernyataan ini secara tidak langsung 

menganjurkan kepada perempuan muslimah untuk menutup 

wajah di hadapan muslim baik keadaan biasa maupun keadaan 

yang dapat dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Selanjutnya 

Mans}u>r bin Yu>suf menekankan bahwa telapak tangan dan 

wajah merupakan aurat di luar salat. Pernyataan ini 

mewajibkan bagi perempuan untuk menutupi wajahnya.
62

 

Ibnu Taimiyah yang merupakan salah seorang ulama 

besar dalam mazhab ini juga menyatakan hal yang sama, 

pernyataan beliau adalah muka perempuan tidak termasuk 

aurat dalam salat, tetapi di luar salat muka termasuk aurat 

                                                     
60

 Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid, Juz I, (Lubnan: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 88. 
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 ‘Abdulla>h bin ‘Azi>z, Raud}ah al-Murbi, (Beirut: Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 140. Berikut lafaznya:  

 فكلها خارجها وأما . الصلاة في عورة فليس وجهها إلَ اى  . الرعاية في بو صرح ، ائبهاذو  حتى عورة البالغة الحرة وكل
 .الركبة إلَ السرة بين ما عورتِا مثلها إلَ وبَلنسبة والخنثى الرجل إلَ بَلنسبة وجهها حتى عورة
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 Mans}u>r bin Yu>suf, Kasysya>f al-Qina>i, dalam Maktabah Sya>milah, hlm. 

309. 

 بدنِا كبقية النظر بَعتبار » الصلاة أي « خارجها عورة » البالغة الحرة من « والوجو » . الكفان : أي « اهمو
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yang tidak boleh dilihat.
63

 Kelihatannya di sini Ibnu Taimiyah 

membedakan muka perempuan itu dalam keadaan beribadah 

dengan di luar ibadah. Dibenarkan terbuka dalam ibadah, 

karena didasari dari nas}s}, baik al-Qur’a>n maupun hadis, 

namun berbeda halnya ketika berada di luar ibadah, muka 

perempuan tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki. 

Kalimat ini sangat universal artinya beliau tidak membedakan 

pandangan laki-laki terhadap perempuan itu berdasarkan nafsu 

atau tidak. Makanya sikap ini bisa juga dipahami dua 

pemahaman. Tidak boleh ditampakkan muka di hadapan lelaki 

pada umumnya (bukan mahram) apabila menimbulkan fitnah, 

dan kedua boleh menampakkannya pada laki-laki yang tidak 

menimbulkan fitnah atau keperluan, seperti berobat. 

Pendapat lain yang melihat muka dan telapak tangan 

bukan aurat dalam salat atau berih}ra>m dan aurat di luar itu, 

adalah Mans}u>r bin Yu>suf. Pendapat ini sebenarnya tidak 

murni dari beliau, karena pendapat ini sama dengan 

pernyataan Ibnu Mas´u>d dan memang mengutip pendapatnya. 

Beliau mengembangkan, atau lebih tepatnya, mendukung 

pendapat Ibnu Mas´u>d dengan pernyataannya dalam Kasysya>f 

al-Qina>  bahwa dua anggota tubuh yakni muka dan telapak 

tangan perempuan balig adalah aurat di luar salat.
64

 Untuk 

menguatkan pendapat ini, dirujuk juga pada hadis Tirmiz\i.
65

 

Selanjutnya, salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang 

sangat terkenal pada zamannya lebih tegas lagi mengenai 

muka perempuan, beliau adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu 

Qayyim mengatakan bahwa muka perempuan adalah aurat. 

Pendapat ini dengan tegas mengkritik ulama yang menyatakan 

muka dan telapak tangan bukan aurat. Beliau menyatakan 
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 Ibnu Taimiyah, al-Majmu>́  al-Fata>wa>, Juz V, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 

2000), hlm. 218. 
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bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat hanya berlaku 

dalam salat, dimana perempuan berhak salat dengan membuka 

muka dan telapak tangan, namun tidak dibenarkan seorang 

perempuan keluar ke pasar-pasar dan tempat-tempat orang 

ramai dalam keadaan terbuka muka dan telapak tangan.
66

 

Ulama-ulama yang telah disebutkan di atas merujuk 

pendapat mereka pada al-Nur ayat 31.
67

 Untuk memahami 

makna atau tafsir dari ayat tersebut, mereka merujuk pada 

tafsir Ibnu Mas´u>d yang menyatakan maksud dari apa yang 

biasa tampak adalah pakaian, seperti bunga kain dan sulaman-

sulaman yang ada pada kain.
68

 Selain berdalil dengan al-

Qur’a>n, para ulama ini juga berhujjah dengan hadis, seperti 

hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad dalam Musnad-nya.
69

 

Imam Ahmad meriwayatkan peristiwa Sayyidah ‘Aisyah 

dengan Safwan yang tertinggal dari rombongan saat perang 

yang mana ‘Aisyah. Saat itu ‘Aisyah menunggu orang untuk 

menjemputnya, namun secara kebetulan Safwan datang yang 

ditugas oleh Nabi untuk mengontrol rombongan dari 

belakang. ‘Aisyah berkata ‚ketika Safwan mengenali telah 

saya, maka seketika saya menutup muka dengan jilbab. Demi 

Allahia tidak berbicara dengan saya sepatah kata pun dan saya 

juga tidak mendengar darinya sepatah kata pun‛.
70
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 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I´la>m al-Muwaqqi´i>n, Juz II, (Lebanon: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 80. 
67

 Khususnya pada lafaz  َاهَ ن ْ مِ  رَ هَ ا ظَ  مَ لََّ إِ  نَّ هُ ت َ ن َ ي ْ زِ  نَ يْ دِ بْ  ي ُ لََ و  
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 Ibnu Quda>mah, al-Mugni…, hlm. 522. 
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 Teks matan: 
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Selanjutnya ‘Aisyah berkata bahwa peristiwa tersebut terjadi 

setelah turunnya ayat hijab.
71

 

Hadis lain yang menjadi rujukan para ulama ini adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Hadis 

tersebut menjelaskan bahwa suatu ketika saat Nabi, ‘Aisyah 

dan kaum muslimin sedang berihram lewat rombongan laki-

laki, ketika mereka berpas-pasan maka para muslimah 

menutup mukanya dengan jilbab.
72

 

 

3.4.5. Konsep Aurat Perempuan menurut Ulama Kontemporer 

Kalangan ulama kontemporer tidak jauh berbeda 

pandangan mereka dengan ulama terdahulu, seperti Wahbah 

Zuh}aili. Wahbah Zuhaili mengitukuti pendapat ulama salaf 

tentang batasan aurat perempuan itu sendiri, contohnya dalam 

kasus penggunaan cadar sekarang ini, dimana hukumnya itu 

dikembalikan ke pengguna itu sendiri. Jika penggunaan cadar 

memberikan rasa aman, maka itu lebih baik bagi dia, namun 

sebaliknya jika tidak menggunakan cadar dan tidak 

memberikan rasa kekhawatiran atau fitnah, maka tidak 

mengapa membuka wajahnya.
73

 Wahbah Zuh}aili melihat cadar 

itu bukan suatu kewajiban, tapi merupakan suatu anjuran. 

Selanjutnya ‘Abdul H{ali>m Abu> Syuqqah, aurat perempuan itu 

seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Peneliti 

mengangkat contoh yang dimaksud oleh ‘Abdul H{ali>m kasus 

penggunaan cadar (niqa>b), dimana beliau tidak melihatnya 

sebagai suatu perbuatan sunah atau wajib.
74

 Quraish Shihab 
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 Ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk 

menutup diri dari pandangan laki-laki yang bukan mah}ram. Ayat yang dimaksud 
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melihat rambut merupakan bagaian aurat yang harus ditutup.
75

 

Buya Hamka dalam tafsir Azhar-nya melihat wajah bukanlah 

aurat yang harus ditutup dengan niqa>b. Namun pemakaian 

khima>r (kerudung) merupakan perintah Allahyang harus 

ditaati oleh seorang muslimah. Selanjutnya beliau 

menambahkan bahwa al-Qur’an tidak menentukan model atau 

bentuk pakaian. Namun pakaian yang diinginkan al-Qur’a> 

adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Alla>h, 

pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan untuk 

memperagakan bentuk tubuh atau memperlihatkan kepada 

lelaki,
76

 terlebih dengan tujuan agar mereka terangsang. 

Selanjutnya Qardawi memahami batasan aurat 

perempuan dalam al-Nur ayat 31 merupakan suatu larangan 

bagi perempuan untuk menampakkan perhiasannya. 

Penampakan ini hanya boleh untuk sesuatu yang biasa 

terlihat. Ayat ini juga dipahami olehnya bahwa 

Allahmemerintahkan untuk menutup dada dengan 

menjulurkan kain di atasnya. Artinya di sini perempuan harus 

menggunakan kain atau biasa dikenal di Aceh dengan istilah 

jilbab atau apapun istilahnya. Lebih lanjut beliau menjelaskan 

arti dari perhiasan perempuan itu sendiri, yaitu sesuatu yang 

digunakan untuk berhias diri dan untuk mempercantik tubuh, 

baik berbentuk ciptaan asli seperti wajah, rambut dan 

potongan tubuh, maupun buatan seperti pakaian, perhiasan 

dan tata rias. Kemudian yang dimaksud dengan perhiasan 

yang biasa terlihat adalah wajah dan dua telapak tangan serta 

perhiasan yang biasa terlihat dengan tidak ada maksud 
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kesombongan dan berlebih-lebihan seperti celak di mata dan 

cincin pada tangan.
77

 

3.5. Pakaian yang digunakan untuk Menutup Aurat 

Penutupan aurat perempuan dipengaruhi oleh adat dan 

kebudayaan. Kebudayaan masyarakat ini berbeda-beda, baik 

beda dari segi geografis maupun waktu yang membawa 

implikasi pada pergeseran paradigma dalam menentukan 

status perempuan dan batas kesopanan yang ada padanya. 

Aurat dalam aplikasinya selalu dikaitkan dengan penggunaan 

kerudung serta cadar, karena dalam pandangan para ulama 

terutama ulama era awal yang mengambil periwayatan dari 

Ibnu ‘Abba>s dan ‘Aisyah membatasi semua harus ditutup 

terkecuali wajah dan telapak tangan bahkan ada yang 

meriwayatkan jika seluruh anggota tubuh perempuan 

merupakan aurat tanpa terkecuali. 

Murtadha Muthahhari, mengatakan bahwa pakaian 

penutup seluruh badan perempuan, termasuk cadar, telah 

dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno jauh sebelum 

datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, 

khususnya Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-

tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya daripada yang 

diajarkan Islam.
78

 

Pakar lain menambahkan, bahwa orang-orang Arab 

meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardusht dan 

menilai perempuan sebagai makhluk tidak suci, karena itu 

mereka  diharuskan menutup  mulut  dan  hidungnya  dengan  

sesuatu  agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang 

merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab 

meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit 

perempuan di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat 
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Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka 

menjadi dua bagian, satu untuk pria dan satu lainnya untuk 

perempuan. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi 

sangat kukuh pada saat  pemerintahan Dinasti Umawiyah, 

tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), 

dimana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus untuk 

perempuan di rumah-rumah.
79

 

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, 

perempuan-perempuan di Jazirah Arabiah memakai pakaian 

yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping 

untuk menampik udara  panas  yang  merupakan iklim  umum  

padang  pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, 

hanya saja kerudung tersebut sekadar diletakkan di kepala dan 

biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang 

menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan ada dari 

para perempuan yang terlihat buah dada karena longgar atau 

terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga 

dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk 

menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi 

dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak 

tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan 

pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, 

tak ubahnya seperti perempuan-perempuan masa kini, walau 

cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi 

perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung 

dengan guntingan  rambut perempuan lain. Baru setelah Islam 

datang, al-Qur’a>n dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan 

memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.
80
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3.5.1. Pengertian Pakaian 

Pakaian merupakan benda yang manusia pakai untuk 

menutup aurat dan melindungi tubuh dari  sesuatu yang dapat 

berbahaya bagi tubuh.  Islam mewajibkan bagi umatnya untuk 

menggunakan pakaian seperti kemeja, kaus, sarung, celana, 

rok, jubah dan lain sebagainya. Pakaian juga merupakan 

identitas bagi setiap manusia, mampu membedakan suku, 

negara dan agama. 

Secara bahasa, pakaian adalah busana untuk menutup 

tubuh.
81

 Menurut istilah, pakaian adalah busana yang 

digunakan manusia untuk menutup tubuhnya dari ujung 

kepala sampai ujung kaki. Qanun pelaksanaan syariat Islam 

tahun 2002 menjelaskan bahwa pakaian Islam adalah pakaian 

yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak 

memperlihatkan bentuk tubuh.
82

 Qanun ini telah 

mengkhususkan pakaian bagi umat Islam. Definisi ini lebih 

cocok dan dipilih oleh peneleti karena teruji secara akademik 

dan empiris. Quraish Shihab dalam buku Jilbab Pakaian 

Perempuan Muslimah  melihat pakaian adalah bagian dari 

produk budaya suatu daerah yang disesuaikan dengan ajaran 

agama dan moral. Quraish Shihab merincikan lagi definisi 

pakaian dengan produk budaya.
 83

 Hal ini negisyaratkan boleh 

bagi setiap Muslimah menggunakan pakaian sesuai daerah 

masing-masing selama memenuhi standar agama Islam. 

Penyamaan terhadap lingkungan adalah standar yang bagus 

dalam berpakaian dengan tujuan tidak menjadi perhatain 

orang banyak yang menimbulkan gunjingan dan ocehan. 

Pakaian mengalami perubahan dan penyesuaian diri 

dengan waktu, diantara penyebabnya adalah kemjuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, namun demikian setaip perubahan 

dan perkembangan model pakaian, standar syari’at dan 
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kearifan lok al wajib dipertahankan supaya tujuan dan fungsi 

berpakaian tetap terjaga. 

Syariat Islam menganjurkan bagi seseorang bersikap 

adil dan logis dalam berpakaian, tidak berlebihan dan 

sombong, tidak pula kusut serta kumal.
84

 Islam itu meliputi 

bagian pembinaan yang berhubungan dengan kehidupan 

umatnya secara khusus. Pembinaan ini dimaksudkan guna 

mengatur urusan jasmani dan rohani, dan menempatkannya 

secara terhormat. Yakni memberi etika-etika yang berkaitan 

dengan pakaian, tempat tinggal dan pangan tanpa cenderung 

kepada kerapian atau materialis. 

3.5.2. Pakaian Perempuan sebelum Islam 

Pakaian atau hijab telah dikenal luas oleh berbagai 

masyarakat di berbagai belahan dunia sejak dahulu hingga 

sekarang bahkan sebelum Islam datang. Bentuk pakaian yang 

dikenakan oleh bangsa-bangsa terdahulu khususnya bangsa 

timur kuno sangat beragam. Misalkan pakaian yang dipakai 

oleh perempuan Yunani kuno berbeda dengan pakaian yang 

dipakai oleh perempuan Romawi dan Arab Jahiliyah.
85

 

Jilbab sudah ada di tengah-tengah sebagian kaum 

sebelum islam. Diantara mereka yang sudah mengenal jilbab 

adalah masyarakat di Iran (Persia) tempo dulu, kelompok-

kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah 

ada di India. Dan tidak sebagaimana kebohongan yang 

diungkapkan orang, bangsa arab jahiliyah ternyata belum 

mengenal jilbab kecuali setelah munculnya islam.
86

 

Will Durant, seorang ahli sejarah kenamaan yang telah 

banyak kita kenal, dalam The Story of Civilization, jilid 12, 
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dalam pemaparannya menyangkut kelompok Yahudi dan 

Syariat Talmud, mengatakan: 

‚Apabila seorang perempuan melanggar syariat Talmud, 

seperti keluar di tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan 

kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol 

bersama laki-laki dari kelas apa pun, atau bersuara keras di 

rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, 

maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh 

menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.‛ 

Semua orang yang berakal sehat akan tahu bahwa 

Yahudi, dengan atau tanpa mengabaikan ia sebagai komunitas 

sosial atau komunitas religious, ada sebelum adanya 

komunitas sosial dan religius islam. Bukti yang diungkapkan 

oleh Durant ini saja cukup menunjukkan secara terang- 

benderang tentang dua hal: pertama, jilbab ternyata tidak 

hanya ada dalam islam atau dengan kata lain, dalam 

kebudayaan atau agama selain islam, dikenal pula tradisi 

jilbab. Kedua, umur jilbab jauh lebih tua daripada umur 

Islam.
87

 

Jilbab juga dikenal di kekaisaran Romawi dan di India 

sebagaimana telah diungkapkan oleh Jawaharlal Nehru.
88

 

Bahkan, menurutnya kekerasan perlakuan orang-orang 

Romawi terhadap kaum perempuan untuk mengenakan hijab 

sehingga benar-benar menyempitkan kaum perempuan dari 

keadaan kemanusiaan sesungguhnya, ternyata telah sangat 

mempengaruhi kaum muslim hingga melahirkan keyakinan 

serupa tentangnya. Nehru juga beranggapan bahwa tradisi 

tersebut terus menyebar dari Islam sampai ke India. 

Akan tetapi ketika kita menyelidiki peradaban India 

kuno, kita akan menemukan fakta adanya persemedian dan 

gaya hidup kerahiban, hal mana sangat berhubungan dengan 
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penjagaan perempuan akan kualitas seks dan moralnya. Jika 

demikian, tentu saja umur jilbab disana lebih tua dari umur 

Islam sendiri. 

Agama samawi sangat memberikan perhatian kepada 

perempuan dalam hal berpakaian/berhijab. Misalkan di dalam 

Taurat (perjanjian lama) terdapat ayat-ayat yang berkenaan 

dengan hijab vang kemudian ditekankan dan ditetapkan oleh 

Al-Masih (versi kristen) manakala ia datang membawa Injil 

perjanjian baru. Ada beberapa ayat dalam Taurat dan Injil 

yang menyatakan bahkan menetapkan para perempuan untuk 

memakai pakaian yang menutup aurat atau memakai hijab dan 

cadar. Dahulu para perempuan itu menjulurkan kain penutup 

di atas tubuh mereka agar tidak terlihat oleh laki-laki lain. Di 

dalam Injil, pasal Kejadian, ayat 65, bagian 24 disebutkan: Ia 

berkata kepada hamba-Nya: Siapakah orang laki- laki yang 

berjalan di taman menuju kepada kita? Hamba itu menjawab: 

"Dia adalah tuanku.'' Maka Maryam mengambil tudung dan 

menutup dirinya.
89

 Masih di dalam bagian yang sama 

disebutkan: maka Ishaq memasukkan Maryam kepada khaba
90

 

milik ibunya, kemudian ia memuliakannya, dan akhirnya 

perempuan itu menjadi istri yang dicintainya. 

Disebutkan juga dalam Injil pasal 38 ayat 13-14. 

disebutkan:
 91

  

‚Tamar diberitahu dan dikatakan kepadanya: 'Huz{a adalah 

mertua kamu, ia sedang naik ke bukit Timnah untuk 

menggembalakan domba-dombanya. Maka ia melepas pakaian 

yang ia kenakan lalu menutupnya dengan cadar, kemudian 
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duduk di sebuah tempat bernama Enayem, yang terletak di 

tepi jalan menuju bukit Timnah, karena ia tahu bahwa Syaila 

telah besar, dan ia belum resmi menjadi istrinya.‛ 

Ayat yang lain menjelaskan: ‚Kemudian ia berdiri dan 

berlalu, kemudian melepas cadarnya? dan mengenakan 

pakaian yang lain‛. Karena ia telah resmi menjadi istrinya. 

Jika melihat lebih detail dan mendalam persoalan hijab, maka 

akan didapati bahwa peradaban Yunani sendiri, dan peradaban 

Yunani yang telah ditiru oleh bangsa-bangsa lain di 

sekitarnya, dapat bertahan hidup lebih lama selama 

perempuannya tetap mempertahankan kerudung dan hijabnya. 

Akan tetapi akhirnya peradaban yang maju itu mengalami 

kemerosotan dan kemunduran karena perempuannya dibiarkan 

bebas mutlak untuk melepaskan hijabnya dan mereka boleh 

mengerjakan apa saja demi kebebasan termasuk pekerjaan-

pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum laki-laki. 

Perempuan juga sudah boleh terjun langsung ke gelanggang 

politik. Bangsa besar itu, Yunani, akhirnya jatuh ke dalam 

jurang kehancuran.  

