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BAB I 

PARADIGMA KEILMUAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 

Perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan 

Islam yang dalam status sebagai sekolah tinggi, institut, ataupun 

universitas, merupakan pusat studi keislaman yang mempunyai 

pola studi keislaman yang lebih transformatif sehingga substansi 

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam betul-betul dapat terwujud. 

Dalam perkembangannya, paradigma studi keislaman pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam menunjukkan suatu kerangka 

studi keislaman yang khas pada masing-masing perguruan tinggi. 

Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai 

salah satu mercusuar pengembangan studi-studi keislaman di 

Indonesia secara khusus dan dunia secara umum diharapkan 

mampu memberikan suatu corak studi-studi keislaman yang 

akomodatif terhadap dinamika kelembagaan dalam mengembang 

tri dharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat. Dalam 

upaya tersebut, lembaga pendidikan Islam,khususnya Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam,  tidak boleh dilihat sebagai sebuah 

lembaga yang menutup diri terhadap realitas sosial yang 

melingkupinya baik dalam skala regional, nasional, ataupun 

internasional melalui pengembangan paradigma studi keislaman 

yang sesuai.  

Dalam perkembangannya, paradigma studi keislaman pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam sudah menunjukkan upaya 

pengembangan paradigma yang berbasis epistemologi aktif 

daripada sekedar berbasis ontologi pasif. Beberapa paradigma 

studi keislaman yang dikembangkan menunjukkan suatu pola 
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pendekatan yang bervariasi sehingga fleksibilitas Islam sebagai 

ajaran normatif-teologis dapat terwujud dalam merespon berbagai 

fenomena sosial di sekitarnya. Studi al-Qur’an sebagai magnum 

opus dari studi keislaman itu sendiri misalnya, ada upaya untuk 

tidak mengikat diri pada hasil-hasil penafsiran dari ulama-ulama 

klasik seperti Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin al-Suyuti, 

Tafsir al-Manar yang dikarang oleh Rasyid Ridha, Tafsir al-Kasyaf 

yang dikarang oleh al-Zamakhsyari, dan semacamnya, tapi ada 

upaya untuk mentrasformasikan studi keislaman dalam 

pemahaman penafsiran al-Qur’an yang lebih transformatif. Senada 

dengan hal tersebut, Alford T. Welch pernah mengemukakan bahwa 

studi al-Qur’an, paling tidak, dapat dilihat sebagai sebuah proses 

yang melibatkan tiga bidang yang dalam hal ini adalah studi teks itu 

sendiri, sejarah interpretasinya berikut perannya dalam historitas 

kehidupan umat Islam, serta kajian metodologi tafsir. 1 Apa yang 

dilakukan oleh Alford T. Welch dengan mendudukkan al-Qur’an 

sebagai obyek material dari studi keislaman tidak terlepas dari 

posisi al-Qur’an sebagai magnum opus ajaran Islam baik dalam 

kerangka akidah, Syar’iyah, ataupun akhlak. Pandangan ini 

diperkuat oleh Keith Ward yang melihat bahwa fenomena agama, 

termasuk al-Qur’an, tentunya tidak terlepas dari empat siklus yang 

terdiri atas local (oral), canonical (written), critical (research), serta 

global (technology). 2 

Paradigma dimaknai sebagai seperangkat aturan dan 

regulasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi 

dua hal, yaitu: 1) membangun atau menentukan batas; dan 2) 

 

1 Alford T. Welch, “Studies in Qur’an and Tafsir”, (JAAR Vol. 47, 1979), h. 

630 

2 Keith Ward, The Case for Religion, (ttp: Oxford Press, 2004), h. 45 
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menyatakan bagaimana berperilaku di dalam batas-batas itu agar 

supaya berhasil. Pengertian lain menyebutkan paradigma adalah 

cara berpikir eklektik cara bertindak responsif.3 Senada dengan apa 

yang dikemukakan oleh Mastuki HS  tersebut, Noeng Muhadjir 

mengemukakan bahwa paradigma dapat digambarkan sebagai 

upaya kreatif atas pemaknaan tradisional-teosentris sehingga 

menjadi pemaknaan yang sesuai disiplin ilmu dan temanya. Apabila 

fitrah yang selalu dimaknai dalam dimensi teosentris sedangkan 

makna yang paling dekat dengan pendidikan adalah makna suci. 

Paradigma dalam konteks ini bukanlah tabula rasa taken for 

granted dalam menerima apapun melainkan punya potensi 

berkembang menjadi baik atau menolak berkembang jahat. 4 Oleh 

karena itu, paradigma studi keislaman selalu berupaya untuk 

memberikan isyarat-isyarat normatif-teologis dalam pengembangan 

ilmu-ilmu keislaman termasuk memberikan warna keislaman pada 

pengembangan ilmu-ilmu umum baik dari sisi obyek material 

ataupun formalnya.  

Paradigma studi keislaman di Indonesia dan dunia 

digambarkan oleh Munir menjadi empat model yaitu, 1) mereka 

yang terjebak dalam paradigma ilmu-ilmu sekuler, 2) mereka yang 

terjebak dalam model paradigma berpikir ulama-ulama fiqih masa 

Islam klasik, 3) mereka yang mencoba mengawinkan antara model 

berpikir sekuler dengan model berpikir ulama klasik, 4) serta 

 
3 Mastuki HS, Paradigma Pendidikan Tinggi dan Posisi Perguruan Tinggi 

Agama Islam, 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=182#.

XvQoM-dlDv8 (19 Mei 2020) 

4 Noeng Muhadjir,  Metodologi Penelitian: Paradigma Positivisme 

Objektif, Phenomenologi Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Chomskyist, Hegelian, 

dan Hermeneutik, Paradigma Studi Islam, Matematik Recursion, Set-Theory, 

Structural Equation Modeling, dan Mixed. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), h. 520 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=182#.XvQoM-dlDv8
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=182#.XvQoM-dlDv8
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mereka yang mencoba keluar dari ketiga jenis model berpikir 

tersebut dengan paradigma Islam.5 Apa yang menjadi model dari 

paradigma studi keislaman tersebut telah memberikan corak studi 

keislaman yang pada perguruan tinggi seperti mereka yang terjebak 

dalam paradigma ilmu-ilmu sekuler membaca studi keislaman yang 

sangat profan dengan dimensi dunianya sehingga studi keislaman 

kadang-kadang kehilangan esensinya sebagai suatu kajian yang 

mendudukkan normativitas agama Islam sebagai magnum opus-

nya. Adapun mereka yang terjebak dalam model paradigma berpikir 

ulama-ulama fiqih masa Islam klasik cenderung membawa studi 

keislaman pada suatu ruang yang rigid terhadap pengembangan 

metodologis sehingga terjebak pada sikap taken for granted atas 

apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama fiqih masa Islam klasik 

tersebut. Model berikutnya sebagai mereka yang menggabungkan  

dua model sebelumnya mencoba mensintesakan masing-masing 

kelebihan dari paradigma ilmu-ilmu sekuler dengan warisan ulama-

ulama fiqih masa Islam klasik sehingga bersikap lebih moderat 

dalam menyikapi distingsi  dari keduanya. Model yang terakhir 

sebagai model yang lebih berani keluar dari keterkungkuman 

model-model yang telah ada (existing models) tampil dengan 

paradigma Islam yang khas terlepas dari anomali-anomali yang 

melingkupinya.  

Dalam kerangka historisnya, studi keislaman pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam tidak bisa dilepaskan dari 

interaksi Islam dengan Eropa dalam spektrum kolonialisme dan 

imperialisme. Hal ini telah diisyaratkan oleh Fazlur Rahman yang 

 
5 Munir, “Pendidikan dalam Perspektif Paradigma Islam: Mencari Model 

Alternatif bagi Konstruksi Keilmuan Pendidikan Islam, M. Sirozi dkk., Arah Baru 

Studi Islam di Indonesia: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 

h.109 
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mengemukakan beberapa faktor yang berkaitan erat dengan 

tipologi studi keislaman dengan pengaruh kolonialisme yaitu, 1) 

seberapa besar sebuah wilayah tetap bertahan vis-a-vis saat politik 

Eropa melakukan ekspansi di wilayah tersebut baik pemerintahan 

yang sifatnya de jure atau de facto, 2) bagaimana karakter dari 

organisasi ulama, kepemimpinan keagamaan, dan interaksinya 

dengan negara sebelum masuknya kolonialisme, 3) bagaimana 

keadaan dan perkembangan sistem pendidikan Islam bersmaa 

dengan budaya yang melatarbelakanginya sebelum masuknya 

kolonialisme Barat, 4) serta bagaimana karakter dari pemerintah 

kolonial itu sendiri yang dalam hal ini adalah Belanda, Inggris, atau 

Perancis. 6 

Paradigma keilmuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di 

Indonesia memiliki perkembangan yang cukup masif yang ditandai 

dengan adanya pergeseran paradigma yang dikaitkan dengan visi 

kelembagaan yang diusung oleh masing-masing lembaga 

pendidikan tinggi tersebut.  Hal ini digambarkan oleh Amin Abdullah, 

sebagaimana dikutip oleh Nur Jamal, bahwa Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam di Indonesia, khususnya IAIN, STAIN dan UIN 

secara sadar sudah mulai proaktif menyikapi dinamika 

perkembangan ilmu pengetahuan dengan berani mengkaji ulang 

visi, misi dan paradigma keilmuan yang dibangun dan 

dipeliharanya. Hal ini menjadi penting mengingat visi, misi dan 

paradigma keilmuan yang dibangun dan dipeliharanya bukan 

merupakan hal yang tidak bisa tersentuh oleh perubahan. Begitu 

juga Perguruan-Perguruan Tinggi Umum yang sudah mapan dan 

berjalan selama ini. Ide dan usulan perlunya dikembangkan ilmu-

 
6 Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual 

Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 43  
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ilmu sosial politik dan Kajian Agama secara kontekstual di 

Perguruan Tinggi Umum adalah merupakan tanda adanya 

keprihatinan yang serius tentang arah pengembangan dan tujuan 

pembelajaran ilmu-ilmu agama pada perguruan tinggi umum yang 

telah berjalan selama ini. Bangunan ilmu pengetahuan yang 

dikotomik antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan 

agama harus diubah menjadi bangunan keilmuan baru yang lebih 

integralistik atau paling tidak keduanya bersifat komplementer. 

Filsafat Pendidikan Islam yang baru, yang perlu dijadikan acuan dan 

sekaligus tujuan pendidikan UIN, IAIN dan STAIN sebagai produsen 

ilmu pengetahuan yang akan menjadi feeder bagi tenaga guru 

madrasah dan sekolah, pengelola dan pengurus yayasan yang 

dimiliki sekolah atau madrasah haruslah diorientasikan pada 

lahirnya sarjana yang memiliki lima kemampuan, yaitu kemampuan 

menganalisis persoalan sosial-keagamaan secara akademik dan 

komprehensif (intelectual capital building), kemampuan melakukan 

inovasi yang terencana dan berkesinambungan (entre preneurial 

capital building), kemampuan memimpin sesuai dengan tuntutan 

persoalan kemasyarakatan, keilmuan, maupun profesi yang 

kemampuan membangun jaringan dan hubungan sosial 

kemasyarakatan yang luas (social capital building) ditekuninya 

(institutional capital building), dalam satu tarikan nafas etos 

keilmuan dan keagamaan yang terpadu (spiritual capital building). 

7 

  Dalam upaya menguatkan paradigma keilmuan Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, M. Amin Abdullah 

 
7 Nur Jamal, Model-Model Integrasi Keilmuan  Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam, (Jurnal Kabilah Vol. 2 No. 1, 2017), h. 89 
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menawarkan paradigma keilmuan perguruan tinggi keagamaan 

Islam yang berbentuk integrasi-interkoneksi maka ada beberapa 

level yang harus disesuaikan yang dalam hal ini adalah: 

1. Level filosofi 

  Integrasi dan interkoneksi pada level filosofis dalam 

pengajaran mata kuliah adalah bahwa setiap mata kuliah harus 

diberikan nilai fumndamental eksistensial dalam kaitannya dengan 

disiplin keilmuan lain dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai 

humanistik. Mengajarkan fiqh misalnya di samping makna 

fundamentalnya sebagai filosofi membangun hubungan antara 

manusia, alam dan Tuhan dalam ajaran Islam, dalam pengajaran 

fiqh harus ditanamkan pula pada mahasiswa bahwa eksistensi fiqh 

tidaklah sendiri atau bersifat self-sufficient, melainkan berkembang 

bersama sikap akomodatifnya terhadap disiplin keilmuan lainnya 

seperti filsafat, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. 