Di dalam injil juga disebutkan tentang anjuran 

memakai tudung kepala, bahwa: 

1 Korintus 11:5: ‚Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa 

atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, 

menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang 

dicukur rambutnya.‛ 
92

 

11:6: ‚Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, 

maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika 

bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya 

digunting atau dicukur, maka haruslah ia melindungi 

kepalanya.‛ 
93
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11:10: ‚Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di 

kepalanya oleh karena para malaikat.‛
94

 

11:13: ‚Pertimbangkanlah sendiri: patutkah perempuan berdoa 

kepada Alloh dengan kepala tidak bertudung?‛ 

Faktanya sejak dahulu sampai saat ini jilbab tidak 

hanya menjadi bagian dari dinamika peradaban, namun telah 

menjadi simbol kebaikan dan ketaatan terhadap sebuah 

keyakinan. Hampir semua agama menggunakan dan 

menghormatinya sebagai simbol pakaian yang agung, meski 

tidak semua menetapkannya sebagai kewajiban. Fakta ini 

memberikan pelajaran bagi kita bahwa jilbab tidak selayaknya 

dianggap sebagai masalah, apalagi dipersepsikan menjadi 

bagian dari kekerasan. Perdebatan apapun mengenai jilbab 

hanyalah pepesan kosong tanpa makna.
95

 

Da>irah Al-Ma>́ arif sebagaimana dikutib oleh Abd. al-

Hasan menyebutkan bahwa: 

‚Sesungguhnya kemakmuran yang terjadi di Imperium 

Romawi disebabkan oleh tidak adanya percampuran antara 

perempuan dan laki-laki di tempat kerjanya. Perempuan hanya 

diberi tugas mengurusi rumah tangganya. Perempuan Romawi 

dulu sangat memperhatikan hijab. Mereka tidak keluar kecuali 

wajah mereka telah tertutup. Bahkan lebih dari itu, mereka 

masih menambah selendang panjang menjulur menutupi 

tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Mereka juga 

memakai 'aba'ah sehingga tidak memudahkan orang lain untuk 

mengenali lekuk tubuhnya.‛  

Lebih lanjut Abd. al-Hasan mengutip pendapat Larus 

yang mengatakan betapa pentingnya hijab itu dengan 

pernyataannya: 
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‚Dahulu para perempuan mengenakan kerudung bila hendak 

keluar, para perempuan menutupi wajah-wajahnya. Mulai 

abad pertengahan sampai dengan abad ketiga belas para 

perempuan memakai penutup wajah tersebut. Dan kini 

penutup wajah itu terbuat dari kain tenun tipis yang dipakai 

untuk melindungi wajah mereka dari debu dan embun. 

Manakala perempuan Romawi tidak berhijab lagi dan mulai 

meninggalkan rumahnya, imperium Romawi mengalami 

kemunduran hebat, yang mengakibatkan runtuhnya imperium 

Romawi yang besar itu‛.
96

 

 Hijab merupakan tradisi bagi Yunani dan Romawi 

sebelum datangnya Islam beratus-ratus tahun sebelumnya. 

Pernyataan ini bisa ditemukan dalam film-film yang 

mengisahkan kehidupan para biarawati. Pernyataan ini juga 

mematahkan pendapat beberapa ilmuwan Barat yang 

menyatakan bahwa hijab merupakan hal baru dan 

dimunculkan oleh Islam. Begitu pula perkataan mereka bahwa 

hijab hanya dikenakan oleh perempuan muslimah saja, adalah 

tidak tepat. Sepertinya para ilmuwan ini tidak melihat gereja-

gereja dahulu dan biarawati-biarawatinya yang bercadar dan 

berkerudung, memakai gamis panjang dengan menutupi 

seluruh tubuhnya sehingga tidak menimbulkan rangsangan 

syahwat. Pakaian yang digunakan telah menutupi keindahan 

dan kecantikan, sehingga jauh dan kekejian, kejahatan, dan 

bersih dari ketidakbaikan. Hijab yang telah dikenal oleh 

masyarakat adalah penutup lekuk tubuh perempuan sehingga 

tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, dan oleh 

karena itu ia dapat mencegah nafsu seksual lelaki yang mudah 

terangsang. Akhirnya lelaki terjauhkan dan perbuatan 

pemuasan syahwat yang tidak sah.  

Problematinya bukanlah laki itu harus mengucilkan 

diri dari perempuan, tidak boleh menikmati keindahan tubuh 

perempuan, dan tidak boleh melihat kecantikannya, tetapi 
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lebih dalam dari itu semua, yaitu: menjaga eksistensi 

masyarakat dari segala yang dapat menjatuhkan dan 

meruntuhkannya, menjaga kehormatan diri, menghormati 

etika dan moral dari noda-noda kotor, serta menjaga 

kecemerlangan sifat kelakian lelaki dan keperempuanan 

perempuan yang sangat anggun. Peradaban-peradaban silam 

yang mewajibkan pengenaan hijab pada perempuan tidak 

bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan 

martabatnya. Akan tetapi sebaliknya, untuk menghormati dan 

memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan 

agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga 

peradaban dan kerajaan mereka agar tidak jatuh. Negara 

Yunani telah terjadi seperti yang diceritakan di atas. Dengan 

demikian, bukanlah suatu yang sia-sia dan tidak berguna bila 

Al-Quran yang mulia mencantumkan persoalan ini di 

dalamnya, dan menjadikan hal ini sebagai suatu tanggung 

jawab yang mesti dipikul oleh lelaki dan perempuan. 

3.5.3. Pakaian atau Hijab Bangsa Arab Jahiliyah 

Menurut Bangsa Arab Jahiliyah Bangsa Arab pada 

zaman jahiliyah telah mengenal hijab. Dahulu mereka 

menganggapnya sebagai salah satu tradisi persahabatan dan 

percintaan. Anak perempuan yang sudah mencapai usia kawin 

dan mulai menampakkan rasa malunya pertanda ia minta lekas 

dinikahkan, biasanya memakai hijab yang tidak terbatas pada 

wajahnya, kecuali bila sedang ditimpa musibah. Kenyataan ini 

bisa dilihat dari syair, misalkan kutipan Abd. al-Hasan dalam 

bukunya al-Mar’ al-Mu´as}s}irah.97  

Sajak Raithah binti Ashim:  

‚Aku berhenti, aku menangis melihat rumah keluargaku, yang 

penghuninya menangis telanjang.‛ 

Sajak Muhalhal bin Rabi'ah :  
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‚Tidak akan menjadi sasaran rabies jika ia keluar dan 

terlindung tubuhnya.‛ 

Sajak Zuhair bin Abi Salma yang menceritakan 

keluarga Al-Husain:  

‚Aku tidak tahu dan aku mesti akan tahu apakah aku sedang 

berdiri di depan keluarga Husain atau di hadapan para 

perempuan. Bila dikatakan para perempuan yang 

bersembunyi, maka benarlah bahwa perempuan yang 

melindungi dirinya mendapat ketenangan.‛ 

Sajak Thufail bin Auf Al-Glhanawi: 

‚Dengan penutup muka tidak akan mengurangi 

kehormatannya kemuliaannya tetap terjaga, dan 

kecantikannya dapat dinikmati bila telah tiba saatnya‛. 

Hijab memiliki berbagai macam bentuk. Artinya dapat 

menyempit dan meluas sesuai adat dan tradisi kabilah-kabilah 

Arab pada jazirah tersebut. Di antara bentuk tersebut ada yang 

bernama cadar. Bisa dilihat dari sajak yang dibuat oleh 

'Antarah bin Syidad:  

‚Bila perempuan membuka cadarnya, maka bersinarlah 

wajahnya, seakan malam berubah menjadi pagi berseri lalu 

aku mendekatinya agar dapat mencium keningnya, Saat itu air 

mata dari kedua pelupuk mataku mengalir membasahi 

pipinya‛.  

Terbaca dalam sajak itu bentuk hijabnya sangat 

sempurna dengan menutup seluruh tubuhnya bahkan termasuk 

muka, tidak menampakkan tubuhnya supaya tiak 

menimbulkan keburukan dalam masyarakat. Pengunaan cadar 

juga bisa dilihat dalam syair lain, seperti 

‚Perawan menyembul dari balik cadar yang terbuat dari 

potongan kain putih tipis. Bila mereka melepaskannya, 

tambah berani. Maka diriku dirundung duka dan membanjirlah 

air mata.‛ 
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Bentuk hijab lain yang digunakan masyarakat Arab 

sebelum Islam adalah kerudung. Sajak Al-Nabigah Al\-

Z|ibyani:  

‚Kerudungnya terjatuh pada hal ia tidak hendak 

menjatuhkannya. Dengan sigap ia menyambarnya dengan 

tangan, di remang cahaya, seakan jemarinya meraih 

kelembutan.‛ 

Beberapa bukti syair ini menepis tudingan Durant 

bahwa bangsa Arab tidak mengenal hijab sebelum kedatangan 

islam. Karena selain bukti syair Arab, terdapat juga riwayat 

dari Aisyah tentang turunnya ayat jilbab, dengan mengatakan, 

‚Aku tidak pernah melihat yang lebih baik daripada 

perempuan-perempuan Anshar. Begitu ayat ini turun, setiap 

orang dari mereka segera menyambutnya dengan antusias, lalu 

merekapun berkerudung semua, sehingga seakan-akan di atas 

kepala mereka terdapat salju‛. 

Jawaharlal Nehru dalam bukunya ‚Selayang Pandang 

tentang Sejarah Dunia,‛ bagian I, memuji peradaban Islam 

dengan mengatakan: 

‚Sungguh telah terjadi pula perubahan besar dan menyedihkan 

secara berangsur-angsur dalam hal yang menyangkut kaum 

perempuan. Karena, hijab belum pernah ada di kalangan-

kalangan arab dan tidak pula perempuan-perempuan arab itu 

hidup terpisah dengan kaum laki-laki ataupun disembunyikan 

darinya, bahkan mereka turut hadir di tempat-tempat umum 

dan mendatangi masjid-masjid, majlis pengajian, dan 

ceramah-ceramah, sedang dia sendirilah yang berceramah dan 

menyampaikan nasehat-nasehatnya. Namun bangsa Arab 

setelah mencapai kemenangan, mereka mengambil sedikit 

demi sedikit aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang pernah 

berkembang di dua kekaisaran yang bertetangga dengan 

mereka, yaitu kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Iran. 

Arab telah mengusir kekaisaran Romawi dan telah menghabisi 

kekaisaran Iran. Akan tetapi mereka jatuh ke perangkap 
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tradisi-tradisi dan aturan-aturan tercela yang dulu berkembang 

pesat di dua kekaisaran tersebut.‛ 

Terlepas dari Romawi, Persia, maupun India, pada 

dasarnya dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya bangsa Arab 

sebelum islam datang, telah mengenal cara berhijab namun 

tidak secara sempurna. Arab jahiliyah sebagaimana negara-

negara lainnya, juga mengalami pertukaran dan akulturasi 

budaya termasuk cara berpakaian. Yang diperselisihkan oleh 

ilmuwan adalah seputar jilbab atau kerudung apakah itu asli 

budaya Arab atau pinjaman dari negara tetangganya yakni 

Iran. 

3.5.4. Kriteria Pakaian Penutup Aurat 

Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi 

muslimah, maka disyaratkan untuk longgar, dan tidak 

membuka aurat yang diperintah Allah untuk ditutup. Juga 

pakaian muslimah itu harus panjang yang tidak membuka 

bagian tubuh muslimah yang bawah. Kemudian juga bukan 

merupakan pakaian kebesaran yang menarik pandangan mata 

karena modelnya atau karena warna-warni, atau semisalnya. 

Dan juga tidak memperlihatkan aurat karena terlalu ketat 

seperti celana modern saat ini.
98

 Sebab busana muslimah itu 

bukan sekadar menutup seluruh badan, tetapi juga bentuk 

ketaatan terhadap perintah. Maka pakaian yang digunakan 

tidak boleh sekedar menutupi atau melilit seluruh tubuh, 

namun pada dasarnya tidak menutup aurat, karena bahannya 

elastis (karet), sehingga mengikuti lekuk-lekuk anggota badan 

tetapi juga Busana yang menutup badan tidak terlalu sempit 

(ketat), yang menampakkan bentuk tubuh. Nabi S.A.W. 

pernah memberikan baju dari kain linen
99

 yang sangat lunak 

kepada Usamah bin Zaid. Setelah Nabi mengetahui bahwa 
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kain itu diberikan kepada istrinya, Nabi berkata: ‚suruhlah 

istrimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen 

itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat 

menampakkan bentuk tubuhnya.‛
100

 

Busana itu multi fungsi, tidak sekadar aksesoris, 

pelindung dari cuaca panas dan dingin, simbol strata sosial, 

tetapi juga simbol moral (nilai tauhid dan etika) untuk 

proteksi diri agar terhindar dari fitnah, yang dapat 

mengundang pihak lain, lawan jenis untuk melakukan 

pelanggaran agama, pelecehan seksual, bahkan perbuatan 

zina.
101

 Perintah jilbab atau busana muslimah merupakan 

perintah Allah yang di dalamnya banyak mengandung hikmah 

ilahiyah dalam perintah tersebut.
102

 

Imam Nawawi melihat bahwa seseorang baru 

sempurna menutup aurat apabila tidak terlihat bentuk dan 

warna auratnya. Jika seseorang menutup auratnya dengan kain 

yang tipis dan bisa mengetahui warna yang ada di balik kain 

tersebut, maka orang tersebut belum dikatakan telah menutup 

aurat. Aurat bisa juga ditutup dengan air yang keruh apabila 

tidak memiliki kain untuk menutupnya. Tentu saja hal ini 

sangat sukar dilakukan oleh manusia apa lagi zaman sekarang 

ini. Contoh ini sangat jarang terjadi, sama halnya orang yang 

menutup auratnya dengan lumpur. Tetapi di sini peneliti ingin 

menerangkan bahwa para ulama terdahulu memiliki arah 

pandang yang luas meskipun terkadang dilihat aneh oleh 

sebagian orang dalam memberikan contoh. 

Anjuran syara’ untuk menutup aurat seseorang hanya 

dari atas atau samping tidak dari bawah. Artinya orang yang 
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menggunakan rok, sarung atau gamis dianggap telah menutup 

auratnya dengan baik, meskipun bagian bawahnya terlihat. 

Dalam hal ini tentu saja seluruh badannya ditutup dan tidak 

terlihat kecuali dari bawah. Misalkan orang yang tinggal di 

rumah Aceh dia akan terlihat auratnya dari celah lantai 

apabila  dgunakan sarung, rok atau gamis oleh orang yang ada 

di bawah. Orang Aceh dulu banyak mengungkapkan 

pernyataan yang memiliki arah pandang jauh salah satunya 

tidak melihat aurat orang yang di atas, seperti bek taduek 

diyueb rinyeun hana roh (jangan duduk di bawah tangga tidak 

sopan). Larangan ini supaya orang di bawah tidak melihat ke 

atas karena ada perempuan yang terkadang auratnya bisa 

terlihat dari bawah. Berbeda halnya apabila auratnya terlihat 

dari atas, atau terbuka kancing pakaiannya, misalkan saat 

salat baik dalam keadaan berdiri, sujud maupun ruku’, maka 

auratnya dianggap tidak sempurna dalam menutupnya 

sehingga dihukumi berdosa atau jika dia dalam keadaan salat, 

maka salatnya batal. 

Ar-Raniry telah memberikan syarat pakaian untuk 

menutup aurat, baik dalam salat maupun di luar salat dimana 

beliau mengatakan bahwa: 

‚Syarat menutup aurat di dalam sembahyang atau di 

luarnya yaitu dengan barang yang menutup warna kulit 

jikalau lumpur sekalipun.‛ 
103

 

Pernyataan Ar-Raniry ini juga diikuti oleh ulama lain 

sebagaimana dikatakan dalam sebuah manuskrip: 

‚Syarat menutup aurat dalam sembahyang atau di 

luarnya yaitu dengan barang yang menutup warna kulit 

jikalau dengan lumpur sekalipun atau dengan air yang 
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keruh sekalipun. Jika seseorang salat di atas yang 

tinggi tiada menggunakan sirwal atau barang 

sebagainya maka kelihatan auratnya dari bawah maka 

sahlah sembahyangnya itu, karena tiada wajib menutup 

aurat dari bawah.‛ 
104

 

Kriteria pakaian penutup aurat dalam Fikih klasik 

berkutat pada warna dan bentuk tubuh. Kemudian 

dikembangkan dalam Qanun Aceh menjadi tiga, yaitu tidak 

membentuk tubuh, tidak tipis, dan berbahan suci. Syukri 

dalam bukunya Busana Islami di Nanggroe Syariat mengutip 

pendapat Albani terkait kriteria penutup aurat perempuan 

yaitu: 

‚Syarat-syarat dalam menutup aurat adalah, pertama, 

menutup seluruh badan selain yang dikecualikan 

(perempuan: seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan 

telapak tangan). Kedua, bukan berfungsi sebagai 

perhiasan. Ketiga, kainnya harus tidak tipis dan 

transparan, sehingga tidak tembus pandang. Keempat, 
harus longgar dan tidak ketat dengan menggambarkan 

sesuatu dari lekuk-lekuk bentuk tubuhnya. Kelima, 

tidak diberi wewangian atau parfum yang berlebihan. 

Keenam, bukan pakaian laki-laki atau menyerupai laki. 

Ketujuh, tidak menyerupai pakaian perempuan kafir. 

Kedelapan, bukan pakaian kemewahan yaitu pakaian 

popularitas untuk menyombongkan diri dan meraih 

gengsi di tengah orang banyak.‛ 
105

 

Kriteria ini diangggap lebih lengkap karena 

penyempurnaan dari kriteria-kriteria sebelumnya. Peneliti 

lebih menggunakan kriteria ini untuk digunakan oleh 

perempuan dalam menutup auratnya. Namun ada penambahan 

satu lagi yaitu menggunakan lejin atau celana panjang bagai 
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perempuan yang menggunakan gamis supaya ketika ditiup 

angina auratnya tidak terlihat. Bukankah sikap hati-hati lebih 

baik dalam agama?. 

Selain kriteria di atas, ada beberapa hal lain yang harus 

diperhatikan oleh seorang Muslimah dalam menutup aurat, 

yaitu nilai logika, etika, etestika dan Falektika.
106

 Nilai logika 

adalah suatu nilai dimana yang harus dipenuhi oleh setiap 

manusia khususnya perempuan. Pakaian yang digunakan harus 

bisa diterima oleh akal sehat. Misalkan seorang perempuan 

yang berprofesi sebagai guru harus menggunakan pakaian 

yang sesuai dengan profesinya, tidak mungkin seorang guru 

menggunakan celana panjang ketika mengajar. Petani tidak 

menggunakan jas ketika ke sawah, tetapi haruslah baju yang 

sesuai, misalkan celana, baju panjang, kerudung dan topi. 

Warna pakaian yang digunakan juga harus diperhatikan, 

petani lebih baik menggunakan pakaian yang putih atua 

berwarna cerah karena tidak banyak serapan cahaya yang 

membuat cepat lelah. Berbeda halnya jika digunaka pakaian 

berwarna hitam atau gelap. 

Nilai berikutnya yang harus diperhatikan adalah etika. 

Etika atau sering disebut juga akhlak adalah prilaku manusia 

tentang baik atau buruk yang diukur oleh akal dan agama.
107

 

Disebutkan dalam KBBI etika adalah ilmu tentang baik atau 

buruk.
108

 Pakaian ketat yang digunakan perempuan adalah 

prilaku yang beretika rendah. Karena lekukan tubuh 

perempuan bisa membuat lawan jenis terangsang, meskipun 

dalam hal ini laki-laki diperintahkan untuk memelihara 

penglihatan. Perempuan yang menggunakan pakaian sopan di 

hadapan mahram merupakan bentuk dari perwujudan nilai 

                                                     
106

 Diskusi dan saran dari Penguji Damanhuri Basyir pada 7 Juni 2021 yang 

bertempat di ruang siding PPS UINAR. 
107

 Suria Sumantri, J. S, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Popular (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1999), hlm. 87.  
108

 KBBI, hlm. 402. 



 130 

etika, sangat tidak etis seorang perempuan menggunakan 

celana pendek di dahapan mahramnya, apalagi pakaian tidur. 

Makanya di Aceh banyak dijumpai perempuan menggunakan 

pakaian sopan di hadapan mahram. Dalam kehidupan sosial, 

masyarakat yang menggunakan pakaian sopan dianggap 

beretika baik dan mulia sebaliknya masyarakat melihat 

perempuan yang menggunakan pakaian ketat atau tidak baik 

dalam berhijab disebut perempuan yang kurang berkahlak dan 

tak jarang dipandang sinis. Peneliti pernah melihat seorang 

dosen menegur mahasiswi yang berpakaian kurang sopan di 

sebuah universitas. Sikap dari dosen ini harus diapresiasi 

karena peduli terhadap lingkungan kampus yang harus islami, 

terutama dalam berpakiaan yang sesuai dengan nilai etika. 

Nilai estetika adalah unsur ketiga yang harus 

diperhatikan. Estetika secara bahasa berarti ilmu yang 

berkaitan tentang keindahan.
109

 Estetika dalam berpakaian 

berarti seorang perempuan dalam menutup auratnya harus 

terlihat indah dan bagus. Penggunaam pakaian yang rapi, 

warna yang tidak mencolok dan ukuran yang bagus 

merupakan nilai estetika yang diinginkan. Pemenuhan nilai ini 

dapat memberikan kenyamanan dalam beraktifitas. Keindahan 

dalam berpakaian yang memiliki standar syari’t seharusnya 

bisa terus dipertahankan. Adanya desainer pakaian Muslimah 

dari universitas Islam merupakan harapan besar bagi setiap 

muslim. Unsur keempat adalah penyesuaian diri terhadap 

tempat atau wilayah yang ditempati. Dalam bahasa fikih 

dikenal dengan istilah uruf. Penyesuaian diri dalam menutup 

aurat terhadap adat kebiasan suatu daerah sangat perlu 

diperhatikan, karena tidak hanya memberikan rasa 

kenyamanan, tetapi juga menimbulkan kemudahan dan 

percaya diri. Misalkan kebiasaan orang kota menggunakan 

pakaian yang agak mewah merupakan hal yang biasa, namun 
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ketika pergi ke kampung akan menjadi tontonan banyak orang 

yang membuat kurang nyaman. Contoh lain, perempuan di 

Kampung biasanya salat dengan menggunakan mukena dan 

kain sarung, tetapi perempuan di kota salat dengan muke dan 

rok dari mukena, terlihat aneh atau asing jika orang yang salat 

dengan menggunakan kain sarung. Perempuan Aceh pada 

umumnya salat dengan mukena, berbeda halnya dengan 

perempuan di perempuan turki yang salat cukup dengan jilbab 

dan baju panjang yang menutup aurat. Perbedaan ini terjadi 

karena adat dan tempat. Makanya tidak baik jika di aceh salat 

dengan hanya menggunakan jilbab tanpa mukena karena tidak 

sesuai tempat dan daerah. 