2. Level materi 

  Implementasi integrasi dan interkoneksi pada level materi 

dapat dilakukan dengan tiga model pengejawantahan 

interkoneksitas keilmuan antar disiplin keilmuan. Pertama, model 

pengintegrasian ke dalam pengajaran mata kuliah. Kedua, model 

penanaman mata kuliah yang menunjukan hubungan antara dua 

disiplin ilmu umum dan keislaman. Model ini menuntut setiap mata 

kuliah mencantumkan kata Islam seperti ekonomi Islam, politik 

Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain. Ketiga, model pengintegrasian 

ke dalam pengajaran mata kuliah.model ini menuntut setiap mata 

kuliah keislaman dan keagamaan harus diinjeksikan teori-teori 

keilmuan umum terkait sebagai wujud interkoneksitas antara 

keduanya. Sebaliknya dalam setiap pengajaran mata kuliah ilmu-



8 

 

ilmu umum harus diberikan wacana-wacana teoretik keislaman dan 

keagamaan. 

3. Level metodologi 

  Ketika disiplin ilmu diintegrasikan atau diinterkoneksikan 

dengan disiplin ilmu lain, misalnya psikologi dengan nilai-nilai Islam, 

maka secara metodologis, ilmu interkonektif tersebut harus 

menggunakan pendekatan dan metode yang aman bagi ilmu 

tersebut. Sebagai contoh pendekatan fenomenologis yang memberi 

apresiasi empatik dari orang-orang yang mengalami pengalaman, 

dianggap lebih aman ketimbang pendekatan lain yang mengandung 

bias anti-agama seperti psikoanalisis. Dari sisi metode penelitian 

tidak menjadi masalah karena suatu penelitian yang dilakukan 

secara objektif maka hasilnya adalah kebenaran objektif. 

Kebenaran seperti ini justru akan mendukung kebenaran agama itu 

sendiri. 

4. Level strategi 

  Level strategi yang dimaksud di sini adalah level 

implementasi/praksis dari proses pembelajaran keilmuan 

integratif-interkonektif Dalam konteks ini, setidaknya kualitas 

keilmuan serta ketrampilan mengajar dosen menjadi kunci 

keberhasilan perkuliahan berbasis paradigma interkoksitas. Di 

samping kualitas-kualitas ini, dosen mesti difasilitasi dengan baik 

menyangkut pengadaan sumber bacaan yang beragam serta 

bahan-bahan pengajaran di kelas. Demikian pula pembelajaran 

dengan model pembelajaran active learning dengan berbagai 

strategi dan metodenya menjadi sebuah keniscayaan. 8 

 
8 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan 

Integratif-Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 99 
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Dalam upaya merekonstruksi pendidikan Islam, Zainuddin 

menggambarkan perlunya memperhatikan prinsip-prinsip 

pendidikan Islam, yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem 

kehidupan Islam, yaitu proses internalisasi dan sosialisasi 

nilai-nilai moral Islam melalui sejumlah informasi, 

pengetahuan, sikap, perilaku dan budaya.  

2. Pendidikan Islam merupakan sesuatu yang integred 

artinya mempunyai kaitan yang membentuk suatu 

kesatuan yang integral dengan ilmu-ilmu yang lain.  

3. Pendidikan Islam merupakan life long process sejak dini 

kehidupan manusia. 

4. Pendidikan Islam berlangsung melalui suatu proses yang 

dinamis, yakni harus mampu menciptakan iklim dialogis 

dan interaktif antara pendidik dan peserta didik.  

5. Pendidikan Islam dilakukan dengan memberi lebih banyak 

mengenai pesan-pesan moral pada peserta didik. 

Konsekuensinya, pemberian pesan-pesan moral terhadap 

peserta didik haris terus tercermin dalam setiap tahapan 

pendidikan Islam itu sendiri.  9 

Paradigma studi keislaman pada perguruan tinggi 

keagamaan Islam menunjukkan suatu perkembangan yang cukup 

signifikan dimana masing-masing lembaga cenderung memiliki 

kekhasan masing seperti Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dengan paradigma kampus peradabannya yang 

mensinergikan konsep 3P (Pencerahan, Pencerdasan, dan 

 
9 Zainuddin, Filsafat Ilmu:  Perspektif Pemikiran Islam, (Malang: Lintas 

Pustaka, 2006), h. 137 
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Prestasi),10 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan 

paradigma menara kembar tersambungnya,11 dan semacamnya. 

Berbagai paradigma yang dikembangkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi keagamaan Islam telah mendudukkan kerangka 

normatif ajaran Islam yang selama ini cenderung taken for granted 

dalam penerimaannya pada dimensi historitas yang masih sagant 

memungkinkan untuk didiskusikan dalam atmosfer akademik yang 

ilmiah. Hal ini ditegaskan oleh M.Atho Mudzhar dalam Ngainum 

Naim bahwa obyek kajian studi keislaman adalah substansi ajaran-

ajaran Islam yang cenderung bersifat doktrin. Namun demikian, 

ajaran-ajaran Islam yang dirumuskan oleh penganutnya bersumber 

dari wahyu Allah swt. untuk diterima melalui proses penawaran dan 

perenungan. 12 

Keberadaan suatu filosofi keilmuan pada suatu perguruan 

tinggi merupakan suatu ruh akademik yang menjadi platform 

implementasi tri dharma perguruan tinggi yang terbangun atas 

pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada 

masyarakat. Melalui filosofi keilmuan yang dikembangkan, sebuah 

perguruan tinggi melakukan berbagai langkah konstruktif dalam 

pengembangan visi kelembagaannya. Hal yang sama dapat 

ditemukan di lingkungan UIN Alauddin Makassar dimana perguruan 

tinggi keagamaan Islam negeri terbesar di kawasan Indonesia Timur 

ini telah mengembangkan suatu filosofi keilmuan yang disebut 

 
10 Abd. Rahim Yunus, Rekonstruksi Epistemologi Pembelajaran Sejarah 

Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 

(Laporan Penelitian LP2M UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 2 

11 Website UIN Sunan Ampel Surabaya. Paradigma Keilmuan,  

http://www.uinsby.ac.id/id/251/paradigma-keilmuan.html. (14 Juni 2020) 

12 Ngainum Naim, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 9 
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dengan kereta keilmuan dengan berbagai kerangka filosofis yang 

melingkupinya. Merujuk pada filosofi keilmuan rumah peradaban 

yang telah menjadi platform implementasi tri dharma perguruan 

tinggi yang terbangun atas pendidikan dan pengajaran, penelitian 

serta pengabdian pada masyarakat di lingkungan UIN Alauddin 

Makassar sebelumnya, filosofi keilmuan rumah peradaban tersebut 

dikembangkan dalam berbagai bentuk kebijakan strategis seperti 

dikebangkannya suatu model kurikulum yang disebut dengan 

STILeS (StudentTeacher Integrated Learning Centre) untuk 

selanjutnya menjadi rujukan normatif-akademis dari implementasi 

filosofi keilmuan rumah peradaban tersebut dalam bentuk aktivitas 

belajar mengajar yang lebih berkarakter sesuai dengan filosofi 

keilmuan yan dikembangkan dengan beberapa karakteristik dari 

kurikulum tersebut adalah: 

1. Integrasi pelaku pembelajaran antara dosen dan 

mahasiswa, yang mengandung arti bahwa partisipasi dan 

keterlibatan dosen dan mahasiswa secara penuh dalam 

proses pembelajaran. 

2. Integrasi model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

tema pokok bahasan perkuliahan. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa tidak satupun model pembelajaran yang cocok 

diterapkan untuk satu siklus perkuliahan semester, atau 

untuk ragam keilmuan di UIN Alauddin Makassar. Oleh 

karenanya, STILeS memberi ruang kepada dosen dalam 

memilih dan menentukan model pembelajaran yang akan 

diterapkan pada setiap materi perkuliahannya.  

3. Integrasi Keilmuan Sains dengan nilai-nilai keislaman. 

Sungguh ilmu yang dibangun atas dasar nilai agama Islam 
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dapat membentengi mahasiswa dan alumni UIN Alauddin 

dalam pengabdiannya di masyarakat kelak.   

4. Integrasi Hard dan Soft Skill. Sistem pembelajaran STILeS 

tidak hanya membangun dan mengasah kemampuan 

intelektual keilmuan utama, tetapi juga mencoba 

menguatkan soft skill untuk mendukung kompetensi utama 

mahasiswa dan alumni. Bukan tidak mungkin bahwa 

penguasaan dan pengembangan keilmuan dan soft skill 

akan mendukung dan menguatkan daya saing dan mutu 

kinerja alumni UIN Alauddin Makassar. 

5. Integrasi Keilmuan dengan penerapannya pada penelitian 

dan pengabdian masyarakat. Penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang didukung oleh penguasaan keilmuan akan 

memberi penguatan yang sangat berarti dalam pencapaian 

output dan outcomes penelitian. Demikian pula dengan 

membawa hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat ke dalam materi pembelajaran, akan sangat 

membantu mahasiswa mencapai standar kompetensi 

keilmuannya.13  

Tradisi keilmuan merupakan suatu paradigma 

pengembangan ilmu pengetahuan yang imanen pada suatu tempat 

atau waktu dimana di dalamnya suatu komunitas berproses secara 

simultan ataupun periodik. Perkembangan tradisi keilmuan tidak 

bisa dilepaskan dari berbagai dinamika sosial yang melingkupinya 

sperti yang terlihat dalam jejak sejaran perkembangan Islam pada 

masa-masa awal. Fakta sejarah tidak boleh dinafikan ketika umat 

 
13 UIN Alauddin Makassar, Sistem Pembelajaran StudentTeacher 

Integrated Learning Centre, (Makassar: Akademik dan Pengembangan 

Kelembagaan, 2014),  h.3-4 
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Islam dengan semangat keberagamaan yang dimilikinya telah 

mewarnai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dengan 

melahirkan berbagai teori-teori pengetahuan yang pada gilirannya 

kemudian menjadi inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan 

secara luas. Beberapa tokoh muslim yang sangat menginspirasi 

tersebut adalah seperti Ibnu Rusyd dalam bidang filsafat, Ibnu Zina 

dalam bidang kedokteran, al-Biruni dalam bidang fisika, Ibnu 

Khaldun dalam bidang sosiologi, al-Khawarizmi dalam bidang 

matematika, dan yang lainnya. Yang menarik kemudian untuk 

dicermati dari tokoh-tokoh tersebut adalah kemampuan mereka 

untuk menguasai ilmu pengetahuan dalam beberapa bidang kajian 

yang berbeda sekaligus misalnya Ibnu Rusyd yang dikenal sebagai 

tokoh filsafat lewat dialog monumentalnya dengan al-Ghazali 

ternyata kemudian dalam penelusuran jejak intelektualnya yang 

banyak terekam pada berbagai karya tulis ilmiah seperti jurnal, 

buku, manuskrip, dan yang lainnya ternyata juga merupakan pakar 

dalam bidang kedokteran, sastra, fiqih, tafsir, dan yang lainnya. 

Kemampuan yang multi disiplin tersebut bisa dikatakan sebagai 

salah satu hasil dari integrasi keilmuan tanpa harus menjebak 

penguasaan ilmu pengetahuan pada ruang-ruang dikotomis yang 

sangat rigid. Hal ini digambarkan Azhar Arsyad dkk. bahwa 

munculnya ilmuwan-ilmuawan muslim dengan pengetahuan yang 

multi disiplin semacam al-Khawarizme (w. 846), Ibnu Khaldun 

(1334-1406), Ibnu Sina (980-1037) dan yang lainnya hanya dapat 

diwujudkan apabila diterapkan suatu pandangan universal dalam 

tradisi keilmuan Islam dengan menafikan langkah-langkah 
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destruktif yang mengarahkan penguasaan ilmu pengetahuan pada 

kerangka pembelajaran yang dikotomis. 14 

Tidak mengherankan kemudian apabila dalam 

perkembangannya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terkemuka 

di Indonesia misalnya sangat intens dalam mengupayakan suatu 

tradisi keilmuan yang dilandasi oleh semangat integrasi keilmuan. 

Dalam perkembangannya, berbagai metafora keilmuan 

dikembangkan dalam menggambarkan bagaimana kerangka 

filosofis yang mendasari integrasi keilmuan yang dikembangkan 

oleh berbagai perguruan tinggi berplat merah tersebut seperti UIN 

Sunan Kalijaga yang mengembangkan metafora ilmu jaring laba-

laba, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengembangkan 

metafora ilmu pohon keilmuan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

yang mengembangkan metafora ilmu roda keilmuan, UIN Sunan 

Ampel yang mengembangkan metafora ilmu menara kembar, UIN 

Alauddin Makassar yang sangat intens mengembangkan metafora 

ilmunya mulai dari kampus Rabbani, cemara ilmu, rumah 

peradaban, sampai pada kereta keilmuan.  

Fakta historis dimana umat Islam dengan deretan ilmuwan-

ilmuwan yang dimilikinya dengan penguasaan ilmu pengetahuan 

yang berbasis intergrasi tersebut enegaskan bagaimana umat Islam 

dengan tradisi keilmuan yang dimilikinya telah memberikan suatu 

pembuktian historis bahwa umat Islam memiliki kontribusi yang 

sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang 

menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana posisi umat Islam 

dalam transformasi perkembangan ilmu pengetahuan dalam era 

kekinian. Hal ini menarik untuk dicermati ketika fakta empiris 

 
14 Azhar Arsyad dkk., Membangun Universitas menuju Peradaban Islam 

Modern, (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 4 



15 

 

membuktikan bahwa umat Islam seolah-olah terhipnotis dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh Barat sehingga 

segala sesuatu yang dikatakan sebagai standar ilmiah dari 

pengetahuan selalu mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh 

Barat. Konsekuensinya, Islam menjadi komunitas yang tradisi 

keilmuannya berada di bawah bayang-bayang doktrin tradisi 

keilmuan Barat. Realiats ini tentu sangat tidak tepat karena secara 

konsep, tradisi keilmuan yang dimiliki umat Islam memiliki 

perbedaan mendasar dengan tradisi keilmuan Barat. Perbedaan ini 

dapat dilihat ketika tradisi keilmuan Barat banyak diwarnai oleh tiga 

aliran mainstream berupa empirisme dengan obyek empirisnya, 

rasionalisme dengan analisis logisnya, serta kritisisme dengan kritik 

konstruktifnya terhadap empirisme dan rasionalisme, ternyata 

dalam perkembangannya, tradisi keilmuan Islam diwarnai dengan 

beberapa sumber-sumber pengetahuan yang paling tidak memiliki 

persinggungan epistemologis dengan tiga aliran mainstream tradisi 

keilmuan Barat tersebut seperti pengakuan atas indera dengan 

obyek empirisnya dan akal dengan analisis logisnya di samping juga 

mengakui adanya sumber-sumber lain dari pengetahuan yang 

dalam hal ini adalah wahyu, intuisi, dan yang lainnya yang tidak 

ditemukan dalam tradisi keilmuan Barat. Kekhasan yang dimiliki 

oleh tradisi keilmuan Islam yang sarat dengan dimensi wahyu yang 

dalam pandangan peneliti merupakan perpaduan sistemik antara 

dimensi teosentris dan antroposentris. 

Sebagai suatu filosofi keilmuan yang baru di lingkungan UIN 

Alauddin Makassar atau lebih tepatnya dikatakan sebagai 

pengembangan dari filosofi keilmuan rumah peradaban, filosofi 

kereta keilmuan menggunakan metafora kereta api sebagai maskot 

keilmuannya. Konsekuensinya, berbagai aktivitas tri dharma 
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perguruan tinggi yang ada di lingkungan UIN Alauddin Makassar 

termasuk dalam kaitannya dengan epistemologi kajian Siyasah 

Syar’iah khususnya pada lingkungan Fakultas Syar’iyah dan Hukum. 

Pada dasarnya, kajian Siyasah Syar’iah telah dilakukan dari masa-

masa awal perkembangan Islam mengingat Islam bukan hanya 

sebagai agama yang bersifat teosentris yang melangit lalu kurang 

aktif berdialog dengan realitas sosial yang melingkupinya pada 

dimensi antroposentris termasuk dengan hal-hal yang bersifat relasi 

sosial antar manusia dalam suatu bingkai kenegaraan. Dalam 

rekam historisnya, tercatat ada beberapa tokoh yang intens 

mengkaji persoalan Siyasah Syar’iyah yang dalam hal ini adalah al-

Ahkam as-Sulthaniyah, karangan al-Mawardy asy-Syafi’y (wafat 450 

H), Abul Ya’la al-Farra’ al-Hambali (wafat 458 H.), Ghayyatsul-Umam, 

karangan al-Imam al-Haramain asy- Syafi’y (wafat 476 H). Kitab as-

Siyasah asy-Syar’iyah fi Ishlahir Ra’yu war Ra’iyyah karangan Ibnu 

Taimiyah (wafat 728 H), serta karangan dari murid dan sahabat 

Ibnu Taimiyyah yaitu Ibnu Qayyim yang mengarang kitab at-Thuruq 

al-Hukmiyah. Termasuk kitab klasik al-Kharaj yang dikarang oleh 

Abu Yusuf (wafat 181 H), salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah, 

serta banyak lagi kitab-kitab lainnya termasuk yang ditulis pada 

awal abad ke-20.15 Dalam berbagai karya ulama yang berkaitan 

dengan Siyasah Syar’iah tersebut, persoalan politik yang bernuansa 

dengan nilai-nilai syariat yang teo-antroposentris dikaji sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan suatu weltanschaung bahwa Islam 

merupakan agama yang memiliki jangkauan yang komprehensif 

dan holistik.  

 

 
15 Waroeng Kopi, Partai Islam dalam Peta Politik Indonesia, 

https://warkop.wordpress.com. (10 Januari 2020) 

https://warkop.wordpress.com/
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BAB II 

PELUANG DAN TANTANGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN 

ISLAM 

Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di 

Indonesia, dalam perkembangannya, memiliki peluang dan 

tantangan yang merupakan suatu fenomena akademik yang tidak 

bisa dipisahkan dengan dinamika perkembangan ilmu pendidikan 

Islam. Mastuki HS mengemukakan bahwa lembaga pendidikan 

tinggi di Indonesia, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 

dalam lingkup masyarakat yang memiki fakta pluralitas dan 

kesadaran komunal terkait pluralitas tersebut mempunyai peran 

yang sangat strategis dengan beberapa pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai keluhuran 

dan paripurna, dapat menjadi rujukan penting dan benteng 

moral paling terpercaya dalam mempertahankan sendi-sendi 

keberagaman masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari 

nilai-nilai etis universal yang imanen dengan ajaran Islam 

yang menjadikan dimensi tauhid dan kemanusiaan sebagai 

basis pengembangannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

umat Islam perlu memiliki kesungguhan dalam 

mengamalkan nilai-nilai itu dalam tatanan beragama, 

berbangsa dan bermasyarakat yang sebenarnya sudah 

imanen dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi yang 

holistik (kaffah). Posisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, 

sebagai lembaga akademik dan institusi keagamaan, berada 

pada posisi menentukan dimana Islam bisa memberikan 

sumbangan berharga bagi umat dan bangsa Indonesia 

melalui kajian, studi, dan penelitian mendalam berkenaan 
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dengan keagamaan yang kemudian ditegaskan dalam visi 

kelembagaan yang disebut dengan tri dharma perguruan 

tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta 

pengabdian kepada masyarakat.  

2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berada pada basis-basis 

komunitas Muslim dengan segala variannya. Pada saat yang 

sama perguruan tinggi Islam berada pada lingkungan 

sosiologis yang majemuk baik suku, bahasa dan agama. 

Selain itu, perguruan tinggi Islam juga sebagai asset 

pemerintah daerah. Posisi ini sangat menguntungkan karena 

dengan begitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam akan 

menjadi “penyangga wilayah” yang berfungsi sebagai 

penjaga moralitas, stabilitas, dan harmoni sosial 

berlandaskan nilai-nilai agama. 16 

Perguruan tinggi dalam posisinya sebagai lembaga 

pendidikan tertinggi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang 

sangat strategis dalam pengembangan keilmuan demi 

terwujudnya cita-cita pembangunan nasional sebagaimana 

termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menegaskan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan an membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangngnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

 
16 Mastuki HS, Paradigma Pendidikan Tinggi dan Posisi Perguruan Tinggi 

Agama Islam, 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=182#.

XvQoM-dlDv8 (19 Mei 2020) 

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=182#.XvQoM-dlDv8
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=182#.XvQoM-dlDv8
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, maniri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 17 

Amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 di atas menegaskan perlunya 

perguruan tinggi memposisikan diri sebagai wahana pembinaan 

peserta didik menuju pribadi yang lebih baik baik secara kognitif, 

psikomotorik, ataupun afektif dan hal ini memiliki ketekaitan erat 

dengan penguatan sisi humanis manusia yang pada gilirannya 

berimplikasi pada upaya mewujudkan konsep kampus humanis. Hal 

ini juga dipertegas oleh Nana Sudjana bahwa pendidikan pada 

dasarnya merupakan suatu upaya terstruktur oleh pendidik dalam 

mengarahkan peserta didik untuk belajar dalam ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif secara optimal.18 

  Dalam perkembangannya, perguruan tinggi keagamaan 

Islam menghadapi tantangan yang cukup besar seiring dengan 

perkembangan kehidupan manusia modern. Dalam proses 

tersebut, pengembangan paradigma keilmuan perguruan tinggi 

keagamaan Islam harus didukung oleh berbagai komponen 

pendidikan yang menjadi infrastruktur pengembangannya. 

Menyikapi hal tersebut, Umiarso dan Haris Fathoni Makmur 

berpendapat bahwa pendidikan Islam pada lembaga pendidikan 

seperti perguruan tinggi keagamaan Islam tentunya, perlu 

melakukan berbagai perubahan yang dalam hal ini adalah: 

1. Membangun sistem pendidikan Islam yang mampu 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas 

 
17 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, (ttp: Pustaka Hidayat Widyatama, tt.), h. 9 

18 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2004), h. 160  
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agar mampu mengantisipasi kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi untuk menghadapi tantangan dunia global 

menuju masyarakat Indonesia baru yang dilandasi dengan 

nilai-nilai illahiyah, kemanusiaan, dan masyarakat, serta 

budaya. 

2. Menata manajemen pendidikan Islam dengan berorientasi 

pada manajemen berbasis lembaga pendidikan agar 

mampu menyerap aspirasi masyarakat, dapat 

mendayagunakan potensi masyarakat, dan daerah 

(otonomi daerah) dalam rangka penyelenggaraan 

pendidikan Islam yang berkualitas. 

3. Meningkatkan demokrasi penyelenggaraan pendidikan 

Islam secara berkelanjutan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan masyarakat agar dapat menggali serta 

mendayagunakan potensi  masyarakat.19 

Tantangan lain yang dimiliki perguruan  tinggi keagamaan 

Islam adalah bagaimana menjembatani alumni pada dunia kerja. 

Dalam proses tersebut, Agus Zaenul Fitri menggambarkan bahwa 

ada beberapa upaya yang harus dilakukan yang dalam hal ini 

adalah, 1) managing self, yaitu keterampilan menata diri 

merupakan kompetensi dasar yang dibutuhkan dan dikembangkan 

oleh perguruan tinggi dan menjadi  prasyarat untuk 

mengembangkan kompetensi dan keterampilan tertentu, 2) 

communication, yaitu  kompetensi yang menjadi landasan utama 

bagi peningkatan kompetensi ilmu pengetahuan umum, 

pengembangan nilai, dan peningkatan keahlian dalam disiplin ilmu 

tertentu, 3) managing people and task, yaitu kompetensi yang pada 

 
19 Umiarso & Haris Fathoni Makmur, Pendidikan Islam dan Krisis 

Moralisme Masyarakat Modern, (Yogyakarta: IRCiSod, 2010), h. 220. 
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prinsipnya merupakan kompetensi menata orang dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan, 

4) mobilizing innovation and change, yaitu kemampuan lembaga 

dalam beradaptasi dengan adanya perubahan yang terjadi di dunia 

luar, dan memberikan pengaruh terhadap perubahan itu secara 

inovatif. 20 

Azyumardi Azra dalam menggambarkan problematika yang 

dihadapi oleh pendidikan Islam dewasa ini menyebutkan bahwa 

problematika yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sering terlambat dalam merumuskan langkah-langkah 

kostruktif merespon perubahan dan kecenderungan 

masyarakat yang sangat dinamis dari sekarang sampai 

pada masa-masa mendatang. 

2. Masih banyak terjebak pada kajian-kajian sosial dan 

humaniora sementara kurang responsif terhadap kajian-

kajian yang sifatnya mengarah pada ilmu-ilmu eksakta 

seperti fisika, kimia, biologi dan matematika dimana 

keempat bidang ilmu tersebut sangat berkaitan dengan 

pengembangan sains dan teknologi. 