3.5.5. Model dan Bentuk Pakaian Penutup Aurat 

Pakaian yang digunakan oleh muslim untuk menutup 

aurat pada dasarnya tidak dibatasi dengan jenis-jenis tertentu. 

Islam memberikan keluasan kepada umatnya untuk menutup 

auratnya dengan jenis-jenis berdasarkan ‘urf dan mashalah 

suatu tempat atau seseorang. Bentuk atau model pakaian yang 

dikenakan harus sesuai menurut syariat. Karena itu, pakaian 

suatu kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat di berbagai 

belahan dunia sesuai dengan adat dan tradisi masing-masing. 

Misalnya, orang-orang asli Melayu terbiasa memakai baju 

kurung dan kebaya yang dapat dikategorikan sebagai busana 

berciri Islami. Demikian pula bagi laki-laki, mengenakan baju 

koko kombinasi celana panjang atau kain sarung. Kain sarung 

ini menjadi aneh bagi masyarakat di beberapa negara, seperti 

Tunisia, Turki dan  lainnya. Karena mereka tidak pernah 

mengenal dengan kain sarung itu sendiri. 

Masyarakat Arab terbiasa menggunakan jubah atau 

jalabiyah, sedangkan masyarakat Persia dan sekeliling mereka 

memakai cadar panjang yang menutupi kepala sampai kaki. 

Masyarakat di sebagian benua Afrika terutama Tunisia dan 

sekelilingnya, terbiasa menggunakan baju gamis panjang, dan 

sebagian bangsa lain menggunakan gaya pakaian syar´i yang 
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berbeda pula. Semuanya adalah uniform yang menunjukkan 

mode pakaian berbagai bangsa muslim di setiap belahan bumi.  

Dalam ketentuan Fikih tidak boleh mengukur apa yang 

berlaku di negara lain dengan adat dan budaya di negeri kita, 

tetapi ukurlah dengan adat dan kebiasaan setempat. Dalam 

penetapan suatu hukum adat dan uruf selalu diperhatikan. 

Dalam sebuah kaidah Fikih disebutkan bahwa ‚al-‘a>dah 

muh}akkamah‛, adat kebiasaan menjadi pertimbangan dalam 

penetapan hukum. Atas dasar itu, tidak salah bila masyarakat 

kita mengenakan baju dengan kombinasi kain sarung dalam 

kehidupan umum. Karena adat dan kebiasaan di negeri ini 

menganggap sarung itu salah satu model khas pakaian kaum 

agamawan. Pakaian itu dipandang sangat sopan dan dapat 

diterima oleh segenap lapisan masyarakat, serta tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam, meskipun dipandang tabu 

di kalangan masyarakat Mesir. Sebab yang menjadi acuan 

adalah adat dan kebiasaan di tempat kita bukan adat dan 

kebiasaan mereka. Tetapi sebaliknya, jangan pernah 

mengenakan kain sarung di negeri mereka dalam kehidupan 

publik. 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tidak ada 

bentuk, model dan style tertentu bagi pakaian Islami, akan 

tetapi setiap orang diberi kebebasan untuk berkreasi dalam 

mendesain pakaian sesuai dengan selera, adat dan budaya 

masing-masing. Islam hanya memberi batasan batasan, 

memasang rambu-rambu dan menetapkan kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi dalam merancang busana dimaksud. 

3.5.6. Membuka Aurat karena D{aru>rah 

Islam membolehkan perempuan untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas seperti melakukan aktivitas jual-beli, 

melaksanakan ibadah haji, menunaikan salat secara 

berjamaah, ikut serta dalam perang, melakukan kegiatan 

ekonomi untuk memiliki dan beinfak, serta lainnya. 

Kebolehan ini tidak bersifat mutlak, artinya dibolehkan 
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selama tidak melibatkan orang yang bukan mahram, namun 

ketika terlibat dengan orang yang bukan mahram, Islam 

memberikan batasan. Misalkan berobat ke dokter spesialis 

kulit laki-laki, atau dokter spesialis kandungan. Para ulama 

sepakat bahwa dalam keadaan darurat dibenarkan aurat 

terbuka, misalkan berobat.
110

 Para ulama membolehkan dokter 

melihat aurat pasien perempuannya untuk berobat. Kebolehan 

ini tentunya dalam keadaan darurat dan harus mengikuti 

kriteria tertentu, di antaranya adalah:
111

 

1. Seorang dokter yang bertaqwa adalah syarat pertama yang 

harus dipenuhi. Selain itu, memiliki sifat kepedulian dan 

keadilan yang tinggi, dan keahliannya diakui banyak orang. 

2.  Bagian tubuh yang dibuka hanya sebatas keperluan saja, 

namun apabila tidak membutuhkan untuk dibuka, maka 

cukuplah dengan melihat atau dengan mendeteksi melalui 

penciuman. 

3. Didampingi oleh mahram terpeceya, seperti suami, anak atau 

dari pihak perempuan, seperti ibu, adik perempuan, dan kakak 

perempuan. 

4. Tidak terdapat dokter perempuan yang ahli untuk mengobati 

penyakit yang diderita perempuan tersebut.  

 

Kriteria di atas dianggang cukup oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan yang timbul dalam kehidupan dewasa 

ini. Karena keadaan darurat itu tidak menentu dan tidak 

berlaku secara keseluruhan. Setiap orang memiliki keadaan 

yang berbeda-beda sehingga perumusan kriteria darurat 

diperlukan. 

Mengakhiri bab III ini, bisa dipahami bahwa terdapat 

beberapa perbedaan pendapat ulama fikih dalam membatasi 
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aurat perempuan. Perbedaan ini tidak terlepas dari 

penggunaan metode pemahaman ayat yang berbeda dalam 

menguraikan teks, baik ayat, hadis maupun syarah kitab. 

Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat penguasaan ilmu 

yang berbeda, perubahan waktu dan keadaan. Namun tetap 

memelihara dan mempertahankan nilai mas{lahat dan nilai 

ketauhidan. 
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BAB IV 

PENDAPAT ULAMA DAYAH  

TENTANG FIKIH AURAT PEREMPUAN  

 

4.1. Dayah dan Sejarahnya 

Sub bab ini dibagi menjadi tiga bagian, pertama 

pendapat ulama dayah sebelum kemerdekaan yang bersumber 

dari manuskrip atau kitab arab melayu, kedua ulama pasca 

kemerdekaan yang diambil sampel dari Dayah Darussalam dan 

Dayah MUDI. Dayah adalah suatu istilah untuk Lembaga 

Pendidikan agama Islam di Aceh. Lembaga ini sudah berdiri 

lama bahkan golongan yang ikut berperang melawan penjajah 

adalah orang dayah. Tujuan dari pendirian dayah adalah untuk 

memberikan ilmu pengetahuan agam kepada masyarakat 

melalui system tradisional dan dewasa ini sudah ada yang 

modern. Orang menitipkan anak-anaknya ke dayah dengan 

harapan menjadi orang yang menguasai ilmu agama dengan 

menerapkan akhlak yang mulia dan mampu membimbing umat. 

Dayah di Aceh telah melahirkan tokoh-tokoh besar, seperti Tgk 

Chik di Tiro, Tgk Abdullah Ujong Rimba, Tgk Muhammad 

Amin Blang Blahdeh, dan lain sebagainya. 

Pengetahuan tentang pendidikan Dayah di Aceh dulu 

sangat sulit diketahui, hal ini tidak terlepas dari sedikitnya 

literatur yang mengupas tentang Dayah. Perang belanda yang 

memakan banyak korban, baik jiwa maupun harta benda 

(termasuk buku dan kitab-kitab karya ulama Aceh) telah 

menjadi sebab minimnya literatur tentang dayah itu sendiri. 

Sebelum Belanda masuk ke Aceh pada tahun 1873, di Aceh 

telah berdiri dayah dan sangat terkenal, seperti dayah Tgk Chik 

Tanoh Abee di Aceh Besar. Kealiman dan kelebihan beliau 

sangat terkenal bahkan saat penjajah datang mampu merebut 

bom yang dilempar oleh Belanda tanpa meledak. Terdapat juga 

Dayah Tgk Chik di Tiro Aceh Pidie, kealiman beliau juga 

sangat terkenal dan dinobatkan juga sebagai pahlawan 
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Nasional. Tgk Chik di Pante kulu juga seorang ulama Dayah 

yang mampu memompa semangat perang sabil kepada 

masyarakat Aceh sehingga mau melawan penjajah belanda. 

Pada masa itu sistem pendidikannya masih banyak 

menggunakan bale meunasah,1 dan Rangkang. 

Pada masa kedudukan Belanda, setiap daerah di Aceh 

memiliki dayah, jumlah dayah pada masa itu kurang lebih 129 

buah.2Pada masa kolonial Belanda, setiap Daerah (nanggroe) 

memiliki sekurang-kurangnya sebuah Dayah. Penjajah Belanda 

kemudian mengubah nanggroe menjadi landscip yang jumlahnya 

129 buah. Dengan demikian, jumlah Dayah diperkirakan berjumlah 

129 buah. Tampaknya selama perang kolonial Belanda, Dayah 

memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga pejuang 

(murid) ke medan pertempuran maupun dalam menumbuhkan 

semangat juang rakyat secara massal, terutama melalui pembacaan 

hikayat perang Sabi di Dayah-dayah, rangkang, meunasah dan 

masjid. Bahkan ada Dayah, seperti Dayah di sekitar Batee Iliek 

yang langsung menjadi kota pertahanan (kuta pertahanan). Karena 

itu tidak mengherankan selama abad ke-19 banyak Dayah yang 

terbengkalai atau langsung diserang oleh Belanda karena dianggap 

sebagai basis konsentrasi kekuatan pejuang rakyat.  

Disebutkan dalam sumber yang kurang kuat bahwa pada 

masa penjajahan Belanda politik pergerakan muslim membagi 

masalah Islam tiga bagian. Pertama, bagian Ibadah, kedua sosial, 

dan bagian politik.  Umat Islam diberikan kebebasan beribadah 

oleh Penjajah Belanda selama tidak mengganggu pemerintah 

Belanda. Snouck yang telah lama melakukan penelitian di Aceh, 

                                                     
1
Bangunan berbentuk seperti rumah panggung, biasanya didirikan 

berdasarkan arah kiblat yang difungsikan sebagai tempat berkumpul masyarakat 

dengan berbagai keperluan, baik agama maupun bukan. Seperti tempat 

mendirikan shalat lima waktu, kemudian juga dijadikan tempat pengajian anak-

anak, tempat musyawarah desa, penyelesaian masalah dan mufakat-mufakat 

lainya. Lihat: Abd Mukti, Konstruksi Pendidikan Islam: Belajar dari Kejayaan 
Madrasah Nizamiyah Dinasti Saljuq, (Jakarta: Citapustaka Media, 2007), hlm. 

60. 
2
 M. Isa Sulaiman, Seimar Aceh, (Jakarta: Pustaka SInar Harapan, 1997), 

hlm.31-32. 
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Jawa dan Arab mengubah fakta bahwa adat orang Aceh lebih 

muncul disbanding hukum Islam sehingga sosial kemasyarakatan 

sangat digalakkan dengan konsep adat lebih kuat dari hukum pada 

bagian ketiga, Penjajah melarang keras umat Islam terjun dan 

mempelajari politik.3 Meskipun mendapat larangan, namun ulama 

dayah justru menjadi semangat untuk mengkaji dan mempelajari 

politik sehingga banyak ulama dayah yang mengajari jihad untuk 

mempertahankan tanah air dari penjajah.  

Dayah di Aceh mulai dibangun kembali saat penjajah 

Belanda mulai meninggalkan Aceh. Saat kembalinya ulama Aceh 

dari Mekkah seperti Abuya Muda Wali, Dayah di Aceh mulai 

tumbuh kembali dan berkembang pesat sampai hari ini. Bahkan 

salah satu dayah terbesar sekarang berada di Samalanga 

Kabupaten Bireun yaitu Dayah MUDI MESRA yang santrinya 

lebih dari tujuh ribu. 

4.2. Fikih Aurat Perempuan Menurut Ulama Dayah sebelum 

kemerdekaan 

Masyarakat Aceh menganggap ulama sebagai panutan 

dan rujukan hukum permasalahan agama. Ulama selaku 

pendamping dan pembimbing umat selalu setia dan punya 

waktu memberikan layanan hukum kepada umat agar hidup 

sesuai dengan aturan agama Islam. Layanan ini terlihat dimana 

ulama yang dalam hal ini selalu mengajar muridnya di dayah 

tanpa memungut biaya sedikit pun, bahkan tidak jarang para 

gurulah yang memfasilitasi Pendidikan, seperti tempat, 

penerang, tikar dan kebutuhan lainnya. Fungsi ulama lain dalam 

kehidupan adalah mengurusi kebutuhan umat misalkan 

memimpin upacara keagamaan, mengurusi jenazah dari 

memandikan sampai menguburkan, memberikan jawaban 

hukum terhadap persoalan yang dihadapi umat. Terkadang 

ulama atau Teungku juga menjadi hakim yang menyelesaikan 

                                                     
3
 Muhammad Khalil, Sejarah Kebudayaan Islam, K 2013, (Kementerian 

Agama RI, 2016), hlm. 38-39. 
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persengketaan dalam masyarakat. Umat masih memberikan rasa 

hormat dan kepercayaan tinggi kepada ulama. 

Ulama di Aceh memiliki kedudukan tinggi dalam 

tatanan sosial karena mereka sangat dihormati karena keilmuan 

dan karismatiknya. Para ulama memiliki kelebihan yang 

banyak, diantaranya menjadi penasehat umara (pejabat, 

pemimpin) dan memiliki otoritas dalam bidang agama Islam. 

Masyarakat Aceh yakin dan percaya bahwa ulama adalah 

pewaris nabi dimana merekalah pengurus agama, pendidik umat 

dan pemimpin dalam bidang agama. Atas dasar inilah ulama 

memiliki kedudukan tinggi di hati masyarakat Aceh. 

Teungku adalah sebutan kepada ulama yang ada di 

Aceh. Biasanya Teungku adalah orang yang pernah belajar ilmu 

agama di dayah dalam masa tertentu dan menguasai kitab 

kuning dengan baik.
4
 Teungku  di Aceh memiliki klasifikasi, 

dimana teungku yang sangat Alim biasanya disebut dengan 

Abu, waled, Walidi, Abuya dan lainnya. Para teungku ini telah 

belajar ilmu agama sangat lama dan terkadang mereka tidak 

hanya belajar di satu dayah saja, tetapi belajar di sejumlah 

dayah bahkan ada yang belaajr ke luar negeri. Ulama yang 

hanya belajar satu dayah saja atau keilmuannya tidak setara 

dengan ulama karismatik, biasanya hanya mendirikan dayah 

yang kecil atau sedang yang mana santrinya tidak sampai lima 

ratusan. Berikutnya ada Teungku rangkang yang biasanya 

hanya belajar di Dayah beberapa tahun saja dan hanya 

mendirikan balai pengajian atau hanya menjadi teungku imum 

meunasah saja.
5
  

Pada dasarnya Ulama di Aceh tidak berbeda pendapat 

dalam hal batasan aurat perempuan, hal ini bisa dilihat dari 

                                                     
4
 James L. Peacock, Indonesia: An Antropological Perspektive, (California: 

Good Year Publishing Company), hlm. 24. 
5
 Snouck…, hlm. 165. 
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kitab-kitab peninggalan mereka, baik bersifat manuskrip
6
 

maupun bukan. Misalkan  Ar-Raniry menyebutkan, batasan 

aurat perempuan dalam salat atau di luar shalat (perempuan 

muslimah dengan orang yang bukan mahram) adalah muka dan 

telapak tangan.
7
 Lebih lanjut beliau menambahkan  bahwa 

batasan muka dimulai dari kebiasaan tempat tumbuh rambut di 

kepala sampai bawah dagu, sedangkan melintan adalah antara 

daun telinga kanan dan kiri,
8
 sedangkan tangan yang tidak 

termasuk aurat adalah mulai ujung jari sampai pergelangan 

tangan, dalam hal ini tidak termasuk aurat telapak dan juga 

punggung tangan. Aurat perempaun dengan mahramnya adalah 

mulai pusat sampai ke lutut dengan syarat harus terpelihara dari 

nafsu, Namun dalam praktiknya, batasan aurat perempuan 

dengan mahramnya menggunakan pakaian keseharian saja yang 

menutup dari leher sampai ke kaki. 

Ulama lain juga mengatakan hal yang sama, dimana 

seseorang jika ingin salat harus menutup seluruh auratnya yaitu 

seluruh tubuh kecuali tangan dan muka, sebagaimana dikatakan 

dalam sebuah manuskrip, bahwa:  

‚Aurat perempuan merdeka yang baligh atau tidak baligh 

dalam sembahyang sekalian badannya melainkan muka 

dan kedua tangannya hingga pergelangannya. Adapun 

aurat perempuan yang merdeka dipandang laki-laki yang 

hilat itu  sekalian badannya haram, seperti firman Allah 

ta´ala (Q.S. al-Nur [24]): 31:  ََظَ مَ َل َإ ََنَ هَ ت َن يَ زَ َنَ يَ دَ بَ ي ََل َو اهَ نَ مَ َرَ هَ ا , 

yakni jangan dibukakan oleh perempuan  auratnya 

                                                     
6
 Penulis temukan di perpustakaan Ali Hasyimi. Literatur tersebut masih 

berbentuk manuskrip, sehingga sulit untuk ditelaah, karena usia yang sudah 

ratusan tahun, ditambah lagi tidak lengkap judul dan bahkan pengarang dari 

kitab tersebut. 
7
 Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabila>l Muhtadi>n, (Semarang: Toha Putra, 

tt), hlm. 121-123. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Sira>t}al Mustaqi>m karya 
Nu>ruddi>n ar-Raniry. Terdiri dari syarah dan matan. Syarah terdapat pada bagain 

dalam, sedangkan matan atau kitab siratal mustaqim pada bagain luarnya. Kitab 

ini menjadi rujukan dalam pengajian di majelis ta’lim di Aceh. 
8
 Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabila>l Muhtadi>n…, hlm. 53. 
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melainkan muka dan kedua tangannya hingga 

pergelangannya, tetapi aurat perempuan itu pada orang 

yang tidak harus nikah dengan dia itu barang yang antar 

pusat dan lutut jika terpelihara dari pada bencana hawa 

nafsu.‛
 9

 

Manuskrip Fikih lain menjelaskan hal yang sama 

tentang aurat perempuan dalam shalat: 

عورت فرمفون مردىك يغ بالغ اتو تياد بالغ دلم سمبهيغ سكلين بدنث ملينكن موكا دان كدوا 
.تاغن ىنك فركلاغن

10
 

Tidak ada perbedaan dengan pendapat ulama 

sebelumnya tentang batasan aurat perempuan dalam shalat, 

begitu juga halnya di luar shalat. Para ulama Aceh dahulu 

melihat sama batasan aurat perempuan dalam shalat dengan di 

luar shalat, keculai aurat perempuan dengan mahramnya.  

Ar-Raniry menambahkan, dalam kehidupan 

bermasyarakat, perempuan harus menggunakan pakaian yang 

panjang untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan 

tangan, ‚Wanita harus memanjangkan kainnya sehingga 

menutup kaki.‛ 
11

  

Tidak dirincikan jenis pakaian yang harus digunakan 

untuk bermuamalah atau untuk beribadah, hanya standar umum 

saja. Ini merupakan suatu bentuk perhatian ulama kepada umat 

dalam memilih jenis pakaian. Terlihat dalam kehidupan 

perbedaan-perbedaan yang besar dalam menggunakan pakaian 

untuk menutupi auratnya. Acuan utama adalah agama dan uruf 

yang berlaku di suatu daerah. 

                                                     
9
Tulisan ini masih berupa manuskrip, namun tidak tertera padanya 

pengarang dan tahun penulisannya. 
10

 Manuskrip ini lebih tua usianya dari pada manuskrip lain, ini terlihat dari 

kertasnya yang sangat lapuk bahkan banyak yang hampir tidak bisa disentuh 

lagi. Manuskrip ini didapat pada perpustakaan dan museum Ali Hasyimi, pada 

tanggal 2 Oktober 2020. 
11

 Muhammad Arsyad Al-Banjari, hlm. 29. 
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Ditambahkan oleh ulama lain, bahwa syarat menutup 

aurat itu menutup warna kulit, meskipun media yang digunakan 

adalah lumpur atau air keruh. Kebolehan menggunakan lumpur 

atau air keruh merupakan sebuah kondisi darurat. Inilah 

karakter agama Islam yang bersifat elastis.
12

 

Dalam keadaan darurat, para ulama memberikan 

kelonggaran  dalam menutup aurat, baik dalam beribadah, 

maupun bermuamalah. Misalkan dalam kondisi darurat 

dibenarkan bagi laki-laki menggunakan sutra. Kebolehan ini 

dikarenakan cuaca ekstrem, sangat panas atau sangat dingin 

yang mengakibatkan kematian.
13

 

Sejauh penelitian penulis dalam manuskrip dan kitab 

arab melayu, ulama dayah sebelum kemerdekaan memiliki 

pendapat yang sama dalam membatasi aurat perempuan, 

bahkan mereka sependapat dengan ulama-ulama dunia. 