3. Upaya pembaharuan pendidikan yang dilakukan kadang-

kadang kurang bersifat komprehensif dan holistis sehingga 

tidak mengherankan kemudian apabila hasilnya menjadi 

kurang maksimal. 

4. Lebih banyak berorienatsi pada masa lalu berupa 

romantisme sejarah kejayaan yang telah diperoleh tapi 

 
20 Agus Zaenul Fitri, Masa Depan Perguruan Tinggi Islam: Membangun Visi 

Kelembagaan Bereputasi Internasional, (Jurnal Episteme Vol. 8 No.2, 2013), h. 

242-243 
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kurang dibarengi dengan langkah-langkah konstruktif untuk 

menyongsong masa depan. 

5. Pengelolaan pendidikan Islam belum dikelola secara 

professional dalam berbagai aspeknya sehingga kadang-

kadang menjadi tertinggal lembaga pendidikan lainnnya. 21 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Azhar Arsyad bahwa 

dalam kaitannya dengan pengembangan tradisi keilmuan di 

lingkungan perguruan tinggi, ada beberapa problematika mendasar 

yang dhadapi perguruan tinggi seperti masih belum tajamnya visi 

kelembagaan yang diembang oleh perguruan tinggi, masalah 

peraturan perundang-undangan pendanaan dan penganggaran 

beserta implementasinya yang menunjukkan adanya dikotomi 

perguruan tinggi secara nasional, serta kondisi kampus yang sangat 

rentang mengarahkan civitas akademika menjadi civitas politika. 

Dalam hal output, terlihat bahwa berbagai problematika tersebut 

telah menghambat pengembangan tradisi keilmuan sehingga 

output perguruan tinggi juga mengalami problematika seperti 

munculnya kesenjangan antara kepentingan pendidikan pada 

perguruan tinggi dengan kepentingan pihak lain seperti pasar kerja 

misalnya, masih lemahnya kemampuan perguruan tinggi dalam 

menanamkan karakter, menggali potensi, serta membangun 

peradaban bangsa pada peserta didik. 22 

Sementara itu, Sarbiran mengemukakan bahwa perguruan 

tinggi di era globalisasi dihadapkan pada beberapa tantangan yang 

dalam hal ini adalah: 

 
21 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju 

Millenium Baru, (Jakarta: Logos, 1999), h. 58 

22 Azhar Arsyad dkk., Membangun Universitas menuju Peradaban Islam 

Modern, h. 75-76 
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1. Tantangan kondisional 

Tantangan kondisional dapat ditemukan pada perguruan 

tinggi berupa berbagai tantangan yang muncul yang sifatnya sangat 

kondisional. Meskipun sifatnya sangat temporal karena tergantung 

pada kondisi yang melingkupinya, fakta menunjukkan bahwa 

tantangan kondisional tersebut apabila tidak diantisipasi dari awal 

sangat rentang berkembang menjadi permasalahn yang sifatnya 

permanen.  

2. Tantangan situasional 

Tantangan situasional dapat ditemukan pada perguruan 

tinggi berupa adanya persaingan yang sangat masif dengan 

perguruan tinggi lain yang dalam hal ini bisa berupa persaingan 

dalam hal penyediaan jasa pendidikan,penyediaan  akses 

informasi, penyediaan investasi, serta penyediaan program 

pendidikan jarak jauh.  

3. Tantangan operasional 

Tantangan situasional dapat ditemukan pada perguruan 

tinggi berupa tantangan operasional bahwa perguruan tinggi 

sebagai pengembang dan permroses ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam kegiatan tri dharma yang terdiri atas pendidikan 

dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat 

serta tantangan operasional bahwa perguruan linggi sebagai 

penyelenggara dan pengelola jasa pendidikan.  

4. Tantangan mutu 

Tantangan mutu dapat ditemukan pada perguruan tinggi 

berupa tuntutan akreditasi perguruan tinggi yang semakin ketat 

yang pada gilirannya menjadi barometer mutu yang dimiliki oleh 

perguruan tinggi. Fakta membuktikan bahwa perguruan tinggi yang 
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memiliki akreditasi yang tinggi memiliki peminat yang lebih banyak 

dari perguruan tinggi yang memiliki akreditasi yang rendah. 

5. Tantangan moral agama 

Tantangan moral agama dapat ditemukan pada perguruan 

tinggi berupa upaya terstruktur yang harus diupayakan untuk 

mendudukkan perguruan tinggi, apalagi yang berlabel agama, 

untuk menjadi basis pengembangan moral agama. Fakta empiris 

yang menunjukkan bagaimana label sebagai masyarakat 

intelektual dengan level tertinggi dalam dunia pendidikan ternyata 

belum menjadi jaminan bagaimana perguruan tinggi bisa terlepas 

dari berbagai perilaku negatif seperti politik pragmatis berorientasi 

golongan, korupsi, kolusi dan nepotisme, perkelahian missal antar 

mahasiswa, dan semacamnya. 

6. Tantangan hubungan masyarakat 

Tantangan hubungan masyarakat dapat ditemukan pada 

perguruan tinggi berupa  program-program pengabdian pada 

masyarakat yang harus dikembangkan oleh perguruan tinggi 

sebagai bagian dari implementasi tri dharma yang dimilikinya. 

Dalam proses tersebut, semua civitas akademika pada perguruan 

tinggi harus memahami bahwa keberadaan sebuah lembaga 

pendidikan tidak boleh rigid untuk berinteraksi aktif dengan 

komunitas sosial yang ada di sekitarnya melalui program-program 

pemberdayaan masyarakat yang sifatnya konstruktif. 23 

  Peluang yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam adalah adanya kepemimpinan yang kuat. Aspek yang bisa 

dikatakan sebagai faktor penentu dari upaya pengembangan 

paradigma keilmuan perguruan tinggi keagamaan Islam adalah 

 
23 Sarbiran, Menerawang Perguruan Tinggi di Era Globalisasi, (Jurnal 

Cakrawala Pendidikan No. 1, 1997), h. 4-8 



25 

 

kepemipinan itu sendiri. Mengacu pada dinamika paradigma 

keilmuan yang ada pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang 

ada di Indonesia, terlihat bahwa kepemimpinan yang kuat dan 

visioner menjadi salah satu kunci kesuksesan pengembangan 

paradigma keilmuannya. Menyikapi hal tersebut, Imam Munawir 

menggambarkan beberapa karakter yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimipn pada perguruan tinggi keagamaan Islam dalam 

upaya mengakselerasi pengembangan paradigma keilmuannya 

sebagai berikut: 

1. Berpengetahuan. Seorang pemimpin harus memiliki 

kemampuan dalam bidang yang dipimpinnya dan 

mengetahui seluk-beluk bidang kegiatannya, baik dari 

dalam ataupun dari luar.  

2. Memiliki keberanian dan inisiatif. Keberanian merupakan 

kemampuan batin yang mengakui adanya rasa takut tapi 

mampu menghadapinya dengan tenang. Dalam konteks 

tersebut, pemimpin harus menjadi pengayom dan pelindung 

sehingga para bawahannya merasa terlindungi dengan 

kehadirannya. Selain keberanian, pemimpin juga harus 

mempunyai inisiatif yang merupakan kemampuan untuk 

bertindak meskipun tidak ada perintah yang didukung oleh 

berbagai pertimbangan guna perbaikan tugas 

kepemimpinan yang diembangnya.  

3. Tegas, bijaksana, adil, dan taat. Tegas adalah kesanggupan 

untuk mengambil keputusan dengan tegas apabila 

dibutuhkan ketegasan bersumber dari keyakinan dan 

kepercayaan diri seorang pemimpin. Bijaksana adalah 

kecakapan untuk bergaul dengan bawahan ataupun atasan 

dengan cara yang tepat diserta dengan pengambilan 
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keputusan secara bijak. Kebijakan merupakan kemampuan 

untuk menghargai, kapan harus bertindak, kapan harus 

diam, dan kapan harus menjadi pendengar. Adil berarti 

tidak memihak dan henya berkomitmen pada kebenaran. 

Adapun taat dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap 

keputusan yang telah disepakati dimana setiap keputusan 

bersama dijalankan secara konsekuen. 

4. Mempunyai pembawaan yang baik, semangat yang besar, 

dan memiliki keuletan. Dalam implementasinya, 

pembawaan yang baik merupakan penjelmaan empirik dari 

isi diri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin 

harus memiliki hasrat yang besar dan perhatian yang 

mendalam terhadap tugas yang dihadapinya serta ulet 

dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 

5. Tidak mementingkan diri sendiri dan dapat menguasi diri 

sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh mengambil 

keuntungan sendiri dari pekerjaan kelompok dalam 

organisasi yang dipimpinnya. Adapun dalam kaitannya 

dengan kemampuan menguasai diri sendiri, seorang 

pemimpin harus mengontrol diri dalam kepemimpinannya 

termasuk dalam komitmen yang telah dibangun bersama. 

6. Bertanggung jawab, ikhlas, dan bisa menjalin kerjasama 

yang baik. Seorang pemimpin akan berhasil dengan baik 

apabila memikul tanggung jawab atas kebijakan 

kepemimpinannya. Di samping itu, seorang pemimpin harus 

mempunyai jiwa yang ikhlas yang tidak hanya menuntut 

imbalan semata dengan kata lain pemimpin harus mencari 

ridha Allah swt. tanpa menghilangkan sisi 

profesionalitasnya. Kemampuan dalam menjalin kerjasama 
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yang baik bisa dipahami sebagai kemampuan seorang 

pemimpin dalam memahami kehendak dan kemampuan 

bawahannya sehingga dia mampu membangun prinsip 

kerjasama yang baik dengan mereka. 

7. Dapat menguasai persoalan secara terperinci dan menaruh 

simpati serta pengertian. Persoalan yang dimaksud adalah 

persoalan yang menyangkut posisinya sebagai seorang 

pemimpin. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan 

bawahannya karena dengan komunikasi yang baik maka 

berbagai persoalan dapat dipahami oleh bawahannya yang. 

Hal ini pada akhirnya akan membuat bawahan menjadi 

simpati terhadapnya dan memiliki pengertian tentang 

kepemimpinannya. 24  

  Berbagai syarat kepemimpinan yang harus mewujud pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam tersebut mampu diwujudkan 

karena sosok pemimpin merupakan sosok yang diharapkan untuk 

melakukan langkah-langkah inovatif-konstruktif dalam 

pengembagan paradigma keilmuan. Tentu dalam konteks ini tidak 

cukup hanya dengan membebankan visi pengembangan paradigma 

keilmuan berupa langkah-langkah inovatif-konstruktif tersebut 

pada seorang pemimpin tapi diperlukan pula dukungan yang 

bersifat menyeluruh dari semua civitas akademika yang ada di 

dalamnya.  

  

 
24 Imam Munawir, Asas-Asas Kepemimpinan dalam Islam, (Surabaya: 

Usaha Nasional, tt.), h. 169-179 
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BAB III 

KAJIAN SIYASAH SYAR’IYAH: SEBUAH KONSTRUK EPISTEMOLOGIS 

Istilah “Siyasah Syar’iyah” secara etimologis dapat 

dimaknai dengan merujuk pada makna dasar dari kata “Siyasah” 

yang dapat diartikan dengan arti mengemudi, mengendalikan, 

pengendali, atau cara pengendalian sebagai makna yang diambil 

dari kata “Siyasah” itu sendiri. Kata “Siyasah” sendiri diambil dari 

kata “Sa>Sa, YasuSu, Siyasah.25  Dalam perkembangannya, istilah 

“Siyasah” juga dapat diartikan sebagai pemerintahan, politik, dan 

kebijakan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Dengan 

adanya pemberian pembatasan terkait istilah “Siyasah” dengan 

kata “Syariyah”, dapat dipahami bahwa berbagai makna yang 

terkandung dalam isyilah “Siyasah” seperti mengemudi, 

mengendalikan, pengendali,  cara pengendalian, pemerintahan, 

politik, kebijakan, dan yang lainnya dapat dipahamis ebagai sesuatu 

yang dijalankan dengan menjadikan syariat sebagai pijakan 

normatifnya, baik secara teologis ataupun yuridis. 

Dalam kerangka terminologisnya, istilah “Siyasah Syar’iyah” 

mengacu pada istilah “Siyasah” itu sendiri sebagaimana 

digambarkan oleh Suyuthi Pulungan sebagai ilmu pemerintahan 

untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta 

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan 

dan konsistensi atau dengan kata lain merupakan pengaturan 

perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan umat manusia.26 Hal yang sama juga 

 
25 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), h. 417 

26 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 

h. 22-23. 
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diungkapkan oleh Ridwan bahwa istilah “Siyasah” dapat dipahami 

sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. 

Konsekuensinya, kajian tentang siyasah membahas tentang 

bagaimana penyelenggaraan suatu negara itu yang sudah tentu 

pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, 

mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat Kebijakan 

dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. 27 Dari 

beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa istilah 

“Siyasah” merupakan seperangkat konsep yang ada dasarnya 

mengatur kehidupan manusia untuk dapat mengatur kehidupan 

manusia dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Adanya penambahan kata “Syar’iyah” menjadi pembeda dari istilah 

“Siyasah Syar’iyah” dengan Siyasah lainnya yang mana Siyasah 

Syar’iyah menjadikan pijakan normatif teologis berupa al-Qur’an 

dan hadits sebagai magnum opus-nya. Dengan kata lain, bisa 

dikatakan bahwa Siya>sah Syar’iyah merupakan otoritas 

pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai 

peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak 

terdapat dalil tertentu sehingga bisa dikatakan bahwa Siyasah 

Syar’iyah  merupakan politik menurut ajaran syari’at yang telah 

Islam tegaskan dalam al-Qur’an dan hadits dengan segala konsep 

pengembangannya. Kata “Siyasah” pada awalnya memiliki banyak 

arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian 

digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara 

dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata 

 
27 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH 

UII Press, 2007), h. 75 
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“Siyasah” seperti mengendalikan, mengatur memerintah, 

mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat 

Kebijakan. Siyasah Syar’iyah berarti penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan yang berdasarkan syari’ah sehingga objek kajian 

Siyasah Syar’iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan 

syariat Islam. 

Sementara itu, Muhammad Iqbal dalam bentuk ulasan yang 

lebih terperinci mengemukakan bahwa pengertian dari Siyasah 

Syar’iyah dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Bahwa Siyasah Syar’iyah berhubungan dengan pengurus 

dan pengaturan kehidupan manusia. 

2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan (Ulu al-Amri) 

3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk 

menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan 

(Jalb al-Masalih wa Daf’ al-Masalih wa Daf’ al-Mafasid) 

4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan ruh atau semangat syari’at Islam yang universal. 28 

Abdul Wahab Khalaf, dalam Ridwan, membuat klasifikasi 

terkait dengan hukum-hukum dalam al-Qur’an sebagai berikut: 

1. Hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau 

keimanan (Ahkam al-I’tiqadiyah).  

2. Hukum-hukum yang berkenaan dengan pembinaan akhlak 

(Ahkam al-Khuluqiyah). 

3. Hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia (Ahkam al-

Amaliah), yang terdiri dari hukum yang berkenaan dengan 

 
28  Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 6 
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peribadatan (Ahkam Ubudiyah) dan hukum yang berkenaan 

dengan pergaulan antara manusia (Ahkam Mu’amalat). 

Hukum-hukum yang berkenaan dengan pergaulan antara 

manusia atau ahkam mu’amalat ini terdiri dari hukum 

keluarga, hukum perdata, hukum acara, hukum 

perundangundangan, hukum kenegaraan, dan hukum 

ekonomi.29 

Syari’at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas 

ditunjukan oleh al-Qur’an dan hadits yang dapat dibuktikan 

kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum 

syara’ yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-

dalilnya yang rinci dan fiqih adalah hasil dari ijtihad dan 

pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama al-Qur’an 

dan Hadits. Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar’iyah adalah otoritas 

pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai 

peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak 

terdapat dalil tertentu. Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar’iyah berarti 

politik menurut ajaran syari’at. Dalam bidang ini dibahas tentang 

ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah Syar’iyah atau Fiqh 

Siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada Fiqh dalam menerima 

perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan 

perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah 

Syar’iyah.30 

Dalam kaitannya dengan ruang lingkup Siyasah Syar’iyah, 

para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup 

 
29 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, h. 79 

30 Yusdani, Fiqh Politik Muslim: Doktrin Sejarah dan Pemikiran, 

(Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 22-23 
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Siyasah Syar’iyah. Di antaranya ada yang menetapkan ruang 

lingkup Siyasah Syar’iyah ada lima bidang kajian. Namun ada pula 

yang menetapkan ruang lingkup Siyasah Syar’iyah  menjadi empat 

atau tiga bidang kajian. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi 

ruang lingkup ruang lingkup Siyasah Syar’iyah tesebut menjadi 

delapan bidang kajian. Adanya Perbedaan tersebut merupakan 

suatu fenomena dari perbedaan sudut pandang dari para ulama 

dalam melihat suatu persoalan yang kemudian menjadi dinamika 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan tapi pada akhirnya 

masing-masing sudt pandang yang berbeda tersebut tetap akan 

bertemu pada akhirnya. Dalam meihat ruang lingkup Siyasah 

Syar’iyah, Azzuhri al-Bajuri, dengan mengutip pendapat H. A. Jazuli, 

mengemukakan bahwa Siyasah Syar’iyah merupakan nama lain 

dari Fiqh Siyasah yang memiliki ruang lingkup kajiannya meliputi 

beberapa aspek yang saling berkaitan satu sama lain yang dalam 

hal ini adalah: 

1. Siyasah Dusturiyah: Objek kajian Siyasah Syar’iyah yang 

bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan yang 

mengatur hubungan antara pimpinan, lembaga negara dan 

rakyatnya. 

2. Siyasah Dauliyah: Objek kajian Siyasah Syar’iyah yang 

bertumpu pada kajian hubungan antara warga negara dan 

negara, antara negara dengan negara serta hubungan 

internasional. 

3. Siyasah Maliyah. Objek kajian Siyasah Syar’iyah yang 

bertumpu pada kajian hubungan rakyat, harta dan 

pemerintahan atau kekuasaan. 31 

 
31 Azzuhri al-Bajuri, Pemikiran Politik Islam Najm al-Din al-Thufi: Kajian 

Siyasah Syar’iyah, (Jurnal Ilmiah Syar’iyah Vol. 18 No. 1, 2019), h. 11 
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Senada dengan apa yang dilakukan oleh Azzuhri al-Bajuri di 

atas, Muhammad Iqbal, dengan mengutip pendapat dari al-

Mawardi, Ibnu Taimiyah, serta Abdul Wahab Khalaf, 

mengemukakan bahwa ruang lingkup Siyasah Syar’iyah mencakup 

Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyasah Dusturiyah), ekonomi  dan moneter (Siyasah Maliyah), 

peradilan (Siyasah Qadaiyah), hukum perang (Siyasah Harbiyah), 

dan asministrasi negara (Siyasah Idariyah). Sedangkan Ibnu 

Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, iaitu 

peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan 

internasional. Kalau Abdul Wahab Khalaf membagi ruang lingkup 

kajian Siyasah Syar’iyah menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, 

hubungan internasional dan keuangan negara.32 

Sementara itu, A, Djazuli, dengan mengutip pendapat T. M. 

Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup Siyasah Syar’iyah 

menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai beriku; Kebijakan 

tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah 

Syar’iyah ), Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah 

Tasyri’iyah Syar’iyah), Kebijakan peradilan (Siyasah Qadhaiyah 

Syar’iyah), Kebijakan ekonomi dan moneter  (Siyasah Maliyyah 

Syar’iyah),  Kebijakan administrasi negara (Siyasah Idariyah 

Syar’iyah), Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional 

(Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah), politik 

pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah), politik 

peperangan (Siyasah Harbiyah Syar’iyah).33 

 
32 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 13 

33 A.Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-

Rambu Syar’iyah, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), h. 30 
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Dalam pengembangan Siyasah Syar’iyah, Muhammad Iqbal 

menggambarkan beberapa kriteria yang imanen dengan 

implementasi Siyasah Syar’iyah yang dalam hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Memiliki kesesuaian dengan syariat Islam 

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang 

kekuasaan dalam bingkai Siyasah Syar’iyah harus sesuai dan tidak 

boleh bertentangan dengan syari’at Islam sebagai basis 

pengembangannya. Hal ini sudah menjadi suatu suatu ketetapan 

bahwa segala kehidupan umat Islam termasuk di dalamnya adalah 

paradigma kejian studi keislaman yang dikembangkannya harus 

merujuk pada sumber utama ajaran Islam yang dalam hal ini adalah 

al-Qur’an dan hadits. Konsekuensina, kalau ternyata kebijkan 

politik tidak sesuai dan bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits, 

maka ha tersebut tidak boeh diikuti karena bisa dipastikan hukum 

atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun 

keburukan bagi umat. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi umat 

Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum Allah yang bersumber 

pada al-Qur’an dan hadits dan hanya Allah Swt. yang mempunyai 

hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana termaktub dalam 

QS.al-An’am/6:57 yaitu: 

ا 
َّ
مُ اِل

ْ
حكُ
ْ
بِه ٖۗ اِنِ ال وْنَ 

ُ
تَسْتَعْجِل مَا  مَا عِنْدِيْ  بِه ٖۗ  بْتُمْ 

ذَّ
َ
يْ وكَ ِ

ب  نْ رَّ م ِ نَةٍ  ِ
بَي  ى 

ٰ
عَل يْ  ِ

اِن   
ْ
 قُل

فٰصِلِيْنَ 
ْ
حَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ال

ْ
ِ ٖۗيَقُصُّ ال ه  لِلِّ

Terjemahnya:  

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang 

nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu 

mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu 

minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan 

hukum itu hanyalah hak Allah. dia menerangkan yang 

sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik". 
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2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan 

hukum dan pemerintahan 

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada 

pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat 

memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan 

kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. 

Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi 

menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif  

Islam, pemerintah adalah orang atau institusi  yang diberi 

wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang 

jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan 

undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah 

memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga 

kepada Allah Swt. Dengan begitu pemerintah, dalam perspektif 

Siyasah Syar’iyah, harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang 

dapat dipercaya, jujur dan adil. 

3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan 

melaksanakannya 

Kajian Siyasah Syar’iyah, dalam berbagai dimenasinya, 

harus memperhatikan prinsip elastitas dalam penerapannya. Hal ini 

tidak bisa dilepaskan dari fakta historis bahwa keberadaan 

Rasululllah Saw. sebagai nabi penutup memiliki misi untuk 

memberikan pencerahan kepada manusia yang bersifat holistis dan 

komprehensif. Dalam konteks ini, dimensi ajaran Islam yang 

imanen dalam seperangkat ajaran normatif, baik teologis ataupun 

yuridis, yang beliau bawa memberikan dimensi elastitas agar 

manusia tidak terjebak dalam kesulitan beragama. Semangat untuk 

tidak memberatkan ini telah ditegaskan dalam QS. an-Nisa/4:28 

yaitu: 
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ُ  يُرِيْدُ  نْ  الِلّه
َ
فَ  ا ِ

خَف  مْ  يُّ
ُ
سَانُ  وَخُلِقَ     عَنْك

ْ
اِن
ْ
 ضَعِيْفًا ال

Terjemahnya: 

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 

manusia dijadikan bersifat lemah. 

Hal yang sama  dalam kaitannya dengan perlunya 

memberikan kerangka penerapan syariat Islam yang tidak 

memberatkan juga telah Allah Swt. tegaskan dalam QS. al-

Hajj/22:78 yaitu: 

ِ   فِى  وَجَاهِدُوْا مْ   هُوَ   جِهَادِه ٖۗ   حَقَّ   الِلّه
ُ
   وَمَا  اجْتَبٰىك

َ
مْ   جَعَل

ُ
يْك

َ
ينِْ   فِى  عَل   حَرجٍَٖۗ   مِنْ   الد ِ

ةَ 
َّ
مْ   مِل

ُ
بِيْك

َ
مُ   هُوَ   اِبْرٰهِيْمَٖۗ   ا

ُ
ىك مُسْلِمِيْنَ   سَمه

ْ
   مِنْ   ە    ال

ُ
وْنَ   هٰذَا  وَفِيْ   قَبْل

ُ
   لِيَك

ُ
سُوْل  الرَّ

مْ   شَهِيْدًا
ُ
يْك

َ
وْنُوْا  عَل

ُ
ى  شُهَدَاءَۤ   وَتَك

َ
قِيْمُوا  النَّاسِ    عَل

َ
وةَ   فَا

ٰ
ل تُوا  الصَّ

ٰ
وةَ   وَا

ٰ
 الزَّك

ِ  وْاوَاعْتَصِمُ  مْ   هُوَ  ٖۗبِالِلّه
ُ
ىك

ٰ
ى فَنِعْمَ  مَوْل

ٰ
مَوْل

ْ
صِيْرُ  وَنِعْمَ  ال    ࣖ ۔ النَّ

Terjemahnya: 

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 

sebenar-benarnya. dia telah memilih kamu dan dia sekali-

kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia 

(Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim 

dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya 

Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu 

semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah 

Pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan 

sebaik- baik penolong. 
 