Persamaan ini tidak terlepas dari metode mereka dalam 

memahami teks dan mereka cenderung menerjemahkan kitab 

arab ke melayu, seperti tafsirnya syeh Abdurrauf yang 

diterjemahkan dari tafsir baidawi. 

 

4.3. Fikih Aurat Perempuan Menurut Ulama Dayah Setelah 

Kemerdekaan 

4.3.1. Fikih Aurat Perempuan Menurut Ulama Dayah 

Darussalam Labuhan Haji 

Sebelum menjelaskaan pendapat ulama dayah, penulis 

terlebih dahulu mengurai sedikit profil
14

 Dayah Darussalam 

untuk mengetahui metode pembelajaran mereka sehingga 

memudahkan peneliti dalam melihat cara pemahaman ulama 

dayah Darussalam terkait batasan aurat perempuan. 

                                                     
12

 Jal al-Din al-Mahalli, mahalli, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2001), 

hlm, 202. 
13

 Muhammad Arsyad Al-Banjari, hlm. 28. 
14

 Diambil dari sekretariat Dayah pada 31 Oktober 2020 di Labuhan haji 
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Dayah Darussalam merupakan salah satu Dayah yang 

terletak di Gampong Blang Poroh, kecamatan Labuhan Haji 

Barat, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Dayah 

Darusslam didirikan pada tahun 1940 oleh Allahu yarham 

Abuya Syeikh Muda Wali al-Khalidi. Banyak ulama besar yang 

telah dilahirkan oleh dayah ini, baik masih diberikan keberkatan 

umur maupun telah kembali kepada Allah, seperti Allahu 

Yarham Abon Abdul Aziz di Samalanga, Abu Daud Zamzami 

yang telah pulang kepada Allah pada tahun 2021, dan Abu 

Muhammad Amin atau Tumin di Blang Blahdeh.  Santri yang 

belajar di Dayah ini tidak hanya berassal dari Aceh, tetapi juga 

dari luar Aceh (Padang, Jambi, Sulawewi dan lainya) bahkan 

dari luar negeri, seperi Malaysia dan Thailand. 

Dayah Darussalam menggunakan dua metode 

pembelajaran, yaitu metode lama dan baru. Metode lama masih 

menggunakan system tradisional yang lebih menekankan pada 

kitab-kitab klasik dengan belajar di Balai-balai. Pengkajian 

terhadap kitab klasik ini harus tuntas yang dimulai dari kitab 

dasar sampai tingkat tinggi. Ada empat cabang ilmu yang 

dipelajari, yaitu ilmu bahasa, ilmu fikih, akhlak dan tauhid. 

Pembelajaran dilakukan dengan cara guru membaca matan dan 

menjerjemah dimana murid mendengar dan mencatat baris dan 

arti yang belum dipahami, kemudian guru menjelaskan makna 

yang dimaksud dalam teks. Penjelasan terhadap teks ini tidak 

selalu kaku, terkadangan guru memberikan contoh yang actual 

supaya mudah dipahami. Tingkat pengetahuan dan penguasan 

guru terhadap ilmu yang diajarkan sangat berpengaruh pada 

syarah matan. 

Metode baru adalah sistem madrasah yang mana proses 

pembelajarannya sudah menggunakan kelas. Sistemmadrassah 

ini merupakan tingkta lanjutan karena pembelajarannya tidak 

hanya penguasaan kitab tetapi juga kajian terhadap persoalan 

dan diskusi secara mendalam. 
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 Dayah Darussalam menggunakan kurikulum dayah yang 

focus pada pengkajian dan pembelajaran Al-Quran, Hadis dan 

kitab klasik. Materi pembelajaran tergantung pada tingkatan 

kelas yang dimulai dari Tajhizi samapi kelas tujuh. 

Pembelajaran bahara Arab menggunkan kitab-kitab terkenal di 

dunia dayah seperti kitab dhammun untuk pemula, matan 

jurumiah, yang kemudia menggunakan kitab alat dan nahu yang 

lebih mendalam supaya mudah dalam menguasai kitab fikih, 

tauhid, akhlak dan tafsir serta hadis.  

Peneliti melakukan kajian lapangan di Dayah Darussalam 

Labuhan Haji pada tanggal 15 September sampai 30  November 

2020.  Dayah ini dipimpin Oleh Abuya Mawardi Wali Al-

Khalidi, Lc, MA.
 15

 Beliau adalah anak dari Abuya Muda 

Waly
16

. Penelitian ini berupa pengamatan sosial 

kemasyarakatan warga dayah, warga sekitar dayah dan 

masyarakat daerah sekitar. Peneliti melakukan komunikasi 

secara berkesinambungan dengan responden sebagaimana 

disebutkan pada bab I. selain tatap muka, peneliti juga 

melakukan diskusi melalui media elektronik, khususnya melalui 

aplikasi whatspp dengan beberapa Guru dan Alumni Dayah 

Darusssalam Labuhan Haji. Kehidupan sosial agama 

masyarakat Labuhan haji dipengaruhi oleh alam, dimana salah 

satu batasan wilayahnya adalah samudera Hindia. Masyarakat 

Labuhan Haji masih banyak yang berprofesi sebagai petani, 

terlihat hamparan sawah yang memanjang dipinggiran jalan, 

bahkan jalan masuk menuju Dayah harus melewati persawahan.  

                                                     
15

 Beliau lahir pada 15 Desember 1942.  Abuya pernah belajar di IAIN Imam 

Bonjol dan menyelesaikan strata satu dan dua di Al-Azhar yang banyak 

menginspirasikan murid-murid beliau di Darussalam. Semangat belajar beliau 

sangat tinggi, terlihat saat peneliti memperkenalkan diri, Abuya sangat antusias 

bertanya tentang Tunisia dan terkadangn terpancing untuk menggunakan 

bahasa asing. 
16

 Nama beliau u adalah Abuya Syeikh Muda wali al-Khaldi yang dikenal 

dengan abuya Muda Wali yang dilahirkan di Blang Proh tahun 1917. Beliau 

adalah ulama Karismatik dan dianggap memiliki keramat sehingga banyak 

orang yang belajar kepada beliau dan menjadi ulama Besar. 
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Keadaan ini tentu saja memiliki kaitan dengan penupan aurat 

perempuan, dimana para perempuan juga turut serta dalam 

bekerja di sawah. 

Masyarakat sekitar dayah sangat tunduk dan patuh 

terhadap ulama, hampir setiap persoalan merujuk dan bertanya 

langsung pada ulama yang salah satunya adalah Abuya 

Mawardi. Gambaran umum sosial masyarakat ini penting untuk 

mengetahui prilaku dalam menutup aurat dan cara penjelasan 

ulama terkait batasan auat perempuan yang menjadi objek 

kajian peneliti. 

Abuya menyediakan satu ruangan besar sebagai tempat 

konsultasi, baik dari dayah sendiri maupun masyarakat sekitar. 

Hal ini menunjukkan perhatian dan kepedulian ulama terhadap 

masyarakat. Untuk memberikan jawaban yang tepat, abuya 

biasanya memperhatikan penanya seperti menanyakan latar 

belakang Pendidikan, latar belakang masalah yang dihadapi, 

dan kehidupan sosialnya. Gambaran ini menunjukkan bahwa 

Abuya seorang ulama yang sangat alim dan paham psikologi 

masyarakat.  

Bertempat di ruang tamu, Abuya memberikan ilmu 

kepada peneliti terkait batasan aurat perempuan dan 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan peneliti di sela-sela 

pembicaraan Abuya. Sistem pendidikan Dayah merupakan 

sistem yang memelihara sanad ilmu, artinya guru memberikan 

pengajaran kepada murid-muridnya sebagaimana beliau 

menerima dari guru-gurunya dulu. Makanya ilmu yang beliau 

berikan kepada kami juga sama apa yang beliau terima dari 

gurunya. Ulama Darussalam melihat aurat perempuan dalam 

salat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan, hal ini 

merupakan pendapat jumhur ulama Sya>fi´iyah yang diamalkan 

oleh ulama Dayah di Aceh. Abuya melihat hal yang sama 

dengan Fikih Sya>fi´i dimana beliau berkata: 



 

 145 

‚dalam salat aurat perempuan wajib menutup seluruh 

tubuh kecuali muka dan tangan, ini merupakan perkara 

yang umum dan diamalkan oleh masyarakat kita.‛ 
17

 

Pendapat Abuya ini juga diikuti oleh muridnya, yaitu 

Tgk. Ivan,
18

 dan Tgk. Yusuf Ibrahim
19

. 

Penjelasan muka dalam salat ini atau di luar shalat, 

disebutkan pada bab wud}u>’ tepatnya ketika menyebutkan rukun 

wud}u>’ kedua yaitu membasuh muka, batasan muka dari atas 

adalah tempat tumbuh rambut, bagian bawah adalah dagu 

bagian depan dan samping daun telinga.
20

 Penjelasan dalam 

Fikih ini sebenarnya berupa definisi, namun definisi tersebut 

diikat dengan syarat atau dengan kata lain batasan muka.  

Untuk batasan muka Abuya mengikuti aturan Fikih itu sendiri, 

bahkan seluruh ulama sama pendapatnya. Hal ini disebabkan 

oleh sistem pendidikan Dayah yang bersifat pemeliharaan sanad 

ilmu. 

Lebih lanjut Abuya menjelaskan bahwa aurat perempuan 

baligh di luar salat dengan lelaki yang bukan mahram di 

hadapan laki-laki adalah adalah seluruh tubuhnya kecuali muka 

dan tangan. Makanya para santriwati diwajibkan menggunakan 

kaus kaki apabila keluar dari kompleks putri. Selain 

menggunakan kaus kaki, santriwati dianjurkan untuk menutup 

muka dengan  menggunakan cadar apabila berhadapan dengan 

laki-laki asing (bukan mahram)
21

 agar terpelihara dari fitnah. 

Fitnah di sini adalah pandangan laki-laki yang bisa 

menimbulkan nafsu. Selain itu, Abuya memberikan alasan logis 

                                                     
17

 Wawancara dengan Abuya Mawardi pada 1 November 2020. 
18

 Beliau alumni Dayah Darussalam pada tahun 1994, kemudian melanjutkan 

Pendidikannya ke Al-Azhar, sekarang memimpin Ma’had Aly di Dayah 

Darussalam Labuhan Haji. 
19

 Wawancara dengan Tgk. Irvan pada tanggal 2 November 2020. 
20

 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, terj, Abdul Hayyie al-

Kattani, dkk. Cet. ke-3, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 305. 
21

 Dilakukan sejak dua tahun lalu, wawancara dengan Tgk. Irvan, tgl 2 

November 2020. 
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lainnya, dimana lelaki sekarang tidak sama dengan lelaki dulu, 

sekarang itu fitnahnya lebih besar, mata liar lelaki sangat 

berbahaya yang berujung pada maksiat paling kurang timbul 

keinginan untuk pacaran. Abuya melihat, lelaki pada dasarnya 

sama, tidak dipengaruhi oleh keturunan, anak ulama, pejabat, 

petani tidak menjadi jaminan, yang menjadi jaminan hanya 

iman. 

Pandangan Abuya terhadap wanita yang menggunakan 

cadar sendiri tidak kaku, artinya penggunaan cadar disesuaikan 

dengan keadaan yang berlaku. Pemikiran ini sebenarnya 

dipengaruhi oleh keadaan atau uruf yang ada di suatu daerah. 

Abuya pernah memerintahkan kepada seorang perempuan 

pengguna cadar yang tidak beliau kenal untuk membuka cadar. 

Sikap Abuya ini sangat tegas supaya tidak terjadi hal seperti 

yang diberitakan oleh media.  Lebih lanjut Abuya melihat 

perlunya pemahaman seorang perempuan terhadap keadaan 

yang dia tempati supaya bisa menyesuaikan diri khususnya 

gaya menutup aurat. Contoh yang diberikan adalah penggunaan 

celana
22

 atau paling kurang menggunakan jins atau sejenisnya 

saat mengendarai atau duduk di sepeda motor tetapi masih 

menggunakan rok, gamis atau kain sarung, tujuan supaya 

pakaian yang digunakan tidak masuk ke rantai roda. Selain 

tujuan keselamatan terdapat pula tujuan menutup aurat, ketika 

seseorang mengangkat kakinya, maka pakaian yang digunakan 

akan tersingkap atau terangkat, di sinalah fungsi celana.
23

 

                                                     
22

 Sesuai dengan syariat Islam. 
23

 Beberapa perempuan Aceh dulu juga sudah menggunakan celana 

(siluwue), celana lelaki dengan perempuan dibedakan oleh sulaman dan bentuk. 

Celana ini sebenarnya dipengaruhi oleh budaya luar, seperti cina, Arab dan lain-

lain. Hoesein Djajadiningrat sebagaimana tersebut dalam pakaian adat Aceh 

menjelaskan terdapat beberapa bentuk dan model celana orang Aceh, seperti; 

siluweu balek suja (celana yang memiliki petak dengan tambahan kain lain), 

siluwue meubang-bang (celana sulaman berbentuk kupu-kupu), siluweu 
gampong (celana yang petaknya sampai ke lutu), siluwue gukee kameng (celana 

yang pahanya lebar/ disebutkan dalam Aceh di Mata Kolonialis bahwa falsafah 

pelebaran bawah supaya berbeda dengan celana kafir. Lihat: Snouck hurgronge, 
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Selain pengaruh budaya dan uruf, Abuya 

mempertimbangkan maslahat yang menjadi nilai tertinggi 

setelah nilai tauhid. Anjuran menggunakan cadar merupakan 

bukti konkrit pemeliharaan nilai tersebut. Pendapaat ini 

dipengaruhi oleh referensi-refensi yang beliau kaji dari buku 

dengan pemahaman bayani terhadap referensi tersebut. 

Abuya juga memberikan contoh negara Malaysia yang 

mewajibkan kepada perempuan untuk tidak duduk bersila 

ketika naik sepeda motor. Menggunakan pakaian dengan 

standar tempat kerja boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan 

syariat.
24

 Namun tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa 

tempat kerja yang tidak sesuai dengan syariat, misalkan 

showroom mobil, salon, sales dan lain-lainnya. Seharusnya 

pemerintah dalam hal ini Dinas Syari’at Islam lebih peka 

terhadap hal seperti ini. 

Pendapat Abuya terhadap batasan aurat perempuan 

dengan mahram mengikuti pendapat ulama Fikih Sya>fi´i pada 

umumnya. Abuya mengutip pendapat Ima>m Nawawi dalam 

Majmu>́
25

 bahwa batasan aurat perempuan dengan mahram 

adalah antara lutut dan pusat. Dalam praktik, biasanya 

masyarakat menggunakan pakaian yang sopan tidak hanya 

sebatas untuk menutup auarat saja. 

Isi kitab dan pendapat abuya ini adalah benar adanya yang 

mana dalam keseharian, masyakarat menggunakan pakaian 

bukan sebatas menutup aurat di hadapan mahramnya, tetapi 

juga mengaplikasikan nilai-nilai keindahan dan kesopnan. 

Ditambah lagi pengaruh adat dan tradisi orang aceh yang 

                                                                                                                      
Jilid 2, hlm. 35. Siluwue kujoeuet atau kukoi (celana yang berasal atau 

modelnya dari Gujarat, India), siluweu Cina, siluwueu Arab, dan lain-lain. 

Nasruddin Sulaiman, dkk, Pakaian Adat Tradisional Daerah Propinso Daerah 
Istimewa Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 

17 
24

 Wawancara dengan Abuya pada 1 November, 2020. 
25

 Ima>m Abi> Zakariyya> Muh}yiddi>n bin Syar an-Nawawi, Kitab al-Majmu>́  
Syarh} al-Muhaz\z\ab, Jilid 3, ed. Muhammad Najib, (Jeddah: Maktabah al-Irsya>d, 

tt), hlm. 171. 
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menggunakan pakaian sopan dan memiliki falsafah tersendirii 

dalam berpakaian.. 

 

Tgk. Ivan menambahkan: 

‚Fikih menyatakan bahwa batasan aurat perempuan 

dengan mahram antara pusat dan lutut. Tetapi perempuan 

harus memakai pakaian yang menutup dadanya juga. 

Misalkan seorang perempuan ketika di rumah 

menggunakan pakaian yang sopan menurut uruf yang 

berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak boleh 

menggunakan pakaian yang hanya menutup antara pusat 

dan lutut. Haram bagi mahram melihat aurat 

perempuannya, termasuk bagian atas pusar tanpa didasari 

kebutuhan atau darurat.‛ 

Terkait boleh atau tidaknya melihat payudara, setidaknya 

ada dua pendapat ulama yang menyatakan terkait hal ini, 

pertama boleh karena mahram tidak menimbulkan syahwat dan 

kedua tidak boleh karena payudara termasuk anggota badan 

yang harus ditutui.
26

 Tampaknya Tgk Ivan bersikap hati-hati 

dalam melihat batasan aurat dengan mahram ini, mengingat 

keadaan sekarang ini banyak pemerkosaan yang terjadi di 

antara mahram. Maka supaya ini tidak terjadi, beliau ingin 

mahram menutup tubuh di depan mahramnya meskipun bukan 

aurat dan peneliti sangat setuju dengan sikap ini. 

Jenis pakaian yang digunakan oleh muslimah tidak 

ditentukan oleh ulama, dibolehkan menggunakan pakaian apa 

saja, asalkan standar syar´i terpenuhi. Abuya melihat pakaian 

yang digunakan oleh perempuan itu dikembalikan pada daerah 

masing-masing selama tidak bertentangan dengan aturan 

Agama. Beliau menambahkan, dulu orang Padang dalam 

                                                     
26

َبهاَوىل الثدي مما يبدو عند المهنة فيو وجهان وكما يجوز للمحرم النظر يجوز لو الخلوة بمحرمو  والمسافرة  (apakah 

payudara sesuatu yang terlihat dari kebiasaan? Ada dua pendapat, pertama 

boleh melihat oleh mahram, dan tidak boleh). Lihat Taqiyuddin, kifa>yah al-
ahya>r, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), hlm. 350. 
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menutup aurat menggunakan baju kurung dengan menggunakan 

selendang penutup kepala, kalau sekarang sudah menggunakan 

jilbab, untuk masyarakat Aceh sendiri harus menyesuaikan 

dengan tradisi yang ada di Aceh. 

Pendapat Abuya ini juga diikuti oleh murid-muridnya, 

misalkan Tgk. Umar Rafsanjani,
27

 beliau melihat bahwa 

perempuan boleh menggunakan jenis pakaian apa saja asalkan 

sesuai dengan syariat, namun lebih baik disesuaikan dengan 

kebiasaan yang ada di daerahnya. Dewasa ini, cara berpakaian 

perempuan itu sangat mengikuti fashion, sehingga dengan 

sendirinya terbentuk strata sosial yang tidak bisa dielakkan. 

Lebih lanjut Tgk. Umar menambahkan strata sosial ini hal yang 

wajar sekali selama tidak menimbulkan kemudaratan atau 

menimbulkan perpecahan dalam umat. Perempuan yang 

memiliki ekonomi bagus akan menggunakan pakaian yang lebih 

mahal dengan harga yang sangat fantastis, berbanding terbalik 

dengan perempuan yang profesinya petani. Dua kondisi ini 

dianggap baik dan wajar selama mengikuti kaidah syariat, 

namun apabila sudah berlebihan, menimbulkan rasa sombong 

maka perbuatan tersebut dilarang. 

Perempuan boleh berobat pada dokter laki-laki dengan 

didampingi mahram apabila dalam kondisi darurat. Darurat di 

sini terjadi apabila mengancam keselamatan atau nyawa. 

Sebaliknya, tidak dikatakan darurat selama tidak mengancam 

kehilangan nyawa.
28

 Abuya memberikan contoh seorang 

perempuan hamil boleh pergi ke dokter kandungan laki-laki 

apabila air ketubannya sudah pecah atau sudah 

direkomendasikan oleh ahli, baik bidan maupun dokter lain. 