4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat  

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum di 

tengahtengah kehidupan sosial yang sarat dengan kepentingan. Hal 

ini dapat diwujudkan dalam rekrutmen dalam berbagai jabatan 

pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Berbagai 

tindakan destruktif yang menciderai nilai-nilai keadilan dalam 
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masyarakat seperti kolusi dan nepotisme harus dihindari. Isyarat 

normatif teologis yang menekankan perlunya berbuat adil di tengah-

tengah kehidupan masyarakat ini ditegaskan dalam QS. an-

Nahl/16:90 yaitu: 

َ   اِنَّ ۞   مُرُ   الِلّه
ْ
عَدْلِ   يَأ

ْ
اِحْسَانِ وَا  بِال

ْ
قُرْبٰى  ذِى  وَاِيْتَائِۤ   ل

ْ
فَحْشَاءِۤ   عَنِ   وَيَنْهٰى   ال

ْ
 ال

رِ 
َ
مُنْك

ْ
بَغْيِ  وَال

ْ
مْ  وَال

ُ
مْ  يَعِظُك

ُ
ك
َّ
عَل
َ
رُوْنَ  ل

َّ
 تَذَك

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. 

5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan 

(Jalb al-Maslih wa Daf’ al-Mafasid)  

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang 

kekuasaan haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan 

kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak 

dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti 

ada proses yang salah didalam hukum tersebut. 34 

Menyikapi hal tersebut, Muhamad Fatih Rusydi Syadzili 

mengemukakan bahwa intelektual muslim pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam berusaha memberikan landasan dan 

argumentasi yang kukuh terhadap eksistensi ilmu-ilmu agama 

Islam. Dalam konteks ini, ilmu-ilmu agama Islam mampu memberi 

legalitas dan justifikasi terhadap eksistensinya. Namun demikian, 

landasan filosofis yang kukuh dalam ilmu-ilmu agama Islam akan 

 
34 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 7 
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mampu membedakan antara disiplin ilmu agama Islam dengan 

ilmu-ilmu lainnya yang dikembangkan pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam.35 

Pengelolaan bidang-bidang keilmuan Islam di atas dalam 

konteks STAIN, IAIN atau UIN menjadi tanggung jawab akademik 

bagi fakultas-fakultas yang mengasuh dan mengelolanya yaitu: 

1. Fakultas Ushuluddin mengelola dua bidang keilmuan Islam 

terdiri atas bidang sumber ajaran Islam dan bidang 

pemikiran dalam Islam. 

2. Fakultas Syari’ah mengelola satu bidang yaitu bidang fiqh 

dan pranata sosial. 

3. Fakultas Adab mengelola dua bidang terdiri atas bidang 

bahasa dan sastra Arab serta bidang Sejarah Kebudayaan 

dan Peradaban Islam. 

4. Fakultas Tarbiyah mengelola satu bidang yaitu bidang 

pendidikan Islam. 

5. Fakultas Dakwah mengelola satu bidang yaitu bidang 

dakwah Islam. 36 

Epistemologi merupakan suatu bagian dari filsafat yang 

memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

karena dia bergerak pada wilayah  paradigmatik (pendekatan) 

untuk selanjutnya berkembang pada kerangka prosedural (metode) 

sampai pada kerangka operasional (teknik). Sebagai sebuah bagian 

dari dari filsafat yang berfungsi sebagai alat untuk menjawab 

pertanyaan “bagaimana?” sebagai kerangka procedural-

 
35 Muhamad Fatih Rusydi Syadzili, Peran Desain Pembelajaran dalam 

Pengembangan Moral Anak Didik, (Jurnal At-Ta'dib Vol.10 No.2, 2018), h. 129 

36 M. J. Langeveld, Menuju ke Pemikiran Filsafat, Terj. G.J. Claessn, 

(Jakarta: t.p. 1955), h. 29. 
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operasionalnya, epistemologi telah menjadi suatu pisau analisis 

untuk menelaah karakteristik kajian Siyasah Syar’iyah termasuk 

apa yang ada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, baik 

pada level sekolah tinggi, institut sampai pada level universitas 

dengan struktur keilmuan yang lebih kompleks. Dengan 

epistemologi, sumber, struktur, metode sampai pada validitas 

kajian Siyasah Syar’iyah dapat dielaborasi secara komprehensif. 

Keempat bagian dari epistemologi tersebut merujuk pada apa yang 

telah ditegaskan oleh Dagobert D. Runnes yang menggambarkan 

bahwa epistemologi merupakan suatu teori pengetahuan yang 

paling tidak dapat dijabarkan pada empat komponen yang dalam 

hal ini adalah sumber, struktur, metode sampai pada validitas. 37 

 Urgensi posisi epistemologi tersebut tentu dapat dipahami  

dari pernyataan Hassan Hanafi yang mengemukakan bahwa 

epistemologi memiliki peran yang sangat strategis dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tdak berlebihan 

apabila dikatakan bahwa hidup atau matinya ilmu pengetahuan dan 

pengembangannya ditentukan oleh seberapa besar penguasaan 

epistemologi. Penguasaan epistemologi yang baik berimplikasi 

praktis pada progresivitas pengetahuan sebailknya minimnya 

penguasaan epistemologi berimplikasi praktis pada terhambatnya 

pengembangan pengetahuan.38 Menambahkan apa yang 

disebutkan Hassan hanafi tersebut, Ali Syariati menyatakan bahwa 

menjadi salah satu syarat lahirnya suatu pengetahuan yang benar 

 
37 Dagobert D. Runes, Dictionary of Phylosophy, (New Jersey: Little Field 

Adams & Co, 1963), h. 49 

38 Hasan Hanafi, Dirasat Falsafiyah, (Kairo: Maktabah al-Misriyah, tt.), 

h.261 
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sehingga penguasaan epistemologi yang benar akan berimplikasi 

praktis pada lahirnya pengetahuan yang benar. 39 

Posisi epistemologi yang sedemikian sentral menunjukkan 

bagaimana urgensi epistemologi dalam penguatan kajian Siyasah 

Syar’iyah. Dalam penjabaran epistemologi sebagai kerangka 

filosofis, ada beberapa ciri dari berpikir filsafat yang menjadi 

prinsip penerapannya sebagaimana digambarkan oleh Jan Hendrik 

Rapar, lalu dikutip M. Sidi Ritaudin, yang dalam hal ini adalah: 

1. Berpikir radikal: Berpikir secara radikal adalah karakter 

utama filsafat, karena filosuf berpikir secara radikal, maka 

ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu 

entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti hanya pada 

suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu 

akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk 

menemukan akar seluruh kenyataan, termasuk realitas 

pribadinya.  

2. Mencari asas:  Karakter filsafat berikutnya adalah mencari 

asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu 

berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi 

realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka 

akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan 

realitas tersebut, oleh karena itu, mencari asas adalah salah 

satu sifaty dasar atau karakteristik filsafat. 

3. Memburu kebenaran: Berfilsafat berarti memburu 

kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak 

dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan, oleh 

sebab itu ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan 

 
39 Ali Syariati, Humanisme antara Islam dan Madzhab Barat, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1992), h. 28 
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diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Dengan 

demikian dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak 

pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak 

dari suatu kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih 

pasti. Kebenaran yang baru ini pun masih bersifat terbuka 

untuk diuji dan dikaji lagi sampai menemukan kebenaran 

yang lebih meyakinkan.  

4. Mencari kejelasan: Berfilsafat berarti berupaya 

mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Geisler 

dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat 

ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan 

intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang 

dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang 

tidak jelas, yang kabur dan yang gelap, bahkan juga yang 

serba rahasia dan berupa teka-teki. 

5. Berpikir rasional: Berpikir secara radikal, mencari asas, 

memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin 

dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. 

Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis dan 

kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar mengapai 

pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, 

melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan 

mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-

premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut 

pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran 

yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan 

secara logis. Tanpa berpikir yang logis-sistematis dan 

koheren, maka satu hal yang tak mungkin dicapai 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir 
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kritis ialah terus menerus mengegevaluasi dan 

memverifikasi argumen-argumen yang mengklaim diri 

benar. Berpikir logis-sistematis-kritis adalah ciri utama 

berpikir rasional, dan berpikir rasional adalah salah satu 

karakteristik filsafat.40 

Berbagai karakteristik yang imanen dengan proses berpikir 

filsafat tersebut, pada dasarnya, memiliki implikasi praktis pada 

wujud berpikir filsafat yang berbeda dengan proses berpikir biasa. 

Segala obyek pikir yang ada di alam semesta merupakan sarana 

untuk berpikir karena Allah swt sendiri dalam beberapa ayat telah 

menantang manusia untuk memaksimalkan berbagai obyek pikir 

tersebut untuk dibedah melalui proses berpikir atau akselerasi 

fungsi akal. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa ayat al-Qur’an 

seperti yang termaktub dalam QS. al-Ghasyiyah/88:17-20 yaitu: 

 
َ
اا

َ
ى  يَنْظُرُوْنَ   فَل

َ
اِبِلِ   اِل

ْ
يْفَ   ال

َ
ى  خُلِقَتْٖۗ   ك

َ
مَاءِۤ   وَاِل يْفَ   السَّ

َ
ى  رُفِعَتْٖۗ   ك

َ
بَالِ   وَاِل جِ

ْ
 ال

يْفَ 
َ
ى نُصِبَتْٖۗ  ك

َ
رْضِ  وَاِل

َ
ا
ْ
يْفَ  ال

َ
 سُطِحَتْٖۗ  ك

Terjemahnya:  

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 

diciptakan. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-

gunung bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia 

dihamparkan? 41 

 

 

 

 

 
40  M. Sidi Ritaudin, Mengenal Filsafat dan Karakteristiknya, (Kalam: 

Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol. 9 No. 1 Tahun 2015), h. 136-138 

41 QS. al-Ghasyiyah/88:17-20 
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BAB IV 

SUMBER KAJIAN SIYASAH SYAR’IYAH PADA PERGURUAN TINGGI 

KEAGAMAAN ISLAM 

A. Wahyu sebagai Sumber Kajian Siyasah Syar’iyah pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Tidak bisa dipungkiri bahwa posisi al-Qur’an sebagai 

magnum opus ajaran Islam telah menduudkkan kitab suci yang 

diturunkan kepada Rasulullah saw. untuk selanjutnya disampaikan 

kepada seluruh umat manusia ini sebagai sebagai sebuah sumber 

normatif-teologis ajaran islam. Dalam konteks ini, berbagai dimensi 

ajaran Islam, baik dalam aspek akidah, Syar’iyah, ataupun akhlak 

merujuk pada al-Qur’an sebagai sumber rujukannya. Posisi wahyu 

sebagai bagian yang imanen dalam al-Qur’an digambarkan oleh 

Harun Nasution sebagai suatu istilah dengan asal kata “al-wahy” 

dan dapat diartikan dengan suara, api, atau kecepatan, 42 Ketiga 

fenomena kosmos yang menggambarkan kata”al-wahy” bisa 

menunujukkan bagaimana wahyu dalam posisinya sebagai sumer 

ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, suara, api, atau kecepatan 

memiliki makna sistemik dimana suara merupakan suatu 

transformasi audio yang sarat dengan makna, api merupakan 

bentuk dzat panas yang memiliki sifat membakar, sementara 

kecepatan merupakan suatu kemampuan untuk bergerak 

menembus ruang dan waktu yang memangkas batas jarak ataupun 

periode waktu. Oleh karena itu, wahyu dalam posisinya sebagai 

sumber kajian siyasah Syar’iyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam dapat dipahami sebagai sebuah sumber yang mampu 

bertrasnformasi secara cepat dan memberikan efek yang 

membekas dalam kehidupan manusia.  

 
42 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, (Jakarta: UI-Press, 

1982), h. 15 
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Sebagai sumber pengetahuan, wahyu secara umum 

diturunkan Allah swt kepada nabi dan rasul sebagai manusia pilihan 

yang telah dipilih untuk menyampaikan risalah kepada seluruh 

umat manusia. Tapi dalam konteks yang lebih khusus, 

sebagaimana digambarkan Miska Muhammad amin, bahwa wahyu 

juga diturunkan pada selain nabi dan rasul yang dalam hal ini 

diberikan pada manusia-manusia pilihan lainnya yang belum 

sampai pada derajat nabi dan rasul serta juga disampaikan kepada 

jin dan hewan. Dalam mengggambarkan perbedaan wahyu dengan 

berbagai obyek langsung yang berbeda tersebut, digambarkan 

bahwa: 

1. Perbedaan wahyu yang diterima Rasulullah saw. dengan 

wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul sebelum beliau 

adalah wahyu yang diberikan kepada paranabi dan rasul 

sebelum beliau adalah terbatas pada komunitas sosial 

tertentu serta dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun wakyu 

yang diturunkan kepada Rasulullah saw. diperuntukkan bagi 

seluruh umat manusia dan berifat tidak terbatas dalam lokus 

ruang dan waktu. 

2. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul berupa 

ajaran keagamaan yang sudah tidak pernah lagi diturunkan 

Allah swt. kepada siapapun. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

wahyu tersebut memiliki kekhasan pada setiap dimensi 

penurunnya pada nabi dan rasul. Adanya persamaan seoerti 

pada wilayah penekanan monoteisme merupakan suatu 

ikatan pokok yang tidak termasuk dalam konteks ini 

termasuk di dalamnya dalam hal kesamaan adanya perintah 

puasa yang dibawa pada risalah nabi dan rasul tapi bentuk 

pelaksanaannya yang berbeda. 

3. Wahyu yang diturunkan pada kepeda perseorangan yang 

dalam halini mereka yang belum sampai pada level nabi dan 

rasul ataupun kepada hewan dan jin merupakan wahyu yang 

tidak berbentuk risaah keagamaan serta tidak diwajibkan 

untuk disampaikan pada orang lain. Dimensi wahyu tersebut 
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lebih pada dimensi kebutuhan perseorangan bagi yang 

menerimanya. Wujud dari wahyu seperti ini dapat dilihat dari 

wahyu yang diberikan kepada ibu Musa untuk 

menghanyutkan bayinya di sungai agar selamat dari 

kekejaman Fir’aun, wahyu yang diberikan kepada burung 

Manyar berupa pengetahu untuk membangun sarangnya 

yang indah, dan semacamnya.43 

Posisi wahyu sebagai sumber kajian Siyasah Syar’iyah pada 

perguruan tingi keagamaan Islam tidak bisa dilepaskan dari posisi 

wahyu yang umumnya selalu diposisikan sebagai dasar paradigma 

keilmuan. Berkaca pada filosofi kereta keilmuan yang 

dikembangkan UIN Alauddin Makassar berupa kereta keilmuaan 

tergambar bagaimana posisi wahyu yang sangat sentral 

sebagaimana tergambar pada ilustrasi berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Filosofi Kereta Keilmuan 

 Dalam gambar filosofi kereta keilmuan di atas, tergambar 

posisi sentral wahyu sebagai sumber kejian studi islam yang 

dikembangkan di lingkungan UIN Alauddin Makassar termasuk di 

dalamnya kajian Siyasah Syar’iyah. Keberadaan wahyu daam 

konteks ini menjadi sebuah pijakan normatif-teologis yang 

 
43 Miska Muhammad Amin, Epistemologi  Islam: Pengantar Filsafat 

Pengetahuan Islam, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), h. 23-24 
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mengarahkan kajian Siyasah Syar’iyah untuk tetap mengaju pada 

magnum opus-nya yang dalam hal ini adalah al-Qur’an. Hal ini telah 

ditegaskan Ahmad Syafi’i Ma’arif bahwa kumpulan isyarat normatif 

teologis yang imanen dala al-Qur’an sarat dengan berbagai petunjuk 

yang mengarahkan manusia pada pemahaman dunia yang lebih 

baik. Dengan mengacu pada upaya untuk membawa wahyu sebagi 

acuan dalam berdialektika dengan berbagai realitas kehidupan 

yang terus bergera dinamis maka manusia akan tetap berada pada 

kebenaran dan kehidupan yang lebih baik. 44 Senada dengan apa 

yang dikemukakan Ahmad Syafi’i Ma’arif tersebut, Fazlur Rahman 

mengemukakan bahwa dengan menjadikan wahyu sebagai pijakan 

teologis normatif dalam setiap aktivitas kehidupannya, umat 

manusia telah membawa posisi Tuhan pada sebuah sumbu 

eksistensi yang benar-benar bersifat fungsional sehingga akan 

terus memberikan efek pencerahan yang tidak terputus dalam 

kehidupan mereka yang profan.45 

 Posisi wahyu yang imanen dalam al-Qur’an sebagai  sumber 

rujukan utama dalam kajian studi Islam termasuk kajian Siyasah 

Syar’iyah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak bisa hanya 

dipahami sebagai sebuah kajian yang tertutup hanya pada bagian 

yang tertulis dalam teks tapi jauh lebih dari itu banyak aspek yang 

melingkupi teks yang  juga turut memberikan makna konstruktif 

dalam pemaknaannya. Dalam konteks ini, Sahiron Syamsuddin, 

sebagaimana dikutip Ulya, mengemukakan bahwa studi al-Qur’an 

memiliki beberapa dimensi yang dalam hal ini adalah: 

1. Dirasah ma fi al-Nash 

Yaitu menjadikan teks atau ayat al-Qur’an sendiri sebagai 

obyek kajian. Tujuan kajian semacam ini bisa saja beragam, 

 
44 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta: 

LP3ES, 1985), h. 10 

45 Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur’an, (Bandung: Penerbit Pustaka, 

1983), h. 1 
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tergantung pada kepentingan dan keahlian masing-masing 

pengkaji. Sebagian pengkaji ingin menguak worldview al-Qur’an 

tentang konsep permasalahan tertentu sehingga hasilnya dapat 

digunakan sebagai sarana legitimasi atau bahkan diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Studi semacam ini telah banyak 

dilakukan oleh para intelektual muslim maupun non-muslim. 

Sebagai contoh bisa dicermati karya mufassir Indonesia, Quraish 

Shihab yang berjudul Wawasan al-Qur’an. Karya ini berisi 

pandangan-pandangan al-Qur’an tentang tema-tema tertentu yang 

aktual khususnya di bumi Indonesia. Contoh lain karya seorang 

outsider, Toshihiko Izutsu dari Universitas Keio, Jepang yang 

berjudul The Structure of the Ethical Term in the Koran. Karya ini 

memiliki versi Indonesia yang berjudul Konsep-Konsep Etika.  

2. Dirasah ma haula al-Qur’an 

Kajian ini menempatkan hal-hal di luar teks al-Qur’an, 

namun masih berkaitan sangat erat dengan kemunculannya 

sebagai obyek kajian, seperti contoh kajian tentang asbab-al-nuzul, 

sejarah penulisan dan kodifikasi teks, qiraah, naskh mansukh, dan 

lain-lain.Sebagai contoh bisa dicermati karya Taufik Adnan Amal, 

yang berjudul Rekonstruksi Sejarah al-Qur’an atau juga karya 

disertasi Hasanuddin AF, yang berjudul Perbedaan Qiraat dan 

Pengaruhnya terhadap Istinbat Hukum dalam al-Qur’an, yang telah 

diujikan di IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1994. 

3. Tafsir al-Qur’an 

Yakni kajian yang menjadikan pemahaman terhadap teks 

al-Qur’an sebagai sasaran kajian. Sebagaimana telah kita ketahui 

bahwa sejak al-Qur’an diturunkan pada masa Nabi hingga 

sekarang, al-Qur’an dipahami dan ditafsirkan oleh umat Islam, baik 

secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu, dan 

baik secara mushafi maupun secara tematik. Yang bisa menjadi titik 
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perhatian dari kajian tafsir ini antara lain terkait dengan metode, 

hasil penafsiran, sudut-sudut tertentu yang mempengaruhi 

penafsiran, penafsir yang menafsirkan, dan seterusnya. Kajian di 

bidang ini sebagaimana karya Ahmad Zaki Mubarak yang berjudul 

Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur’an 

Kontemporer ala M. Syahrour, juga karya disertasi Nurjannah Ismail 

dari IAIN Sunan Kalijaga tahun 2002 yang berjudul Wanita dalam 

Surat al-Nisa (Kajian terhadap Tafsir al-Thabari, al-Razi, al-Manar) , 

dan lain-lain 

4. Living al-Qur’an dan living tafsir 

Kajian ini memberikan perhatian pada respons masyarakat 

terhadap teks al-Qur’an dan hasil penafsiran seseorang. Termasuk 

dalam pengertian masyarakat adalah resepsi mereka terhadap teks 

tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial terhadap al-

Qur’an dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

pentradisian bacaan surat atau ayat tertentu pada acara dan 

seremoni sosial keagamaan tertentu. Sementara itu, resepsi sosial 

terhadap hasil penafsiran terjelma dalam dilembagakannya bentuk 

penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar 

maupun kecil. Teks al-Qur’an yang hidup di masyarakat itulah yang 

disebut the living Qur’an, sementara pelembagaan hasil penafsiran 

tertentu dalam masyarakat disebut the living tafsir.46 

B. Ilham sebagai Sumber Kajian Siyasah Syar’iyah pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Ilham merupakan salah sumber pengetahuan termasuk 

dalam hal ini adalah kajian Siyasah Syar’iyah. Hal yang menarik 

 
46 Ulya, Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur’an: Penggunaan Ilmu-

Ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: 

Idea Press, 2017), h.  
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kemudian untuk dicermati adalah perbedaan apa yang mendasari 

antara ilham dan inspirasi mengingat kedua istilah tersebut 

biasatidak bisa dibedakan satu sama lain. Dalam menggambarkan 

titik persamaan sekaligus perbedaan yang terletak pada keduanya, 

Notonagoro mendefinisikan bahwa inspirasi dan ilham dibalik 

kesamaanya sebagai sesuatu yang datang dari dalam diri manusia 

karena adanya pemantik stimulus dari luar, maka keduanya 

memiliki perbedaan mendasar yang dalam hal ini bisa dipahami 

bahwa inspirasi merupakan bisikan batin yang timbul dengan 

adanya stimulus dari luar sementara ilham merupakan suatu 

bisikan batin yang merupakan pemberian intuitif dari Allah swt. 

kepada hamba-hamba-Nya.47  Apa yang dikemukakan Natonagoro 

tersebut menarik untuk dicermati karena dalam posisinya sebagai 

sumber kajian Siyasah Syariyah, posisi ilham yang dalam istilah 

kajian filsafat disebut dengan pemberian intuitif memiliki kesamaan 

yang erat dengan inspirasi. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan 

manusia dimana apabila seseorang ingin mendapatkan ilham maka 

mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada 

perolehan ilham tersebut misalnya dengan melakukan meditasi, 

membaca kitab-kitab suci, dan semacamnya. Adanya berbagai 

aktivitas yang berkaitan dengan dimensi keagamaan tersebut 

merupakan suatu isyarat bahwa terlepas dari ilham yang 

merupakan pemberian langsung Allah swt. kepada para makhluk 

terpilihnya tapi adanya upaya-upaya yang ditempuh manusia untuk 

dapat sampai pada pemberian tersebut, secara sepintas, memiliki 

persentuhan epistemologis dengan inspirasi.  Asumsi ini bisa 

dibuktikan dengan fenomena dari pemerolehan inspirasi yang 

 
47 Notonagoro, Azas-Azas Filsafat, (Yogyakarta: Yayasan Pembinaan 

Fakultas Filsafat UGM, 1969), h. 25  



50 

 

ditempuh oleh orang-orang misalnya dengan melakukan kunjungan 

ke tempat-tempat yang inspiratif seperti pada lokasi yang dekat 

dengan lingkungan alam, mereka membaca berbagai literatur karya 

para penulis hebat, dan semacamnya, Yang membedakan antara 

inspirasi dan ilham dalam konteks ini hanya terletak pada corak 

berdimensi teologis yang mewarnai ilham sementara inspirasi 

memiliki cakupan yang lebih mengarah pada berbagai stimulus 

datangnya pemberian intuitif meskipun tidak berdimensi teologis. 

Penulis dalam konteks ini bisa memahami bahwa antara ilham dan 

inspirasi merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain dan merupakan sumber kajian siyasah Syar’iyah yang 

sangat penting.  

 Dalam posisinya sebagai sumber kajian siyasah Syar’iyah 

pada perguruan tinggi keagamaan Islam, ilham dapat diakselerasi 

dengan menguatkan berbagai stimulus yang dapat mendorong 

munculnya ilham atau inspirasi yang imanen pada diri seseorang. 