Tetapi jika ibu hamil ini hanya mengontrol untuk mengecek 

                                                     
27

 Beliau adalah Alumni Dayah Darussalam pada tahun 2002, kemudian 

melanjutkan studi ke Al-Azhar Mesir. Menyelesaikan studi magister di 

Malaysia dan juga pernah menimba ilmu di Universitas Al-Zaitunah Tunisia, 

sekarang beliau mendirikan sebuah Dayah yang menampung anak yatim di 

Banda Aceh 
28

 Wawancara dengan Abuya, 1 November 2020. 
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kondisi kandungannya, maka tidak dibenarkan. Abunya 

melihat, kita harus hati-hati dalam bersikap terhadap kondisi-

kondisi yang darurat. Penentuan darurat itu tidak boleh semena-

mena atau menganggap suatu perkara terlalu mudah. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Tgk. Ivan, bahwa tidak 

boleh seorang ibu hamil mengontrol kandungannya kepada 

dokter spesialis kandungan laki-laki hanya karena menganggap 

lebih baik atau merasa lebih yakin. Anggapan ini tergolong 

pada kebutuhan bukan pada darurat. Kebutuhan ini tidak 

membenarkan merubah hukum yang haram menjadi halal, 

berbeda dengan darurat.
29

 Tgk. Ivan memberikan contoh 

darurat tentang kebolehan makan bangkai untuk 

mempertahankan nyawa. Sebenarnya contoh ini sangat popular 

bahkan kita bisa menjumpainya hampir seluruh buku yang 

berbicara tentang darurat, namun penjelasan Tgk. Ivan berbeda 

dengan lainnya, dimana beliau memberikan standar makan 

tersebut. Standar yang dimaksud adalah hadis Nabi tentang 

standar makan.
30

 Dengan adanya standarisasi ini, maka jelas 

seseorang masih bisa memakan bangkai selama belum 

mendapatkan makanan yang halal untuk menjaga kesehatan 

sambil terus berusaha keluar dari situasi darurat. 

Ulama Dayah Darussalam melihat perempuan wajib 

menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tangan ketika ingin 

salat dan tidak mewajibkan menggunakan pakaian tertentu, 

tetapi akan lebih baik jika menggunakan mukena sebagai 

penutup aurat karena lebih sempurna. Aurat dalam 

bermuamalah sama seperti dalam salat, namun untuk keadaan 

seperti zaman fitnah sekarang ini, apabila diperlukan 

menggunakan cadar lebih baik. Sedangkan dalam keadaan 

darurat (mengancam nyawa atau tidak, namun sangat hati-hati) 

                                                     
29

 Wawancara dengan Tgk. Irvan, 2 November 2020. 
30

 Bunyi hadisnya: 

ََ  تَّ حَ  ل  ك  نَح  لَ  م  وح ق َ  ن  نَح     ع  بَ شح نَ  ا لَ نَ لح كَ ا أَ ذَ إ  وَ  عَ وح  
Hadis ini merupakan hadis d}a´i>f. 
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perempuan boleh membuka aurat untuk sekedar keperluan 

berobat atau mudarat lainnya. Pendapat ini tidak terlpeas dari 

pemahan mereka terhadap teks kitab yang dipelajari dan juga 

penjelasan-penjelasan oleh guru dengan sanad bersambung dan 

juga menggunakan metode bayani. Terlihat jelas metode ini 

dari silabus dan mata pelajaran yang dipelajari di dayah. 

 

4.3.2. Fikih Aurat Perempuan Menurut Ulama Dayah MUDI 

MESRA Samalanga 

Ma’had Ulum Diniyah Islamiah
31

 atau dikenal dengan 

MUDI adalah sebuah Dayah yang terletak di Gampong Mideun 

Jok, Kemukiman Mesjid Raya, Kecamatan Samalanga 

Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. Menurut diskusi dengan 

manajemen Dayah, MUDI didirikan bersamaan dengan 

peletakan batu pertama masjid po teumeuruhom  oleh Iskandar 

Muda, namun pernyataan ini tidak bisa dibuktikan dengan data 

yang kuat. Pada tahun 1927 data kepemimpinan dayah ini baru 

tercatat dengan baik, yaitu di bawah pimpinan Tgk 

Syihabuddin bin Idris. Setelah beliau wafat, dayah ini dipimpin 

oleh Tgk Abi Hanafiah dan dayah ini mengalami kemjuan 

pesat. Sekembalinya Tgk Abi ke rahmatullah, Abon Abdul Aziz 

memimpin dayah ini, beliau adalah salah satu murid Abuya 

Muda wali. Sekarang dayah ini dipinpin oleh Abu Hasanoel 

Bashri bin Gadeng. Di bawah kepemimpinan Abu MUDI dayah 

ini berkembang pesat dan pada tahun 2003 didirikanlah Sekolah 

Tinggi Agama Islam. 

Tujuan Pendidikan dan pengajaran di LPI  MUDI adalah 

untuk membentuk dan melahirkan manusia yang memiliki ilmu 

pengetahuan luas dan mendalam, memiliki akhlak yang mulia, 

menjadi pemimpin umat dan mampu terjun ke dua masyarakat 

sebagai penerang bagi umat. Selain itu, alumni MUDI juga 

                                                     
31

 Abi Zahrul Mubarak menjelaskan pada dasarnya ada lafaz yang dibuang 

sebelum ma´hada yaitu lafaz uhd}uru>, sehingga jadilah kata ma´hada bukan 

ma´hadu. 
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diharapkan memiliki jiwa cinta tanah air yang tinngi, 

berkarakter kuat dan solidaritas yang tinggi. Dengan hadirnya 

perguruan tinggi dan Ma’had Ali, lulusan MUDI juga 

diharapkan mampu bersaing di dunia pemerintahan guna 

mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan sesuai 

dengan ajaran Islam. Pendidikan di Dayah ini, dikontrol oleh 

akidah Ahlussunnah waljama’ah dengn tetap berlandaskan pada 

al-Qur’an dan sunnah dan kitab-kitab ulama Sunni syafi’i. 

Ada tiga tingkatan Pendidikan di Dayah MUDI, yaitu 

tingkatan: pertama, tingkat pendidikan selama tiga tahun; 

kedua, tingkat Aliyah dengan masa pendidikan tiga tahun; dan 

ketiga, tingkat Ma´had Aly dengan masa pendidikan selama 

empat tahun. 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa 

Ulama di Dayah MUDI, namun peneliti tidak mendapatkan 

jadwal Abu untuk melakukan wawancara, Abu mewakilkan 

dirinya pada Tgk. Muhammad Taifur dan Tulisan Abu yang 

diberikan Oleh Tgk Taifur tentang Aurat perempuan. Tgk. 

Taifur
32

 melihat wanita wajib menutup seluruh tubuhnya ketika 

beribadah kecuali muka dan telapak tangan. Pendapat ini 

mengikuti pendapat Abu, dan para ulama seluruhnya. Di luar 

shalat, Batasan aurat perempuan beliau mengikuti pendapat 

dalam mazhab Sya>fi´i. Pendapat shahih yang diambil ima>m 

Nawawi itu adalah seluruh tubuh perempuan adalah aurat, 

tetapi al-Syarbini menyatakan boleh membuka aurat muka dan 

telapak tangan, begitu juga al-Mawardi yang membagi aurat 

                                                     
32

 Beliau adalah ketua Yayasan al-Aziziyah dan juga anak dari Abu MUDI 

yang keempat, menamatkan Pendidikan Agama di dayah MUDI. Di samping 

menuntut ilmu pengetahuan Agama, beliau juga menimba ilmu pengetahuan 

umum, menyelesaikan Pendidikan SD, SMP di Samalanga, kemudian 

melanjutkan SMA di Dayah terpadu Insafuddin Banda Aceh. Kebetulan beliau 

kawan satu kelas di Inshafuddin dengan peneliti. Saat tsunami beliau pindah ke 

SMA 1 Samalanga dan kembali melanjutkan Pendidikan Agama di Dayah 

MUDI, Pada tahun 2007 diterima di Fakultas kedokteran Unsyiah. Sekarang 

beliau selain dikenal sebagai dokter juga dikenal sebagai ulama muda. 

Wawancara dilakukan pada 3 November 2020. 
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menjadi aurat s}ugra> dan aurat kubra>, kubra> adalah seluruh 

tubuh selain wajah dan muka, sedang s}ugra> adalah antara pusar 

dan lutut. Aurat kubra> wajib ditutup dalam shalat, dari 

pandangan lelaki lain di luar shalat dan di hadapan khuns\a>. 

Begitu juga Qa>d}i ‘Iya>d} berpendapat boleh membuka wajah 

karena menutup wajah bagi perempuan adalah sunat menurut 

beliau, yang wajib adalah lelaki menunduk pandangannya.
33

 

Pendapat inilah (pendapat Imam nawawi) yang sekarang 

dipraktik di dayah MUDI dengan menggunakan niqa>b apabila 

bertemu dengan orang yang bukan mahram, penggunaan cadar 

ini baru dipraktikkan sekitar tahun 2006.
34

 Lebih lanjut Tgk. 

Taifur menambahkan, pada tahun 2006 ini ditemukan bentuk 

fashion yang memungkinkan (efisien) yaitu dipergunakannya 

cadar di Dayah. Alasan ini peneliti lihat sangat logis dan 

moderat, karena memperhatikan nilai-nilai budaya dan juga 

ekonomis. Kalau dilihat dalam sejarah praktik penutupan aurat 

perempuan, fashion pakaian yang digunakan perempuan untuk 

menutup aurat tidak begitu menarik, bahkan cenderung dalam 

menutup aurat tidak sempurna. Misalkan rambut mereka 

terbuka, atau bahkan kebaya yang bisa terlihat warna kulit. 

Penemuan pola ini merupakan hal yang positif sehingga bisa 

dikatakan penutupan aurat sekarang lebih baik dari dahulu. 

Batasan aurat perempuan dengan mahram adalah antara 

pusar dan lutut, tetapi anggota tubuh lain sebaiknya ditutup.  

Pendapat ini merupakan pernyataan dari Tgk. Zulfitri 

mengatakan:
 35

 

‚Batasan aurat perempuan dengan mahram adalah 

antara pusat dan lutut sebagaimana disebutkan dalam kitab-

                                                     
33

 Wawancara dengan Tgk. Taifur, 3 November 2020. 
34

 Wawancara dengan Tgk. Muhammad Taifur. 
35

 Alumni MUDI MESRA, beliau juga kepala KUA Samalanga, selain 

mengajar di MUDI, beliau juga memimpin sebuah dayah Tanjongan yang 

merupakan Dayah peninggalan orang tuanya. Wawancara pada tanggal 2 

Oktober 2020. 
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kitab Fikih
36

, namun dalam praktik penutupan aurat 

digunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan, 

adat dan kelayakan disuatu tempat.  

Pendapat ulama dayah dalam melihat batasan aurat 

perempuan dengan mahram adalah sama. Persamaan ini tidak 

terlepas dari pemahaman mereka dan system Pendidikan yang 

sama. Sebagaimana di jelaskan pada bab II, para ulama 

menggunakan metode bayani dalam menjelaskan kitab-kitab 

fikih. Selain itu, terkadangan ada juga yang menggunakan 

ilhami dimana terdapat beberapa ulama dayah yang diberikan 

kelebihan oleh Allah. Makanaa dalam praktik penutupan aurat 

tidak sebatas menjalankan ajaran fikih, tetapi juga nilai-nilai 

akhlak, norma dan keindahan. Untuk melihat praktiknya bisa 

ditemukan pada bab V. Penulis melihat, sekarang ini mahram 

lebih baik menggunakan pakaian yang sopan atau menutup 

anggota tubuh yang bisa mendatangkan birahi karena di 

beberapa tempat terjadi pemerkosaan terhadap mahram dan 

bahkan sudah diatur dalam qanun jinayat tahun 2014.
37

 

Lahirnya Qanun ini tentunya berdasarkan fakta lapangan, 

                                                     
36

 Misalkan terdapat dalam Kiyayah al-Ahyar, 

 

الرجل ل ينظر من محرمو ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنو عورة وىل لو النظر إلى غير ذلك من بدنها المذىب نعم لقولو تعالى } ول 
يبدين زينتهن إل لبعولتهن أو آبائهن { الآية ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين أل ترى أنو ل ينتقض 

في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاىرة أو رضاع على الصحيح وقيل ل ينظر من محارمو إل ما يبدو وضوؤه بلمسها 
عند المهنة وىي الخدمة وىل الثدي مما يبدو عند المهنة فيو وجهان وكما يجوز للمحرم النظر يجوز لو الخلوة بمحرمو والمسافرة بها 

  .وحكم الأمة قد مر والله أعلم

Lihat Taqiyuddin, kifa>yah al-ahya>r, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), 

hlm. 350. 

 
37

 Lihat https://alyasaabubakar.com/2019/08/hukuman-pemerkosaan-dalam-

qanun-jinayat-aceh/..,. Selanjutnya dalam qanun nomor tahun 2014 Pasal 49 

disebutkan, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan 

terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 

uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda 

paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni 

atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan. 
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makanya peneliti melihat batasan aurat perempuan dengan 

mahram adalah antara leher sampai bawah lutut. 

Tgk Taifur mengakui bahwa dalam menutup aurat, 

dewasa ini lebih baik dari dulu, hal ini dipengaruhi oleh 

kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan Agama dan juga 

lingkungan. Beliau memberikan contoh para mahasiswi 

kedokteran angkatan 2007 ke atas cenderung menggunakan 

pakaian yang telah sesuai dengan syariat, terutama mahasiswi 

yang tergabung dalam organisasi Rohis. Hal ini tentunya 

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini berefek 

pada saat mahasiswi tersebut menjadi dokter. Mereka akan 

mengaplikasikan ilmunya, hal-hal yang berkaitan dengan 

muamalah dengan orang yang bukan mahram, pada saat 

bekerja. Namun, keadaan ini agak sedikit berbeda dengan 

mahasiswi yang tidak mengikuti rohis misalkan para bidan yang 

cenderung menggunakan celana atau pakaian yang belum 

memenuhi standar syariat. Terlihat perbedaan ini saat mereka 

menekuni pekerjaannya. 

Manajemen Dayah yang dalam hal ini melalui dewan guru 

menyampaikan kepada santriwatinya agar senantiasa menutup 

auratnya sebagaimana perintah agama. Menaati aturan agama 

ini tidak hanya ketika berada di Dayah, namun juga harus 

istiqamah ketika pulang kampung atau setelah menyelesaikan 

pendidikan di Dayah. Lebih lanjut Tgk. Taifur menambahkan, 

hendaknya perempuan selalu taat dalam mengamalkan perintah 

agama khususnya menutup aurat, tidak mudah membukanya 

meskipun keperluan berobat. 

 

Abu MUDI lewat tulisannya menyatakan: 

 

Pasien wanita boleh berobat pada dokter laki-laki begitu 

juga sebaliknya pasien laki-laki boleh berobat pada dokter 

perempuan. Namun ulama tidak sepaham terhadap kewajiban 

pendamping dari pihak mahram. Selain darurat, ada kondisi lain 
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yang diringankan terhadap aurat, seperti melakukan kegiatan 

sosial (transaksi jual beli, persaksian, Pendidikan dan lainnya.
38

 

Pada keadaan darurat, dimana kehidupan seseorang 

sedang dalam kondisi tidak normal, hukum tidak dapat 

diterapkan sebagaimana dalam keadaan normal, kondisi darurat 

memberikan keringanan-keringanan tertentu, misalkan boleh 

membuka aurat sekedar keperluan pengobatan saja. Dalam 

berobat, hendaknya perempuan itu memperhatikan konsep 

darurat dengan baik, tidak terlalu mudah menganggap bahwa 

keadaan tersebut darurat sehingga mengambil kesimpulan 

untuk berobat ke dokter laki-laki.  

Tgk Taifur menambahkan apabila seorang perempuan 

sakit, maka wajib berobat kepada dokter perempuan kecuali 

tidak ada dokter perempuan, baru boleh namun harus ditemani 

oleh mahramnya. Seorang perempuan yang memiliki masalah 

dengan kulitnya, janganlah berobat pada dokter spesialis laki-

laki dengan dalil lebih ahli atau berpengalaman dengan 

kondisinya. Karena kondisi ini tidak darurat sehingga 

hukumnya haram. Tgk Taifur melihat darurat itu suatu kondisi 

yang membolehkan melakukan hal yang dilarang apabila 

mengancam nyawa atau empat hal lainnya atau penyakit 

tersebut sudah harus diobatai jika tidak akan lebih terinfeksi 

lagi. Tapi kondisi ini tidak selalu sama.  

Misalkan seorang perempuan yang pernah melahirkan 

secara cesar, maka untuk kehamilan berikutnya, ia boleh 

memeriksa kandungannya ke dokter spesialis kandungan laki-

laki dengan pendampingan suami atau mahram. Kebolehan ini 

karena kondisinya berbeda. Lebih lanjut beliau menambahkan 

penentuan darurat itu sendiri ditentukan oleh ahli dan kita 

sendiri, yang dalam contoh ini adalah dokter spesialis dan 

perempuan hamil. Seorang perempuan yang ingin memeriksa 

                                                     
38

 Pernyataan ini terdapat dalam makalah yang dipublis oleh TGk Mursyidi 

dalam blognya. Lihat http://mursyidali.blogspot.com/2009/10/aurat-dalam-

perspektif-fuqaha-syafiiyah.html?m=1, diunduh pada 10 September 2020. 

http://mursyidali.blogspot.com/2009/10/aurat-dalam-perspektif-fuqaha-syafiiyah.html?m=1
http://mursyidali.blogspot.com/2009/10/aurat-dalam-perspektif-fuqaha-syafiiyah.html?m=1
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kandungannya harus mendatangi dokter atau bidan perempuan, 

tidak boleh dilakukan pada laki-laki. Berbeda dengan 

memeriksa kesehatan yang tidak membutuhkan untuk 

membuka aurat, maka boleh. Misalkan seorang dokter spesialis 

penyakit kelamin mampu mencium bau yang berasal dari 

kelamin perempuan baik keputihan, bau yang menyengat atau 

lainnya tanpa harus melihat atau memegangnya. 

Tgk. Fahmi
39

 melihat seseorang baru boleh berobat pada 

dokter laki-laki hanya pada kondisi darurat saja. Darurat yang 

dimaksud tidak mesti mengancam nyawa seseorang, tetapi saat 

keadaan mendesak dan yang ada hanya dokter laki-laki, maka 

keadaan tersebut sudah dikatakan darurat. Pernyataan Tgk 

Fahmi ini tidak kaku dan mengikuti pendapat Abu MUDI
40

 

sebagaimana dikatakan sebelumnya. 

Tampaknya pernyataan Ulama-ulama Dayah memiliki 

kesamaan, baik ulama sebelum kemerdekaan dalam buku-

bukunya, ulama Dayah Darussalam Labuhan Haji maupun 

ulama Dayah  MUDI. Pemahaman Ulama Dayah di Aceh 

terhadap konsep aurat disosialisasikan kepada murid-muridnya 

melaluli pengajian-pengajain dan bahkan terkadang ke 

masyarakat umum melalui mimbar dan majelis ta’lim. 

Kesamaan ini tidak terlepas dari metode mereka dalam belajar 

dan mengkaji kitab yaitu dengan metode bayani sebagaimana 

dijelaskan di atas. Metode ini digunakan secara sama oleh para 

ulama di Aceh, karena kurikulum dan metode pembelajaran di 

Aceh hampir sama. 

Kehadiran Dayah bagi masyarakat memberikan manfaat 

besar, khususnya fikih aurat. Para perempuan telah mampu 

                                                     
39

Alumni MUDI MESRA, sekarang memimpin Dayah Fahmussalam di 

Mencciim, Seli Serdang, Sumutera Utara, Dayah ini beliau dirikan pada tahun 

2017 dan mulai menerima santri pada awal 2018. 
40

 Abi Zahrul dan juga Tgk Helmi membolehkan berobata kepada dokter 

yang bukan mahram atau laki-laki selama tidak ada dokter perempuan yang 

keahliannya sama meskipun tidak tercancam nyawa. Wawancara dengan Abi 

Zahrul melalui Whatsapp pada 4 Januari 2021. 
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memahami fikih aurat dengan baik melalui dakwah, pengajian 

yang dilakukan oleh ulama-ulama atau alumni Dayah di Aceh. 

Peran ulama ini bisa dilihat pada bab V khususnya pada masa 

pemberlakuan syariat Islam. Pada masa ini Aceh tidak lagi 

berada dalam konflik dan juga pertumbuhan/perkembangan 

dayah sangat pesat. Lahirnya Badan Dayah
41

/Dinas Dayah 

menjadi bukti bahwa pemerintah sangat memperhatikan 

perkembangan dayah di Aceh. Perhatian ini merupakan bentuk 

sinergisitas dalam membangun Aceh yang bersyari’at 

diantaranya penggunaan pakaian yang sesuai fikih aurat. 

 

                                                     
41

 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh berdiri pada tahun 2008. 

Badan Pembinaan Dayah ini memiliki tugas pokok melakukan pembinaan 

terhadap Dayah-Dayah yang ada di Aceh. Dasar pembentukan badan ini 

berdasarkan Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, 

Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, 

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, serta Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan di Aceh. Lihat politik penyetaraan Dayah di Aceh, Almuhajir, Jurnal 

Ilmiah Islam Futura, Vol 4, Nomor 2, Faberuari 2015, Hlm. 243. 
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  BAB V 

PRAKTIK PENUTUPAN AURAT PEREMPUAN ACEH 

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menganut 

agama Islam, dimana mereka menggunakan beberapa pola 

pakaian sebagai penutup aurat. Pola pakaian yang digunakan 

sangat tergantung sekali pada tinggi rendahnya pengetahuan 

yang dimiliki. Bab ini dibagi tiga sub bab, pertama membahas 

pola penutupan aurat perempuan pada masa penjajahan. Kedua 

membahas pola penutupan aurat perempuan pada masa 

kemerdekaan dan ketiga, membahas pola penutupan aurat 

perempuan setelah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Kondisi 

sosial masyarakat Aceh, khususnya dalam melaksanakan fikih 

aurat pada setiap masa (berdasarkan pembagaian sub bab), dapat 

diklasifikasikan tiga macam. Pembagian ini berdasarkan 

referensi-referensi yang berhasil ditemukan, dan juga dipengaruhi 

oleh teori pelapisan masyarakat di Jawa.
1
 Adapun pembagiannya 

meliputi; tiga pola penutupan aurat yang dilakukan oleh: kaum 

bangsawan atau pejabat, santri atau pelajar ilmu agama Islam, 

dan masyarakat biasa. 

5.1 Penutupan Aurat pada Masa Penjajahan 

Pengamalan Syariat Islam berbanding lurus dengan 

pendidikan atau ilmu pengetahuan agama, semakin tinggi 

ilmu yang diperoleh (diharapkan) semakin baik dalam 

pengamalan. Pada masa Kerajaan, Aceh telah melakukan 

dinamika pelaksanaan syariat Islam dari waktu ke waktu, 

terbukti dengan pengamalannya di kerajaan Aceh. Sebagai 

sebuah kerajaan yang berdaulat, Aceh mampu membuktikan 

sebuah komitmen yang kuat terhadap Islam, yang ditentukan 

                                                             
1
 Clifford dalam penelitiannya telah membagi masyarakat Islam di Jawa 

menjadi tiga macam: abangan, santri dan priyayi. Lihat Clifford, the religion of 
Java, terj. Aswab mahasin, Abangan, Priyai dan Santri dalam Masyarakat Jawa, 
( Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), hlm. 8. 
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oleh upaya adopsi dan adaptasi ajarannya dalam kehidupan 

masyarakat, ditambah lagi dengan formalisasi ajaran Islam 

dalam kehidupan kerajaan
2
.  

Pada masa pengamalan Syariat Islam, paling kurang 

kemungkinan ada tiga kondisi pola penutupan aurat 

perempuan. Pertama para perempuan yang hidup pada masa 

kejayaan Islam telah menutup auratnya dengan baik dalam 

bermuamalah yang dibuktikan terdapat foto-foto perempuan 

Aceh pada masa penjajahan yang menutup auratnya dengan 

baik. Kedua para perempuan yang menutup auratnya agak 

lebih baik, biasanya mereka adalah kaum pejabat atau istri 

para pejabat. Ketiga, tidak menutup dengan baik, mereka 

adalah masyarakat biasa yang kurang memperhatikan aurat 

karena kondisi pekerjaan atau keadaan mereka. Hal ini juga 

mungkin terjadi apabila dibandingkan dengan kondisi 

sekarang ini dimana dalam pelaksanaan syariat Islam terdapat 

juga sejumlah perempuan yang belum menutup auratnya 

dengan baik. Kondisi di atas merupakan asumsi dari peneliti 

karena tidak terdapatnya literasi yang menjelaskan demikian, 

hanya berbentuk teori fikih. Sedangkan pada masa penjajahan 

sudah ada peneliti seperti Snouck Hurgronje yang 

menjelaskan model pakaian yang digunakan masyarakat Aceh.  

Kedatangan penjajah ke Aceh mampu mengubah dan 

membalik kondisi masyarakat Aceh. Perlahan namun pasti 

Pendidikan,
3
 Pelaksanaan ajaran Islam dan kehidupan 

masyarakat telah berubah sedemikian rupa. Perubahan-

perubahan yang diakibatkan penjajahan sangat berefek kepada 

                                                             
2
Amirul Hadi, Aceh Sejarah, Budaya dan Tradisi, (Yayasan Pusaka Obor, 

2010), hlm. 266. 
3
Snouck menyebutkan studi Islam secara umum tidak merosot di Aceh 

namun sedikit terhambat sama pergejolakan selama tiga puluh tahun. 

Pergejolakan ini bertambah apalagi saat Snouck menjadi penasehat pemerintah 

Hindia Belanda. Snouck Hurgronje, The Achehnese Terj, Singarimbun, S. 

Maimun, Aceh di Mata Kolonialis, Jil, 1. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 

hlm.  38. 
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sistem tatanan kehidupan beragama masyarakat Aceh. Untuk 

melihat pengamalan fikih aurat dalam kehidupan masyarakat, 

peneliti menggunakan foto sebagai bahan kajian sebagaimana 

disebutkan pada bab satu. Secara umum, ada tiga pola/kondisi 

atau lapisan masyarakat dalam melakukan penutupan aurat. 

Lapisan-lapisan tersebut adalah: Pertama adalah lapisan para 

pejabat.
4
 Kedua adalah lapisan santri

5
, dan ketiga lapisan 

masyarakat
6
. 

5.1.1. Pola Penutupan Aurat Kaum Pejabat 

Pejabat adalah orang-orang yang menjabat suatu jabatan 

baik di Pemerintahan maupun Swasta. Orang yang menjadi 

pejabat pada masa Kerajaan Adalah para Teuku dan Pocut 

atau Cut. Dengan kata lain pejabat yang dimaksud pada masa 

penjajahan adalah kaum bangsawan Aceh yang memiliki 

jabatan tertentu.  

Teuku atau dikenal juga dengan Ulee Balang7
 dalam 

bahasa Aceh memiliki sinonim dengan term hulubalang dalam 

                                                             
4
 Pejabat berarti pegawai pemerintah yang memegang jabatan unsur penting. 

Lihat DEpartemmen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 

hlm. 585. Pejabat yang dimaksud dalam disertasi ini adalah orang-orang yang 

memiliki jabatan khusus dalam pemerintahan. Istri para pejabat juga digolong 

dalam pejabat karena memiliki ciri yang hampir sama dalam hal pola penutupan 

aurat.  
5
Santri adalah orang yang mendalami ilmu agama. Orang yang beribadat 

dengan sungguh-sungguh. Orang yang saleh. Santri yang dimaksud dalam 

disertasi ini adalah orang yang saleh dimana mampu menjalankan perintah 

menutup aurat dengan baik. Lihat KBBI, hlm. 1266. 
6
 Rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat biasa yang 

cenderung belum mampu menutup auratnya dengan baik dengan ciri 

kesederhanaan dari jenis pakaian dan modelnya. Mereka terlihat dari pola 

pakaian yang belum sempurna mengikuti anjuran agama, diantara yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah jenis pekerjaan yang mereka lakukan. 
7
 Adalah gelar yang diperuntukkan bagi raja kecil atau orang kepercayaan 

raja yang terdapat di Aceh pada masa kerajaan dulu. Sekarang keturunan ulee 
balang digelar dengan Teuku atau Ampon (Istilah bagi laki-laki) dan Pocut/cut 

(untuk perempuan). http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/62/artikel49, 

diakses pada 10 Desember 2020. 

http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/62/artikel49
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bahasa Indonesia. Disebutkan dalam kamus besar bahasa 

Indonesia hulubalang memiliki arti panglima perang, kepala 

lascar, kepala negeri (distrik).
8
 Hulubalang dikenal juga 

sebagai orang yang menduduki jabata penting dalam militer, 

seperti panglima tantara dan lainnya. Di Aceh Ulee balang 

dikenal dengan raja kecil, tuan besar di daerahna dan juga 

kepala daerah yang terkemuka.
9
 

Kaum bangsawan perempuan digelar dengan pocut atau 

Cut. Rafi’i menjelaskan Pocut merupakan sebutan bagi 

perempuan yang memiliki garis keturunan kaum bangsawan, 

sedangkan Teuku merupakan sebutan bagi laki-laki yang 

memiliki garis keturunan bangsawan.
10

  

Dalam sub bab ini akan dijelaskan pola pakaian yang 

digunakan oleh para Pocut atau kaum bangsawan yang 

menggunakan pola pejabat pada umumnya. Tidak digolong 

dalam pola ini pocut yang menggunakan pakaian berpola 

santri. Berikut adalah beberapa foto pejabat masa penjajahan. 

Gambar 1. Seorang perempuan dengan suaminya  

                                                             
8
 KBBI, hlm. 396. 

9
 Snouck Hurgronje,…, hlm. 67. 

10
 http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/62/artikel49. Diakses pada 

11 Desember 2020. Dalam perkawinan, biasanya pucot dinikahi oleh Teuku, 

namun dewaa ini adat ini sudah mulai berubah tidak semua cut dinikahi oleh 

Teuku. 

http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/62/artikel49
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Gambar 1 memperlihatkan sepasang pejabat yang 

berasal dari Idi, tidak ada keterangan tahun dari sumber yang 

dikutip. Sepertinya foto tersebut diambil pada abad ke 19 

akhir atau awal abad 20 saat kedatangan penjajah Belanda, 

sedangkan sebelumnya hanya berupa lukisan. Seperti lukisan 

Ratu Zakiatuddin Inayat Syah 

 

Gambar 2. Lukisan Ratu Zakiatuddin 
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Gambar di atas merupakan lukisan Ratu Zakiatuddin, 
11

 yang memperlihatkan sosok seorang pejabat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Dua orang perempuan berfoto resmi dengan 

seorang pejuang 

Gambar di atas
12

 memperlihatkan pola pakaiannya 

masih terlihat sebagai pejabat dimana orang yang berada di 

sampingnya adalah seorang prajurit atau pejuang. 

Menggunakan ija krong (kain sarung) sebagai bawahan untuk 

menutup aurat. tampaknya foto ini merupakan resmi, karena 

berlatar dinding dan terlihat adanya bunga disamping.  

                                                             
11

Ali Hashimi,  59 tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan ratu, 
(Jakarta; Bulan Bintang), hlm. 198. 

12
 Snouck Hurgronje, Aceh di mata Kolonialis…, hlm. lampiran 
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Gambar 4. Beberapa perempuan Aceh berfoto dengan 

pejabat dari Belanda
13

 

Gambar di atas sepertinya diambil pada acara resmi atau 

saat pertemuan Uleebalang dengan orang-orang di 

Lhokseumawe. 

 

                                                             
13

 Zentgra’aff, Aceh, ter. Aboebakar, Cet I, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 143. 
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Gambar 5. seorang Pocut di depan rumahnya. 

Pocut Manyak Keumangan
14

 yang merupakan anak dari 

uleebalang Keumangan. Orang-orang yang digolongkan dalam 

pejabat ini karena berpola pakaian yang lebih menonjolkan 

nilai budaya, keindahan dan kurang memperhatikan nilai 

etika. Penunjukan pola ini sebenarnya sudah mulai terjadi di 

dunia pada abad ke 17-18 di Eropa.
15

 pada abad ini 

sebagaimana dijelaskan Kimbal Young dalam buku Islam dan 

Kebudayaan, manusia telah timbul keberanian untuk 

mengurangi ukuran busana. Pada saat Belanda datang ke 

Aceh, sepertinya pergerakan ini mempengaruhi orang-orang 

yang berada pada kaum bangsawan. Ditambah lagi pengaruh 

politik Belanda yang membatasi pengajian atau keterbatasan 

waktu yang dimiliki oleh ulama dalam berdakwah. 

 

                                                             
14

. Snouck Hurgronje, Aceh di mata Kolonialis…, hlm. lampiran 
15

 Yutiono dkk, Islam dan Kebudayaan Indonesia, Cet I, (Bandung; Pustaka, 

1993), hlm, 394. 
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5.1.2. Pola penutupan Aurat Kaum Santri 

Sebagaimana disebutkan di atas, santri adalah orang 

yang telah belajar ilmu agama Islam dan mendalaminya serta 

mampu mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan 

termasuk penutupan aurat. Maka tidak ternafikan apabila ada 

dari Pocut yang dikategorikan dalam lapisan Santri karena 

memang pocut tersebut mengamalkan ajaran Islam dengan 

baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Perempuan berada di tempat umum. 

Perempuan yang ada pada gambar 6
16

 merupakan 

seorang bangsawan, istri dari Uleebalang Langsa pada tahun 

1916.  

 

                                                             
16

 Foto ini diambil dari screenshot video di youtube. Keterangan dari foto 

tersebut berisikan foto-foto Aceh yang diambail pada tahun 1800-1931. 

Sumber-sumber foto tersebut diambil dari buku-buku sejarah Aceh. Diakses 

pada 5 Agustus 2020. 
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Gambar 7. Seorang perempuan di Kampung 

Perempuan yang ada dalam foto di atas adalah Pocut di 

Rambong, istri dari almarhum Bentara Keumangan yang 

merupakan pocut golongan Santri.
17

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis…, hlm. lampiran 
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Gambar 8. Perempuan Aisyiyah. 

Pada tahun 1932, dilakukan rapat umum Aisyiyah
18

 di 

Kuala Simpang. Aisyiyah merupakan Sebuah seksi wanita 

Muhammadiyah yang dibentuk oleh Kiyai Haji Ahmad 

Dahlan tahun 1917. Misi dari Aisyiyah ini adalah memimpin 

anggota wanita Muhammadiyah untuk meningkatkan 

kesadaran dalam kehidupan beragama dan berorganisasi Pada 

saat itu, pengamalan masyarakat terhadap fikih khususnya 

fikih aurat masih baik, hal ini disebabkan para kolonialis 

memberikan kebebasan dalam mengamalkan ajaran agama 

selama tidak menganggu kaum Belanda, namun belanda akan 

membatasi bahkan melarang jika terlibat dalam politik. 

Bahkan banyak para ulama yang menyerukan gerakan jihad 

diburu dan diperangi. 

 

Gambar 9. Perempuan foto dalam acara formal 

                                                             
18Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Cet. I, (Jakarta: LP3S, 

1989), hlm. 154-155.  
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Golongan Santri yang merupakan pengurus SPIA 
19

(Serikat 

Pemuda Islam Aceh) yang mengikuti Rapat besar ke 2 SPIA 

di Seulimuem. 

Lapisan santri merupakan para perempuan yang mampu 

memenuhi nilai tauhid dalam menutup aurat. Kemampuan 

memenuhi perintah Allah dalam menutup aurat juga berarti 

memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri dan juga 

lingkungan. Dilihat dari sejarah peradaban Islam di Indonesia, 

perempuan ini mampu mempertahankan pakaian yang 

digunakan sebagai penutup aurat yang dibawa oleh para ulama 

dulu. Ahmad Mansur menyebut pola pakaian santri ini dengan 

istilah libas al-taqwa20. Yaitu pakaian yang mampu 

menujukkan nilai ketaqwaan individu. 

 

5.1.3. Pola Penutupan Aurat Rakyat 

Rakyat adalah penduduk suatu negara.
21

 Setiap 

penduduk yang mendiami suatu daerah memiliki ciri khas 

sendiri dengan budaya-budaya warisan leluhurnya. Rakyat 

yang dimaksud disini adalah penduduk atau masyarakat biasa 

yang memiliki pekerjaan sebagai petani, pelaut atau lainnya. 

Kehidupan masyarakat sederhana dan bersahaja, ekonomi 

berada pada tingkatan menengah ke bawah. Kemampuan 

memenuhi kebutuhan hidup dan jenis profesi biasanya 

memberi pengaruh terhadap pola pakaian yang digunakan.  

 

                                                             
19

A. Hasyimi. Semangat merdeka. (Jakarta: Bulan bintang, 1985), hlm. 78. 
20

 Ahmad Mansur Surya Negara, Membudayakan Kembali busana libasu at-
Taqa di Indonesia, sebuah artikel yang dimuat dalam buku Islam dan 

Kebudayaan Indonesia…, hlm. 388. 
21

 https:kbbi.web.id/rakyat.html. diakses pada 8 Juni 2021. 
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Gambar 10. Perempuan foto di bawah Rumah Aceh 

Foto di atas menunjukkan kehidupan masyarakat Aceh 

dulu, mereka adalah Rakyat biasa dimana pola pakaian yang 

digunakan tidak begitu bersahaja.
22

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Para perempuan foto di Mesjid Raya  

Baiturrahman. 

                                                             
22

 Lihat foto nomor 4.3.2.3. foto diambil dari buku H.c. Zentgraaff. Aceh ..., 
terj. Aboe Bakar, Cet. 1 (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 146. 
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Gambar 11. Perempuan di pasar. 

Foto di atas memperlihatkan keadaan masyarakat yang 

sedang berada di pasar, pola pakaian yang digunakan 

dipengaruhi oleh profesi dan sekaligus menjadi saksi dan bukti 

keadaan masyarakat Aceh dulu ketika melakukan aktifitas 

pasar.  

 

Gambar 12. Perempuan sedang menenun. 
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Masyarakat Aceh dulu kebanyakan menggunakan 

pakaian yang dibuat oleh orang Aceh sendiri. Sudah terlatih 

dalam membuat pakaian, seperti kain sarung, baju kemeja dan 

lainnya.
23

 Para perempuan yang tergolong dalam rakyat ini 

biasanya terdiri dari masyarakat biasa. Berprofesi sebagai 

petani, pedagang atau pegawai kerajaan. Orang dalam lapisan 

ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
24

 Pakaian yang 

digunakan biasanya hanya menutupi aurat mughladah dalam 

mazhab Maliki, atau dalam fikih syafii dikenal dengan pakaian 

mahnah25. Pakaian ini biasanya digunakan saat berada dengan 

mahram. Peneliti tidak mendapati dasar dari penggunaan 

pakaian seperti pola rakyat sebagai penutup aurat, boleh jadi 

mengikuti pendapat mazhab Hanafi atau pakaian mahnah bagi 

mahram. Penggunaan pola ini boleh jadi disebabkan profesi, 

ketidaktahuan fikih atau pengaruh politik. 

Masa penjajahan ini menggambarkan masing-masing 

pola yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai mashalat secara 

umum. Hal ini disebabkan Aceh tidak pernah dikalahkan oleh 

Belanda, selalu ada semangat jihad bahkan banyak pejuang 

yang berasal dari perempuan. Adanya pejuang dari perempuan 

memberikan indikasi bahwa perempuan punya peran dalam 

berjihad karena doktrin agama untuk berjuang lewat semangat 

perang sabil. Memahami dokrin jihad juga memiliki 

kemungkinan memahami fikih aurat dengan baik, namun 

dalam penerapan sesuai aturan tidak bisa karena profesi atau 

keadaan yang membolehkan.  

 

 

                                                             
23

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pakaian adat Tradisional Daerah 
Profinsi Daerah Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1993), hlm. 64. 
24

 lihat qanun Meukuta Alam, hlm. 94. Lihat juga bab II disertasi ini, hlm 

89. 
25

 Pakaian yang digunakan berdasarkan profesi, dan tidak menimbulkan 

mudarat. 
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5.2.  Pola Penutupan Aurat Perempuan Aceh Setelah 

Kemerdekaan  

Paska kemerdekaan, pola penutupan aurat perempuan 

mengalami sedikit penurunan, khususnya di kalangan pejabat. 

Pejabat sendiri mengalamai pergeseran makna. Dimana 

pejabat pada masa penjajahan adalah pocut atau keturunan 

Uleebalang sedangkan pejabat pada masa kemerdekaan adalah 

perempuan, istri atau anak dari orang yang bekerja pada 

pemerintahan. 

5.2.1. Pola Penutupan Aurat Pejabat 

Maksud Pejabat dalam sub bab ini orang yang 

menjabat suatu jabatan penting, atau istri dan anak-anaknya 

dan termasuk juga orang-orang kaya yang menggunakan 

pakaian untuk menutup auratnya dengan pola pejabat. 

Beberapa foto yang diambil dari dokumen Ali Hasyimi,
26

 

memperlihatkan kehidupan pengamalan fikih aurat para 

pejabat yang hidup pada masa kemerdekaan, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Foto ini merupakan koleksi Ali Hasyimi saat menjabat Gubernur Aceh 

dalam kunjungan kerja ke Aceh selatan pada tanggal 8-17 September 1968.  
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 Gambar 13. Perempuan dalam acara resmi 

Gambar di atas merupakan prosesi pelantikan suatu 

pengurus di sebuah Perguruan Tinggi di Banda Aceh pada 22 

Oktober 1978.
27

 Kegiatan ini merupakan resmi karena dilantik 

oleh istri pejabat kementerian agama tertinggi di Indonesia. 

 

Gambar 14. Perempuan di atas mimbar. 

Seorang tokoh perempuan sedang memberi kata 

sambutan dalam musyawarah kerukunan Rakyat Aceh
28

 

 

Gambar 15. Perempuan dengan mahram. 

                                                             
27

 15 tahun Jamiah Ar-raniry…, hlm. 58. 
28

 A. Hasyimi. Semangat merdeka… ,  hlm. 604. 
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Foto di atas merupakan dokumentasi
29

 yang 

memperlihatkan pola pakaian dalam kehidupan di rumah atau 

pola berpakaian dengan mahram. Penggunaan pakaian yang 

sopan merupakan kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat 

Aceh.  

 

Gambar 16. Perempuan sedang dipeusijuek 30(ditepung 

tawari) 

  

Pola pakaian pejabat masih tidak jauh berbeda dengan 

masa penjajahan, dimana terlihat pemenuhan nilai-nilai 

budaya dan sekaligus mengikuti keindahan atau tren yang 

berlaku. Pemenuhan terhadap keindahan terlihat lebih 

menonjol, hal ini dipengaruhi oleh profesi, pola hidup, 

pengalaman dan ilmu pengetahuan terhadap agama. 

                                                             
29

 Foto diambil di perpustakaan Ali Hasyimi, pada 20 Oktober 2020. 
30

 Peusijuek adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Aceh guna 

memperoleh keberkahan, keberkatan dan keselamatan. Peusijeuk ini biasanya 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama yang baik, tokoh adat 

atau orang yang dituakan seperti Abu, Waled, dan Ummi. 
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5.2.2. Pola Penutupan Aurat Santri 

Orang yang memahami fikih aurat dan mampu 

menerpkannya dalam kehidupan itulah santri yang dimaksud 

di sini. Clifford Geertz menggolongkan santri kepada orang 

yang mampu mengaplikasikan ajaran Islam karena kesadaran 

dan pertama sampai. Biasanya kaum santri mampu 

mengaplikasikan ajaran Islam secara menyeluruh dalam 

kehidupan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. 

Kemampuan ini didasari oleh nilai tauhid atau ajaran orang 

Dayah sering disebut dengan istilah ta’abbudi.31 

Santri mampu mengaplikasikan teori-teori fikih dalam 

kehidupan. Ini merupakan suatu bentuk tranformasi norma 

menjadi empiris yang berhasil dilakukan oleh golongan ini. 

Bentuk atau pola pakaian yang digunakan sebagai penutup 

aurat bisa dilihat dari gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Perempuan di atas podium 

Perempuan tersebut merupakan seorang Ulama yang 

memberikan kata sambutan paada acara PUSA (Persatuan 

Ulama Seluruh Aceh). 

 

                                                             
31

 Mengamalkan ajaran agama karena perintah agama, 
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Gambar 18. Perempuan sedang peusijeuk tokoh 

Saat Ali Hasyimi melakukan kunjungan kerja di Aceh 

Selatan, diadakan acara peusiejuk. 

 

Gambar 19. Perempuan dalam acara resmi. 
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Seorang perempuan sedang memberi sirih dalam cerana 

kepada pejabat-pejabat dalam acara Musyawarah Kerukunan 

Rakyat Aceh di Blang Padang tahun 1962
32

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Tokoh-tokoh Pesantren terpadu sedang berfoto 

bersama
33

  

Lapisan Santri pasca kemerdekaan terlihat sama dengan 

pola yang ada pada masa penjajahan. Perbedaan hanya pada 

bentuk atau model saja, perbedaan ini karena perebdaan 

waktu. Dimana pasca kemerdekaan fashion lebih modern dan 

lebih bagus. Sudah lahir model-model pakaian yang berfariatif 

sehingga memungkinkan untuk memilih jenis yang 

diinginkan. Selendang sebagai penutup kepala menjadi ciri 

khas pada masa itu. Dimana tidak terdapat pada masa 

penjajahan atau sangat terbatas. Kemajauan teknologi 

memberi kemudahan bagi perempuan dalam meperoleh 

pakaian untuk menutupi aurat. 

                                                             
32

 A. Hasyimi, Semangat merdeka…, hlm. 602. 
33

 50 tahun Aceh membangun. Diterbitkan oleh MUI Aceh. 1995, terdapat 

pada lampiran. 
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5.2.3. Pola Penutupan Aurat Rakyat 

Pada umumnya, Rakyat menggunakan pakaian sebagai 

penutup aurat sangat sederhana. Artinya kaum rakyat 

menggunakan pakaian tanpa melihat pada nilai indah dan 

kemewahan, tetapi hanya melihat pada nilai guna yaitu nilai 

tauhi sebagai penutup aurat. Para perempuan masa 

kemerdekaan banyak menggunakan pakaian yang dipelopori 

atau dipengaruhi oleh adat budaya jawa, dimana atasannya 

menggunakan kebaya, bawahannya berupa kain sarung atau 

pakaian mereka tidaklah mewah sebagaimana dijelaskan di 

atas, meskipun digunakan saat mengahadiri upacara atau acara 

resmi apalagi untuk hari-hari biasa bahkan saat bekerja. Untuk 

kain penutup kepala biasanya digunakan selendang atau dalam 

bahasa Aceh dikenal dengan istilah ija sawak.34
 Golongan 

rakyat memahami fikih aurat, karena fungsi dari pakaian-

pakain yang digunakan adalah untuk menutup aurat, meskipun 

belum maksimal dalam praktik.
35

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pakaian adat Taradisional 
Daerah Profinsi Daerah Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1993), hlm. 62 
35

 Pakaian Adat Tradisinonal…, hlm. 65. 
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Gambar 21. Perempuan menyambut tamu. 

 

Para perempuan sedang menyambut kedatangan Bapak 

Gubernur saat kunjungan kerja ke Aceh Selatan.
36

 

 

 

Gambar 22.  Perempuan berbaju adat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 Foto koleksi Ali Hasyimi di meuseum Ali Haysimi, diambil pada 2 

September 2020. 
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Gambar 23 perempuan sedang bekerja. 

 

Para perempuan sedang bekerja di sebuah rumah kasab 

di Banda Aceh.
37

  Foto ini diambil sepertinya dalam kegiatan 

resmi karena diambil dalam sebuah buku yang 

menggambarkan seni budaya Aceh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Perempuan sedang menenun.
38

 

 Sebagaimana dijelaskan pada lapisan masyarakat sub bab 

masa penjajahan, kaum masyarakat menggunakan pakaian 

berdasarkan profesi yang digunakan. Pola pakaian memenuhi 

nilai tauhid, namun belum memperlihatkan nilai maslahat. 

Etika yang merupakan turunan dari nilai maslahat sedkit 

kurang terlihat. Sepertinya ini dipengaruhi oleh keseriusan 

dalam bekerja, sehingga setiap orang disibukkan dengan 

kegiatan masing-masing sehingga tidak menimbulkan 

kemudaratan, baik individu maupun masyarakat. 

 

                                                             
37

 Jamil Yusuf, Album Seni Budaya Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1982), hlm. 40 
38

 50 tahun Aceh membangun. Diterbitkan oleh MUI Aceh. 1995, terdapat 

pada lampiran 
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5.3. Penutupan Aurat Perempuan Pasca Pemberlakuan 

Syariat Islam 

 

Pemberlakuan syariat
39

 Islam di Aceh mendapat respon 

yang baik dari masyarakat Aceh. Diantaranya adalah saat 

sosialisasi syariat Islam pertama terkait penggunaan jilbab di 

beberapa tempat, seperti di Aceh Utara sebagaimana 

diberitakan oleh serambi Indonesia yang dikutip oleh Otto 

Syamsuddin Ishak,
40

  sosialisasi ini merupakan bentuk 

kepedulian pemerintah yang mengedepankan nasihat terhadap 

perempuan yang telah dewasa
41

 namun belum menggunakan 

jilbab. Lamanya razia dipengaruhi oleh jumlah perempuan 

dewasa yang menggunakan jilbab. Razia yang dilakukan oleh 

ibu-ibu Bayangkari itu sangat lumayan hasilnya dimana 

sekitar 200 jilbab habis dipasang pada wanita yang tidak 

menutup aurat.
42

  

Pada tahun 2004
43

 Dinas Syariat Islam Langsa 

melakukan razia jilbab sebagaimana diberitakan serambi dan 

                                                             
39

 Pemberlakuan Syariat Islam itu sendiri dimulai pada tahun 2003, 

pemberlakuan ini didasari hukum yang kuat sebagaimana isi UUD tahun 1945 

pasal 18 B ayat 1 setelah amandemen kedua, yang berbunyi "Negara mengakui 

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 

bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Pada ayat 2 ditegaskan: 

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam undang-undang" 
40

 Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik Kontestasi tiga Varian 
Nasionalisme, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 145. 

41
 Dewasa disini sama artinya dengan baligh. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mendefinisikan dewasa dengan sampai umur, akil balig (bukan lagi anak-anak). 

Lihat: KBBI yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta, 

2008), hlm. 350. 
42

 Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, hlm. 145, merupakan kutipan dari 

serambi Indonesia yang terbit pada 12 Januari tahun 2003. 
43

 Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, hlm. 145. 
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waspada yang dikutip oleh Otto Syamsuddin. Dalam razia 

tersebut terjaring sekitar 200an wanita dewasa yang tidak 

berjilbab. Para wanita ini diminta untuk menandatangani surat 

pernyataan yang intinya pengakuan dosa dan akan bertaubat 

dengan menggunakan jilbab setelah pulang dari tempat ini. 

Pemberian jilbab dan penandatanganan pernyataan ini 

merupakan bentuk dari sanksi moral dan juga bentuk 

pembelajaran dengan harapan masyarakat akan sadar 

pentingnya menutup aurat.  

Pengunaan jilbab pada masa itu belum menjadi 

kesadaran kuat bagi perempuan di Aceh, dikarenakan belum 

banyak terdapat majelis-majelis taklim seperti dewasa ini, 

ditambah lagi keaadan politik. Pada tahun 2001 Aceh masih 

berada dalam konflik yang menyebabkan masyarakat tidak 

begitu leluasa dalam mengikuti majelis taklim dan bisa 

dikatakan tidak ada. Hal ini berbeda dengan kondisi sekarang, 

dimana setelah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, 

sepertinya pengamalan fikih aurat semakin baik dilaksanakan. 

Terlihat pada foto-foto di bawah yang menggambarkan pola 

pakaian yang lebih sesuai fikih. 

5.3.1. Pola penutupan Aurat Pejabat 

Pejabat yang dimaksud di sini sama dengan pajabat 

yang ada dalam sub bab 5.2.1. ditampilkan beberapa foto para 

pejabat, atau istri pejabat yang mengikuti pola Pejabat. Sama 

juga dengan di atas, tidak digolong di sini para pejabat yang 

menutup aurat dengan pola santri. 
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Gambar nomor 25.  Seorang perempuan mengepal 

tangannya, kemungkinan dalam sebuah foto resmi.
44

 

 

Gambar 26. Seorang istri pejabat saaat kunjungan 

kerja ke Rumah Sakit jiwa yang ada di suatu kota
45

 

                                                             
44

 https://news.detik.com/berita/d-4727664/. Diunduh pada 10 September 2020. 
45

 https://www.pikiranmerdeka.co/news/ rehabilitasi-pecandu-narkoba-

secara-komprehensif/. Diakses pada 10 September 2020. 

https://www.pikiranmerdeka.co/news/istri-malem-rehabilitasi-pecandu-narkoba-secara-komprehensif/
https://www.pikiranmerdeka.co/news/istri-malem-rehabilitasi-pecandu-narkoba-secara-komprehensif/
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Gambar 27. Seorang perempuan saat dilantik di salah 

satu Isntansi Pemerintah
46

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Seorang perempuan sedang berjalan di pantai. 

 

Pada masa ini sepertinya pola pakaian lebih dipengaruhi 

oleh fashion ketimbang budaya atau adat yang berlaku di 

Aceh. Perubahan ini disebabkan oleh kemajuan dalam dunia 

tekstil, media, politik dan budaya luar yang pesat. Pengaruh 

ini sama halnya saat budaya Islam mempengaruhi budaya 

                                                             
46

 https://aceh.tribunnews.com/2019/09/30/anggota-... -terpilih-kenakan-

pakaian-adat-saat-pelantikan. Diakses pada 10 September 2020. 

https://aceh.tribunnews.com/2019/09/30/anggota-...%20-terpilih-kenakan-pakaian-adat-saat-pelantikan
https://aceh.tribunnews.com/2019/09/30/anggota-...%20-terpilih-kenakan-pakaian-adat-saat-pelantikan
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barat pada abad ke 7 sampai 19
47

. Kemajuan barat turut 

mempengaruhi budaya Aceh dalam berpakaian khususnya 

kalangan pejabat. Pengaruh ini merupakan hal yang wajar, 

namun seharusnya tidak terjadi mengingkat budaya yang 

dibawah belum mampu menawarkan nilai maslat sebagaimana 

diaplikasikan oleh kaum santri.  

 

5.3.2.  Pola Penutupan Aurat Santri 

Perempuan yang mampu mengaplikasikan fikih aurat 

dalam kehidupan dianggap golongan Santri, meskipun mereka 

berprofesi sebagai pegawai, petani, nelayan dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Santriwati sedang membaca syair di Dayah. 

Para santri sepertinya berada dalam kawasan putri, 

sehingga tidak ada yang menggunakan cadar, namun tetap 

menggunakan pakaian yang menutupi aurat dalam kalangan 

umum atau aurat dengan orang yang bukan mahram. 

 

 

                                                             
47

 Masa khulafa rasyidin (632-661), masa umayyah (661-750), masa 

Abbasiah (750-1492) dan kesultanan Turki (1055-1925). 
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Gambar 30. Perempuan sedang belajar 

Para perempuan terlihat dari Dayah sedang mengikuti kuliah 

di Institut Agama Islam al-Aziziyah Samalanga.  Keadaan ini 

telah memberi pengaruh besar ke santri lain yang berada di 

Aceh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 31. Guru dan wali murid 
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Gambar 32. Pengantin perempuan dengan adat Aceh 

Seorang pengantin perempuan mengenakan baju adat Aceh. 

 

 

Gambar 33. Pengantin perempuan setelah menikah. 
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Kalangan santri setelah pemberlakuan syariat 

Islam terlihat mengalami perubahan yang besar, pola 

pakaian yang digunakan sangat bervariasi, baik dari 

bentuk warna maupun jenis bahan yang digunakan. Pola 

pakaian yang digunakan dalam berbagai keadaan mampu 

menghadirkan nilai tauhid, budaya, etika, dan 

keindahan. Kemajuan teknologi dalam bidang tekstil 

membuat para muslimah kreatif dalam membuat 

berbagai jenis pakaian sesuai syariat. Tidak hanya santri 

di Dayah, tapi juga para pengantin sudah mampu 

membumikan fikih aurat. Tampaknya pasca 

kemerdekaan pendapat qadi Iyad
48

 tentang penutupan 

muka sudah banyak terlihat dari kalangan santri. 

Para perias pengantin juga mampu membumikan 

fikih aurat. Dugaan ini dibuktikan dari gambar di atas 

tentang para pengantin yang menggunakan gaun serta 

baju adat perkawinan yang disesuaikan dengan fikih 

aurat. Tidak hanya menghadirkan nilai-nilai fikih, tetapi 

juga mampu memperlihatkan keindahan sehingga para 

pengantin tetap terlihat cantik dan sopan. 

Hadirnya sekolah-sekolah agama, bak dayah 

maupun sekolah IT (Islam terpadu), telah merubah pola 

pandang masyarakat, khususnya terkait fungsi pakaian 

yang digunakan perempuan. Pengaruh pendidikan yang 

baik dan mudah dijangkau terlihat sekali dalam 

kehidupan nyata dewasa ini. 

5.3.3. Pola Penutupan Aurat Rakyat 

Setelah pemberlakuan Syariat Islam, masyarakat 

mengalami kemajuan dalam pengamalan fikih aurat. Terlihat 

pada foto-foto yang diambil dari berbagai sumber berikut. 

                                                             
48

 Lihat bab III, hlm. 116. 



 191 

 

 

 

Gambar 34. Perempuan memasak di tempat umum 

Perempuan dari kalangan rakyat sedang memasak pada 

acara  khandori turun ke sawah.
49

 

 

Gambar 35. Perempuan di pasar. 

                                                             
49

 https://m.medcom.id/foto/news/nbwj5gjN-tradisi-kenduri-blang-jelang-

musim-tanam-padi-di-aceh diakses pada 15 September 2020. 

https://m.medcom.id/foto/news/nbwj5gjN-tradisi-kenduri-blang-jelang-musim-tanam-padi-di-aceh
https://m.medcom.id/foto/news/nbwj5gjN-tradisi-kenduri-blang-jelang-musim-tanam-padi-di-aceh
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Suasana pasar di Lambaro yang menggambarkan pola 

penutupan aurat perempuan lapisan rakyat.
50

 

 

Gambar 36. Perempuan di sawah
51

 

 

Gambar 37. Para ibu-ibu dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita 

(BKOW)membagikan sembako kepada masyarakat
52

 

                                                             
50

 https://foto.bisnis.com/view/20201003/1300186/pedagang-di-pasar-

tradisional-lambaro-aceh-abaikan-protokol-kesehatan. Diakses pada 10 

September 2020. 
51

 https://paktanidigital.com/artikel/bps-menyatakan-nilai-tukar-petani-

aceh-turun-187-persen/#.X-3ngi0RpQI. Diakses pada 10 September 2020. 

https://foto.bisnis.com/view/20201003/1300186/pedagang-di-pasar-tradisional-lambaro-aceh-abaikan-protokol-kesehatan
https://foto.bisnis.com/view/20201003/1300186/pedagang-di-pasar-tradisional-lambaro-aceh-abaikan-protokol-kesehatan
https://paktanidigital.com/artikel/bps-menyatakan-nilai-tukar-petani-aceh-turun-187-persen/#.X-3ngi0RpQI
https://paktanidigital.com/artikel/bps-menyatakan-nilai-tukar-petani-aceh-turun-187-persen/#.X-3ngi0RpQI
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Pasca pemberlakuan Syariat Islam, para perempuan dari 

kalangan masyarakat juga mengalami perubahan. Gambar-

gambar di atas mewakili kehidupan masyarakat Aceh dalam 

beraktifitas. Para masyarakat zaman ini hamper memiliki 

persaaam dengan santri dalam menutup aurat. Hal ini 

disebabkan adanya peningkatan ilmu fikih karena para ulama 

di Aceh telah banyak melakukan pengajian-pengajian di 

masyarakat, tidak hanya di kampung melainkan juga di kota, 

bahkan di Pidie Jaya sejak tahun 2017 sudah ada penambahan 

pelajaran Agama di sekolah-sekolah umum dengan istilah 

pengajian Diniyah.53 

Kemudahan dalam mengakses pendidikan melalui media 

online juga mempengaruhi pola berpakaian msayarakat. Para 

masyarakat terutama pemuda mampu mengakses media onlie 

sebagai sara pembelajaran, bahkan tidak jarang juga orang tua 

yang mengakses Youtube untuk mendengan pengajian. 

Ditambah lagi radio YADARA (Yayasan Dayah Bersaudara) 

yang terletak di DAyah Babussalam Jinieb menyiarkan 

pengajian-pengajian yang diisi oleh ulama-ulama, seperti Tgk 

Muhammad Yusuf Abdulwahab (Ayah Sop), Abu MUDI, Abi 

MUDI dan lain sebagainya. 

 

5.4. Analisis Praktik Penutupan Aurat Perempuan 

Perubahan waktu yang menyebabkan terjadinya 

perubahan keadaan mendorong masyarakat untuk 

menyesuaikan diri. Penyesuaian ini terlihat dari pola pakaian 

yang digunakan masyarakat pada tiga peridoe di atas. 

Pengamalan fikih aurat pada pasa penjajahan masih baik,
54

 

                                                                                                                                         
52

https://beritamerdeka.net/news/tukang-beca-dapat-paket-ramadhan-dari-

bkow-aceh/index.html. Diakses pada 10 September 2020. 
53

 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui dinas pendidikan bekerjasama 

dengan Tastafi Pidie Jaya dalam mengembangkan pendidikan Islam. Program 

ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan murid dalam bidang agama. 
54

 Diskusi dengan Kamaruzzaman Bustamma Ahmad pada 8 Januari 2020 di 

kediaman beliau. Beliau melihat kemunduran praktik syariat Islam di Aceh 

https://beritamerdeka.net/news/tukang-beca-dapat-paket-ramadhan-dari-bkow-aceh/index.html
https://beritamerdeka.net/news/tukang-beca-dapat-paket-ramadhan-dari-bkow-aceh/index.html
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terlihat para perempuan dari berbagai golongan menggunakan 

pakaian yang diperintahkan agama. Berbeda halnya dengan 

periode kedua, dimana pasca kemerdekaan, perempuan Aceh 

terlihat banyak dipengaruhi oleh budaya yang tidak sesuai 

dengan budaya Aceh sebelumnya. Pengamalan fikih aurat 

mengalami peningkatan pada masa pemberlakuan Syariat 

Islam atau Qanun Aceh. Pada periode ini sudah didukung oleh 

banyak pihak, seperti pemerintah masyarakat dan pengusaha. 

Pemerintah telah melakukan sosialisasi fikih aurat melalui 

aparaturnya. Para masyarakat yang dalam hal ini tokoh 

Agama lebih berperan dalam melakuakan dakwa fikuh aurat 

melalui pengajian dan ceramah-ceramah. Ditambah lagi 

kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu Agama di Dayah 

lebih banyak. Dukungan dari  pengusahan juga terlihat dengan 

menyediakan dan mempromosi pakaian-pakaian yang sesuai 

syariat Islam. 

Dalam pola penutupan aurat perempuan terlihat pada 

golongan golongan sosial penutupan aurat, namun sebelum 

mengemontari hal tersebut, terlebih dahulu sedikit mengkritisi 

sebuah foto sultanah yang dimuat dalam buku 59 tahun Aceh 

merdeka di bawah pemerintahan ratu. Peneliti kurang setuju 

dengan lukisan tersebut yang tidak tertutup aurat dengan 

sempurna. Meskipun Ratu seorang pejabat, tetapi beliau hidup 

pada masa kejayaan Kerajaan Aceh yang dipengaruhi oleh 

Islam. A Hasyimi lewat kutipannya menyampaikan
55

: 

“Pada masa pemerintahan Ratu Zakiatuddin Inayat Syah, 

tibalah di Banda Aceh Darussalam perutusan Syarif 

Mekkah, untuk menyaksikan apakah benar laporan kaum 

                                                                                                                                         
terjadi pada masa penjajahan Belanda setelah adanya provokasi dari Snouck 

hurgronje dengan teori Receptie yang lebih mengedepankan adat dari pada 

hukum Islam. KBA menambahkan praktik Islam pada masa kemerdekaan sangat 

baik, namun saat kedatangan penjajah mulai berkurang dan puncak kemunduran 

praktik pada masa awal kemerdekaan. Barulah setelah pemberlakuan Syari’at 

Islam, masyarakat Aceh sudah lebih baik dalam praktik fikih secara umum. 
55

 Hashimi, 59 tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu…, hlm. 

199. 
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wujudiyah yang menyatakan bahwa kerajaan Aceh di 

bawah pemerintahan Ratu telah jauh menyimpang dari 

Agama Islam, demikian tulis M. Yunus Jamil. Dalam 

peninjauan para utusan itu ternyata, bahwa Kerajaan 

Aceh Darussalam adalah benar-benar Kerajaan Islam yang 

Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan bermazhab Syafi'i. 

Sulthanah Ratu Zakiatuddin ternyata seorang raja yang 

taat lagi salih: Ratu berbicara dengan para utusan Syarif 

Mekkah di belakang tabir dari sutera dewangga dengan 

bahasa Arab yang Fasih” 

Kutipan di atas memberikan dua kemungkinan, 

pertama ratu menggunakan pakaian dengan pola pejabat, 

karena beliau seorang pejabat dan juga menghadiri acara 

resmi. Asumsi pertama ini beralasan juga kepemimpinan 

ratu mendapat pertentangan dari kalangan Ulama. Kedua 

ratu berpola santri, karena berbicara dengan orang yang 

bukan mahram di balik tabir
56

 dan juga tamu tersebut 

berasal dari arab. Karena tidak ada foto yang menjadi data 

kuat pola pakaian sebelum penjajahan, maka peneliti tidak 

menggunakan lukisan-lukisan sebagai referensi. 

 

5.4.1. Pejabat 

Pejabat pada dasarnya orang yang menduduki jabatan 

penting pada instansi pemerintah. Pejabat pada masa 

penjajahan adalah orang atau istri yang bekerja pada 

Pemerintahan yang bersifat turun temurun. Pasca 

kemerdekaan pejabat tidak lagi bersifat turun temurun tetapi 

berdasarkan seleksi dan harus memenuhi sejumlah kriteria, 

pejabat tidak hanya menduduki jabatan pada isntansi 

pemerintah saja, melainkan juga pada swasta. Para Pejabat 

biasanya menggunakan pakaian untuk menutup aurat yang 

                                                             
56

 Makna tabir ini masih bisa dikritisi, apakah tabir yang dimaksud kain tirai 

sebagai pembatas, atau pakaian yang berbentuk cadar. 
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belum sempurna, baik dari segi bentuk, batasan maupun nilai-

nilai yang terkandung dalam penutupan aurat. Alasan inilah 

pengklasifikasian pejabat. Sehingga tidak ada perbedaan dari 

masa ke masa. 

Dilihat dari sudut bentuk, biasanya pakaian yang 

digunakan agak sedikit sempit yang dipengaruhi oleh 

peraturan dari instansi tempat bekerja, dan lingkungan tempat 

tinggal. Peraturan ini biasanya mengikat dan wajib ditaati. 

Lingkungan menjadi faktor penting dalam membentuk pola 

pakaian. Pada masa penjajahan, biasanya pakaian yang 

digunakan sesuai dengan kebaiasaan yang ada pada masa itu, 

yaitu ija pinggang (kain sarung) sebagai penutup aurat bagian 

bawah, baju kemeja berlengan panjang atau kurang panjang 

dan menggunakan selendang sebagai penutup kepala. Pasca 

kemerdekaan, masyarakat Aceh agak dipengaruhi oleh budaya 

jawa dalam menutup auratseperti baju kebaya. Sedangkan 

pola pakaian setelah pemberlakuan Syariat Islam, sudah mulai 

menggunakan jilbab dengan istilah kerudung, bukan lagi jilbab 

yang berbentuk ija sawak (selendang); bajupun sudah ada 

yang berbentuk gamis.  

Batasan aurat yang harus ditutupi biasanya 

dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Pendidikan Agama 

merupakan pondasi dasar dalam pembentukan prilaku 

seseorang dalam menutup aurat. Agama harus menjadi perekat 

bagi setiap muslim sehingga terasa malu apabila 

menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan agama. 

Unsur yang paling dipengaruhi dalam menutup aurat 

adalah nilai keimanan seseorang. Nilai ketauhidan dalam 

menutup aurat sangat tinggi dan bersifat statis. Berbeda 

halnya dengan model atau bentuk pakaian yang digunakan 

untuk menutup aurat yang bersifat dinamis. Allah 

memerintahkan kepada hambaNya untuk menutupi Aurat. 

Kewajiban menutup aurat harus menjadi dokrin dalam diri 
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manusia guna menjungjung tinggi nilai-nilai ketauhidan dalam 

menutup aurat. 

5.4.2. Santri 

Orang yang mampu mengaplikasikan fikih aurat dalam 

kehidupan disebut Santri dalam penelitian ini. Para santri 

dibentuk oleh ilmu pengetahuan agama, iman dan lingkungan, 

sehingga pola pakaian yang digunakan memenuhi nilai-nilai 

Agama, seperti nilai Tauhid, Nilai mashlahah dan nilai 

Keadilan. 

Nilai tauhid disini terlihat ketika seseorang mampu 

menerapkan perintah Allah untuk menutup aurat. Allah 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan 

memiliki rasa malu. Kemashlahatan dalam menutup aurat 

minimal terdapat tiga, pertama memberikan rasa aman dan 

nyaman atau berfungsi sebagai pelindung bagi pemakainya 

dari panas, dingin dan segala sesuatu yang dapat mengganggu 

jasmani, kedua menunjukkan identitas diri sehingga terhindar 

dari fitnah, dan ketiga memberikan keindahan.
57

 Golongan 

santri mampu memperlihatkan nilai kemashalahatan dalam 

menutup aurat. Identitas diri dengan pola pakaian standar 

Syariat membuat pemakainya digolongkan dalam golongan 

Santri. Quraish Shihab melihat anjuran Agama untuk 

meggunakan pakaian Islam merupakan identitas diri seorang 

Muslimah. Islam sendiri tidak pernah membatasi model-model 

tertentu untuk berpakaian sehingga memberi kebebasan suatu 

daerah atau bangsa yang dengan sendirinya menjadi simbul 

muslimah di suatu daerah. 

Nilai budaya yang diaplikasikan kaum santri mampu 

memadukan dengan nilai-nilai etika dan nilai ketauhidan. 

Kemampuan ini diterapkan dalam segala aspek kehidupan. 

                                                             
57

 Qurasih Shihab,  Lentera Hati: Kisah dan hikmah kehidupan,  Cet XIII, 

(Bandung: Mizan, 1998) hlm. 279. 
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Terlihat dalam foto peran Ummi (sebutan terhadap ulama 

perempuan di Aceh) begitu besar dalam acara resmi, baik 

acara kenegaraan maupun acara adat. Biasanya Ummi 

berperan sebagai orang yang peusijeuk tokoh atau tamu 

istimewa. Dewasa ini, sepertinya peran ummi sudah diganti 

oleh para Teungku-teungku atau tokoh adat lainnya. Para 

Santri mampu beradaptasi dengan zaman dalam menutup 

auratnya dari masa ke masa, yaitu masa penjajahan, pasca 

kemerdekaan dan setelah pemberlakuan Syariat Islam.  

 

5.4.3. Rakyat 

Golongan Rakyat adalah Orang-orang yang menutup 

aurat dengan pola pakaian yang sederhana, biasanya mereka 

mampu mengaplikasikan nilai-nilai ketauhidan, tetapi 

terkadangan belum mampu mengaplikasikan nilai mashlahah 

(nilai mahslahah di sini adalah etika berpakaian). 

Dalam berpakaian harus mampu memerlihatkan etika 

yang baik, dimana pakaian harus mampu menutup aurat 

dengan baik dalam beraktifitas. Pada masa penjajahan, 

perempuan mengenakan pakaian sebagai penutup aurat sangat 

dipengaruhi oleh kearifan lokal atau keadaan. Profesi 

terkadang menuntut hal demikian, sehingga seolah-olah 

mereka tidak lagi dipengaruhi oleh etika. Ketika sudah 

mampu menutup aurat Hajiyat (pakaian berdasarkan 

kebiasaan profesi suatu daerah) dianggap sudah cukup, 

padahal belum mampu memberikan etika yang baik. Namun 

seiring berkembanganya zaman, teknologi dan budaya, 

keadaan tersebut mulai berubah, apalagi perkembangan 

teknologi yang sangat pesat mempengaruhi harga barang 

sehingga mampu untuk memilikinya. 

Kesadaran masyarakat terhadap penutupan aurat juga 

dipengaruhi oleh sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah, terselenggaranya pengajian-pengajian di seluruh 
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Aceh, bahkan di perkantoran. Perkembangan dunia tekstil 

yang diikuti desainer-desainer muslimah membuat para 

perempuan lebih baik dalam menutup aurat, meskipun masih 

terdapat perilaku mereka yang belum sempurna. 

Penggolongan praktik penutupan aurat perempuan jika 

dilihat dari sudut pandang nilai, bisa disederhanakan dalam 

tiga bentuk; pertama kaum pejabat lebih mendekati nilai 

Etika, sedangkan budaya, dan tauhid berada pada urutan 

setelah etika. Kedua kaum santri, mampu menyeimbangi nilai 

tauhid, etika dan budaya. Ketika rakyat, mendekati nilai 

tauhid, sedangkan nilai budaya dan etika tidak begitu kuat. 

Perhatikan skema di bawah ini! 

 

 

 

 

Skema nomor 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Skema di atas menunjukkan golongan masyarakat dipengaruhi 

oleh nilai tauhid dalam berpakaian, artinya meyakini kewajiban 

menutup aurat, meskipun terdapat beberapa dari masyarakat yang 

tidak sengaja terbuka auratnya dalam berkatifitas, seolah-olah 

belum mampu mengaplikasikan fikih aurat dengan baik karena 
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aktifitas atau profesi. Golongan santri mampu memadukan antara 

nilai tauhid, budaya dan fikih dalam kehidupan. Terlihat sekali 

pola pakaian mereka, tidak membedakan keturunan, pekerjaan 

atau profesi,  

Golongan pejabat biasanya lebih mengikuti fashion atau 

model dalam menutup aurat, seolah nilai tauhid dalam aurat tidak 

begitu diperhatikan. Namun secara umum pola ini memiliki 

perbedaan dan perubahan dari masa ke masa. Kemajuaan 

teknologi, menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan dalam 

praktik penutupan aurat perempuan di Aceh. Memudahkan para 

ulama berdakwah melalui media sehingga mudah bagi muslimah 

dalam mencari dan menerima ilmu terkait fikih aurat melalui 

media-media elektronik, seperti Radio (radio YADARA (Yayasan 

Dayah Bersaudara), Youtube, facebook, dan lain-lain. Kemajuan 

teknologi juga membuat para pengusaha memproduksi pakaian 

yang lebih sesuai fikih aurat yang dibantu oleh desainer muslim 

dan pabrik-parik tekstil yang lebih terjangkau harganya. 

Perpaduan ulama, Umara dan saudagar dalam membumikan fikih 

aurat akan menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh, 

khususnya perempuan guna mewujudkan syariat Islam secara 

kaffah di Aceh khususnya fikih aurat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Mengakhiri disertasi ini, berikut beberapa kesimpulan sekaligus 

jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini  

6.1.1. Para ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan dalam salat/haji 

adalah sama, yaitu seluruh anggota tubuh perempuan aurat terkecuali 

muka dan tangan. Di luar salat, batasan aurat perempuan terdapat 

perbedaan pendapat, pertama seluruh tubuh sehingga ulama mewajibkan 

cadar dan kedua seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Rujukan mereka 

adalah surah al-Nur ayat ke 31 dan hadis Asma sebagai landasan utama 

dan beberapa ayat dan hadis lain yang menjadi rujukannya. Dalam 

penjelasan ayat/hadis aurat para mufassir dan muhaddisin 

mengedepankan nilai-nilai maslahat, dan merujuk pada sumber yang 

berbeda sehingga terdapat perbedaan dalam membatasi aurat perempuan. 

Untuk menutup aurat, ulama fikih tidak mensyaratkan penggunaan jenis-

jenis pakaian tertentu, namun fikih hanya memberi syarat tertentu, 

seperti pakaian yang digunakan bisa menutup seluruh anggota tubuh 

yang menjadi aurat, tidak tipis, tidak memperlihat bentuk tubuh, suci, 

dan bukan pakaian kebesaran (riya). 

6.1.2. Ulama Dayah Aceh memahami fikih aurat dengan menggunakan teori 

bayani sehingga mereka menyatakan bahwa anggota badan perempuan 

yang tidak menjadi aurat perempuan adalah muka dan tangan. Pada 

dasarnya para ulama dayah melihat muka bukan aurat sehingga tidak 

perlu ditutup, namun melihat keadaan sekarang ini, menutup muka 

merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Berdasarkan pernyataan 

fikih dan ulama dayah terhadap batasan aurat perempuan dengan 

mahram dengan menggunakan pakaian mihnah lebih baik dari pada 

menggunakan pakaian minimal berdasarkan batasan aurat dengan 

mahram maka peneliti menyimpulkan bahwa batasan aurat perempuan 

dengan mahram adalah berdasarkan mihnah (pakaian yang biasa 

digunakan di rumah). Dalam keadaan darurat, ulama Dayah sangat 

berhati-hati dalam menanggapi pembukaan aurat dalam kondisi darurat, 
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dibenarkan berobat pada dokter lawan jenis dengan ketentuan 

didampingi mahram atau suami, tidak ada dokter perempuan, dokter 

laki-laki harus ahli, dan diakui masyarakat. 

6.1.3. Terdapat perbedaan dalam praktik penutupan aurat perempuan di 

Aceh. Perbedaan ini dapat diklasifikasikan ke dua macam, pertama 

dilihat dari waktu dan dari segi pola. Dari segi waktu didapati bahwa 

dalam menutup aurat, perempuan Aceh mengalami perubahan dari masa 

penjajahan, pasca kemerdekaan dan pasca pemberlakuan Syariat Islam. 

Perubahan praktik disebabkan adanya pembaharuan dalam ilmu 

pengetahuan dan perkembangan teknologi, perubahan keadaan, 

perubahan politik, dan waktu. Kedua, dilihat dari bentuk, terdapat 

perbedaan kelas dalam menutup aurat ini. Peneliti menyimpulkan ada 

tiga bentuk penutupan aurat. Pertama perempuan yang berasal dari 

lapisan masyarakat biasa, pola penutupan aurat tidak memenuhi nilai 

etika, baik dari segi bentuk, bahan kain maupun syarat lainnya. Kedua 

perempuan yang berasal dari golongan orang kaya atau pejabat. 

Golongan ini cenderung mengikuti fashion sehingga terkadang 

menampakkan kemewahan, lekuk tubuhnya terbentuk, rambut bagian 

atas terbuka. Ketiga adalah santri, yaitu orang yang berlatar belakang 

Dayah atau Pendidikan agama sehingga mampu menerapkan fikih aurat. 

6.2. Saran  

Beberapa rekomendasi penting dari hasil penelitian ini, antara lain; 

6.2.1. Hendaknya perlu digalakkan kajian terhadap khazanah keilmuan 

Ulama Dayah Aceh dari lintas generasi supaya terlihat kembali 

kontribusi-kontribusi mereka terhadap kemajuan ilmu fikih dan tongkat 

estafet tidak terputus. 

6.2.2. 6.2.3. Dalam penelitian ini terdapat para perempuan Aceh memiliki 

peran tertentu dalam ranah publik. Perempuan terlibat aktif dalam 

aktifitas, baik acara adat, agama maupun formal lainnya. Aktifitas 

tersebut terlihat dari refereni-referensi yang didapati. Peneliti merasa 

perlu dikaji lebih lanjut terkait peran perempuan Aceh dalam aktifitas, 

baik keagamaan maupun kenegaraan. 
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6.2.4. Penelitian ini menguraikan beberapa pendapat ulama mazhab empat, 

terutama mazhab Hanafi. Dalam pencarian data dan diskusi dengan 

beberapa Ulama, ternyata dalam beberapa aspek, terdapat pengaruh 

mazhab hanafi bahkan pengamalannya berdasarkan mazhab Hanafi 

(misalkan praktik jual beli di warung makan, dimana masyarakat Aceh 

lebih duluan makan dari pada membayarnya). Ini menjadi bahan awal 

bagi peneliti selanjutnya, supaya menelaah dan meneliti sejauh mana 

pengaruh mazhab Hanafi terhadap praktik fikih di Aceh. 
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Lampiran 1. Batasan aurat perempuan dalam salat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keenam menutup aurat, bagi orang yang kuasa jikalau pada tempat yang sunyi 

sekalipun. Aurat laki-laki dan budak perempuan (termasuk anak-anak) antara pusar 

dan lutut. Aurat perempuan (dewasa dan anak-anak) dalam sembahyang sekalian 

badannya melainkan muka dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan. Adapun 

aurat perempuan merdeka dihadapan laki-laki yang hak sekalian badannya haram 

seperti firman Allah (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). Yakni jangan dibukakan oleh 

perempuan auratnya melainkan muka dan tangannya hingga pergelangan, tetapi 

aurat perempuan pada orang yang tiada harus nikah (mahram) barang antara pusat 

dan lutut jika terpelihara dari bencana hawa nafsu maka harus (boleh) dilihat. Maka 

syarat menutup aurat dalam sembah atau diluarnya yaitu dengan barang yang 

menutup warna kulit jikalau dengan lumpur atau dengan air yang keruh sekalipun. 

Tetapi tiada mengapa sembahyang ‘uryan (telanjang) dalam kemah yang sempit 

atau dalam kolam dan tiada wajib menutup aurat dari bawah. Masalah, jika 
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Atau barang sebagainya maka kelihatan auratnya dari bawah maka sahlah 

sembahnyang itu. Dan demikian lagi sah sembahyang  jikalau ada pada kainnya 

fesek maka kelihatan auratnya maka lagi ditutupnya auratnya itu dengan tanganya 

maka tiada, maka lagi harus menutup setengah dari pada auratnya dengan tangannya 

tetapi jangan menyentuh pada tempat yang membatalkan wuduk. Dan jikalau 

diperolehnya kain atau barang yang sebagainya yang memadai menutup kedua jalan 

maka tutupilah keduanya atau diperoleh memadai memadai salah satu  dari 

keduanya maka wajib mendahulukan jalan yang di depan. Dan demikian lagi wajib  

bahu bajuatau pengikatnya jika kelijatan auratnya tatkala ruku atau barang 

sebagainya dan jika tiada diikatnya yang demikian itu maka kelihatan tatkala ia 

ruku maka batallah sembahyangnya itu. Masalah harus sembahyang uryan 

(telanjang) jika kainnya kena najis dan demikian lagi harus menutup aurat dengan 

kain sutra tatkala darurat dan jikalau beroleh mencucikan kain baginya najis maka 

wajiblah menyucikan kain itu, jikalau keluar waktu salat sekalipun, dan janganlah  ia 

sembahyang uryan (telanjang) kemudian diqadanya. Masalah jikalau seseorang 

terpenjara di atas najis maka harus ia menghimpunkan kainnya yang menutup 

auratnya itu maka sembahyanglah ia uryan (telanjanga) serta membawa sekalian 

rukunnya dengan sempurnanya dan tiadalah wajib atasnya mengqada 

sembahnyangnya itu. 
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Lampiran 3, manuskrip terkait batasan aurat perempuan dengan mahram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wajib menutup aurat juga di luar salat 

ketika berada dalam khalayak ramai, dan khalwat kecuali ada kebutuhan seperti 

mandi dan lain sebagainya. Adapun menutup aurat dari diri sendiri tidak wajib tetapi 

makruh melihat pada aurat. Aurat perempuan di luar salat seluruh tubuh dan aurat 

saat sendiri seperti aurat laki-laki. 

 

Tetapi aurat perempuan pada orang yang tiada harus nikah (mahram) barang antara pusat 
dan lutut jika terpelihara dari bencana hawa nafsu maka harus (boleh) dilihat muka 
 
 

Lampiran 2. Batasan aurat perempuan di luar salat 
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Dan syarat tutup akan aurat itu hendak ada dengan sesuatu yang menegahkan dari 

pada kelihatan warna kulit jikalu dengan tanah liat atau air yang keruh sekalipun 

tetapi tiada memadai menutup aurat dengan kaca yang kelihatan barang antara 

pusar dan lutut. 

 

Dan tiada memadai menutup aurat dengan kain yang tipis yang kelihatan warna 
kulit diluarnya dan wajib pada menutup aurat itu keliling dan atasnya maka jika 
dilihat orang yang sembahyang aurat dari pada leher bajunya maka tiada sah 
sembahyangnya tetapi tiada wajib menutup dari bawahnya umpanya seseorang 
sembayang di atas rumah atau barang yang sebagainya maka kelihatan aurat dari 
bawahnya maka sahlah sembahyangnya. 
 

Lampiran 4. Manuskrip syarat menutup aurat 
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Lampiran 5. Batasan muka 

 

 
 

 

 Maka batas muka itu bujurnya dari pada adat tumbuh rambut kepala hingga kedahan 

di bawah dagu dan kedahan dibawah rahang kedua dan lintangnya antara dua telinga 

bahwa pelipis itu dari pada had (batas) muka juwa. 
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Lampiran 6: Gambar dengan Abuya Mawardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6: Gambar dengan Tgk Ivan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6: Gambar dengan Tgk  di Mudi Mesra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran 7: Gambar WA dengan Tgk Taifur  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7: Gambar WA dengan Tgk Helmi 

 

 

 

 

 

 