Manarik sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa manusia 

dapat diilustrasikan persis seperti sebuah sumur dimana apabila 

sumur tersebut hendak dialiri air maka ada dua cara yang data 

dilakukan yang dalam hal ini adalah dengan mencari sumber mata 

air dari luar dirinya untuk selanjutnya mengalirkan air dari sumber 

air lain tersebut ke dalamnya. Cara yang pertama ini mirip dengan 

upaya untuk untuk mengakselerasi pemahaman kajian siyasah 

Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan Islam dengan 

memperkuat referensi-referensi yang berkaitan dengan kajian 

siayasah suariah dengan berbagai didalamnya. Cara kedua yang 

dapat dilakukan untuk mengisi sumur tersebut dengan air adalah 

dengan menggali dasar terdalam dari sumur tersebut sampai 

kemudian memancar mata dari dalamnya. Dalam ilustrasi kedua 
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ini, dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk potensial 

dengan segala potensi yang imanen dengan penciptaannya. 

Posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah swt. yang telah ditiupkan 

ruh ciptaan Allah swt. membuktikan bahwa ada potensi ilahiyah, 

meskipun dengan takaran yang lebih rendah, imanen dalam diri 

manusia. Proses ditiupkannnya ruh ciptaan Allah swt. dalam diri 

manusia tersebut yang bisa dibahasakan sebagai sebuah potensi 

yang luar biasa yang dapat dibangkitkan dengan ilham atau 

inspirasi tergambar dalam QS. Shad/38:72 yaitu: 

يْتُه   فَاِذَا وْحِيْ  مِنْ  فِيْهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ ه   فَقَعُوْا رُّ
َ
 سٰجِدِيْنَ  ل

Terjemahnya: 

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan 

kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu 

tersungkur dengan bersujud kepadanya". 

 Hal yang sama juga dapat ditemukan pada QS. as-

sajadah/32:09 yaitu: 

ىهُ   ثُمَّ  وْحِه    مِنْ   فِيْهِ   وَنَفَخَ   سَوه    رُّ
َ
مُ   وَجَعَل

ُ
ك
َ
مْعَ   ل بْصَارَ   السَّ

َ
ا
ْ
دَةَٖۗ   وَال ٕـِ فْ

َ
ا
ْ
ا  وَال

ً
ا   قَلِيْل   مَّ

رُوْنَ 
ُ
 تشَْك

Terjemahnya: 

Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke 

dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan dia menjadikan bagi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit 

sekali bersyukur. 

 Dua ayat di atas yang menggambarkan bagaimana dalam 

diri manusia telah ditiupkan ruh ciptaaan Allah mengisyaratkan 

bahwa manusia memiliki potensi yang sangat kuat untuk menerima 

ilham dan inspirasi dari Alah swt. Dengan kata lain, ada sebuah 
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pertalian kosmik yang mengikat anata manusia sebagai hamba 

Allah swt. yang telah diberikan label sebagai khalifatullah untuk bisa 

menangkap berbagai isyarat ayat-ayat Allah swt., baik qauliyah 

ataupun kauniyah, untuk selanjutnya berbagai isyarat normatif 

tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah ilham atau inspirasi. 

Ilustrasi sederhananya adalah posisi ruh sebagai suatu potensi 

yang dapat menangkap dan mengembangkan ilham dan inspirasi 

dapat diilustrasikan dengan sebuah kartu telpon seluler yang 

dipasang pada masing-masing telepon seluler. Ketika sinyal dari 

penyedia operator jaringan mengirimkan sinyal maka kartu tersebut 

berfungsi untuk menangkap sinyal tersebut. Demikian pula ilham 

dan inspirasi yang dikirimkan maka harus ditangkap denga ruh yang 

memainkan peran staregis layaknya kartu telpon seluler yang 

dipasang pada masing-masing telepon seluler tadi.  

C. Akal sebagai Sumber Kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

Akal merupakan sumber studi Islam berikutnya dalam 

kajian studi Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

termasuk di dalamnya adalah kajian Siyasah Syar’iyah. Dalam 

menggambarkan pertanyaan apa itu akal, Abi Al-Fadlil Jamaluddin 

Muhammad bin Mukrim Ibn Mandlur mengemukakan bahwa kata 

“akal” berasal dari bahasa Arab (al-‘Aql), dalam al-Qur'an berbentuk 

‘aqala yang berarti mengikat. Kata “al-A‘aql” juga berarti al-Hajr 

yang dapat diartikan dengan menahan, al-Nuha yang artinya 

Kebijakan yang merupakan lawan dari al-Huma yang artinya lemah 

pikiran, “akal” juga berarti al-Qalbu, lebih jauh kata “Aqala” juga 

dapat diartikan dengan memahami. 48 

 
48 Abi Al-Fadlil Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Ibn Mandlur, Lisan al-

Arab Arab, Juz XI, (Beirut, Darul Shadr, 1990), h. 458 
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Dalam menggambarkan tingkatan akal, al-Ghazali, 

sebagaimana dikutip Fuadi, mengemukakan bahwa akal manusia 

terbangun atas beberapa tingkatan yang dalam hal ini adalah: 

1. Akal hayulani atau akal material Akal ini berguna untuk 

memahami dan mengetahuitentang kenyataan-kenyataan 

materi yang ada secara mendasar, maka untuk 

mendapatkan kebenaran akal hayulani ini harus melalui 

indera, karena materi merupakan akal pertama untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang hakikat sesuatu, 

2. Akal naluri. Akal ini bekerja dan berfungsi setelah 

manusiamengetahui sejumlah ilmu-ilmu dasar yang apriori. 

Akal ini berupaya untuk mengetahui tentang hakikat di balik 

kenyataan-kenyataan yang ada. Usaha untuk mendapatkan 

kebenaran di luar kenyataan materi, merupakan hasil kerja 

akal naluri. Melalui akal naluri pengetahuan manusia akan 

melaju lebih jauh dari pengetahuan dasarnya dan memberi 

keyakinan akan kebenaran yang diperolehnya. 

3. Akal aktif atau akal aktual. Akal ini berfungsi untuk 

memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak 

diragukan lagi kebenarannya. Akal ini dapat mengetahui 

beberapa pengetahuan teoritis, sehingga ia mampu 

menampilkan kembali bentuk-bentuk rasional yang 

diketahui. 

4. Akal mustafad. Akal ini fungsinya lebih jauh di-bandingkan 

akal-akal sebelumnya. Bahkan menurut Al-Ghazali akal 

mustafad ini tergolong akal tingkat tinggi. Melalui akal ini 

manusia mampu mengetahui dan mengenal sesuatu serta 

sekaligus sanggup menghubungkan diri dengan akal 

kesepuluh (akal fedal), potensi daya akal mustafad ini 
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cukup besar. Bahkan ia menyerupai prinsip-prinsip wujud 

semata.49 

Dalam melihat posisi akal sebagi sumber kajian studi Islam 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam termasuk di dalamnya 

adalah kajian Siyasah Syar’iyah, dialektika yang terbangun dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya aliran rasionalisme. 

Aliran rasionalisme merupakan aliran filsafat yang memahami 

bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Dalam konteks ini, P. 

Hardono Hardi mengemukakan bahwa budi, nama lain dari rasio, 

berupaya mengatasi berbagai pengandaian yang mungkin menjadi 

bagian dari budi sendiri sehingga sinar yang sangat terang bisa 

memancarkan diri. Pada tingkat ini, masalah umum dari 

pengetahuan muncul sebagai obyek kesibukan sendiri 

pengetahuan menjadi problematik bagi dirinya sendiri. 50 Senada 

dengan apa yang dikemukakan P. Hardono Hardi tersebut, Gatot 

Anwar Nasution mengemukakan bahwa rasionalisme merupakan 

doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah 

ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan 

analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman 

inderawi. Rasionalisme menentang paham empirisme, karena 

kaum rasionalis berpendapat bahwa ada kebenaran yang secara 

langsung dapat dipahami. Dengan kata lain, orang-orang yang 

menganut paham rasionalis ini menegaskan bahwa beberapa 

prinsip rasional yang ada dalam logika, matematika, etika, dan 

 
49 Fuadi, Peran Akal menurut Pandangan al-Ghazali, (Jurnal Substantia 

Vol. 15, No. 1, 2013), h. 85 

50   P. Hardono Hadi, Filsafat Pengetahuan, (Yogyakarta: Kentungan, 

1991), h. 6-8 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-anda-ketahui-tentang-berpikir-analisis/119666
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rasionalisme/116341
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-empirisme/116337/
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rasionalisme/116341
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-etika/115988
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metafisika pada dasarnya benar.51 Aliran rasionalisme ini 

dikembangkan oleh tokoh-tokohnya seperti Rene Descartes, Baruch 

Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibzniz, Christian Wolff, dan yang 

lainnya. 

Eksistensi akal dan fungsinya pada prinsipnya mendapat 

tempat yang tinggi pada diri manusia, bahkan akal bisa menguasai 

manusia sepenuhnya, seseorang akan mempunyai kedudukan, 

mempunyai ilmu pengetahuan dan kepekaan sosial dikarenakan 

reaksi akalnya yang aktif dan berpotensi. namun demikian akal juga 

menjadi kelemahan dan keterbatasan untuk mengetahui sesuatu 

atau mendapatkan kebenaran pengetahuan. Menyikapi hal 

tersebut, Mulyadhi Kartanegara mengemukakan bahwa ketika 

manusia memiliki nafsu dengan ketiga bagiannya yang terdiri atas 

nafsu syahwat, nafsu amarah, serta nafsu rasional, maka mereka 

harus mampu mensinergikan ketiga fakultas nafsi tersebut melalui 

kemampuan manajerial yang dimainkan oleh akal. Dalam konteks 

tersebut, akal merupakan potensi dasar manusia yang diharapkan 

mampu untuk menjembatani relasi konstruktuf atas masing-masing 

nafsu yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 52 

Dalam implementasi praktisnya, berbagai kerangka 

metodis dalam kajian Siyasah Syar’iah tidak bisa dipisahkan dari 

keberadaan akal sebagai salah satu anugerah Allah swt. yang 

diberikan pada manusia untuk menalar berbagai fenomena dalam 

kehidupannya. Dalam menggambarkan kedudukan akal sebagai 

 
51 Gatot Anwar Nasution, Apa yang dimaksud dengan Rasionalisme?, 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rasionalisme/116341. (02 

April 2020) 

52 Mulyadhi Kartanegara, “Membangun Kerangka Ilmu: Perspektif 

Filosofis”, dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, Problem dan Prospek 

IAIN: Antologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2000), h. 256 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-rasionalisme/116341.%20(07
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salah satu sumber kajian Siyasah Syar’iyah, Haddise 

mengemukakan bahwa paradigma ilmiah yang berkembang dalam 

tradisi intelektual Islam menekankan dua rujukan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang dalam hal iimi adalah rujukan normatif (al-

naql) serta rujukan akal (al-aql). Dalam implementasinya, rujukan 

akal sebagai pelengkap atas kajian terhadap nash-nash normatif 

bisa dipahami bahwa wujud penggunaan daya pikir manusia yang 

ditata sedemikian rupa untuk dapat berpikir taksonomis dan logis 

demi tersingkapnya obyek pengetahuan yang dikaji. 53 

D. Indra sebagai Sumber Kajian Siyasah Syar’iyah pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Empirisme merupakan aliran dalam filsafat yang 

menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman 

berupa pengalaman lahir yang menyangkut dunia serta 

pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Adapun 

posisi akal dalam pandangan empirisme hanya berfungsi sebagai 

pengatur dan pengolah data yang diperoleh melalui pengalaman. 

Oleh karena itu, aliran empirisme berpandangan bahwa manusia 

tidak mempunyai ide bawaan. Kelahiran mereka di muka bumi ini 

ibarat selembar kertas putih dan bersih yang kemudian diwarnai 

dengan berbagai pengalaman, baik pengalaman lahir ataupun 

pengalaman batin.54  Senada dengan apa yang disampaikan oleh 

Rodliyah Khuza’i tersebut, Ayatullah Murtadha Muthahhari 

mengemukakan bahwa alam semesta merupakan sumber 

pengetahuan. Yang dimaksud dengan alam semesta disini 

 

53 Haddise, Filsafat Hukum Islam: Konsep Hukum dalam al-Qur’an, 

(Watampone: STAIN Watampone, 2009), h.  41 

54 Rodliyah Khuza’i, Dialog Epistemologi Muhammad Iqbal dan Charles S. 

Pierce, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 27 
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mencakup alam materi, alam ruang, alam waktu, alam gerakan, 

alam yang kini kita hidup di dalamnya dimana kita memiliki 

hubungan dengan alam-alam tersebut menggunakan berbagai 

indera yang kita miliki. 55  

Mengacu pada ilustrasi tersebut, sumber pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengalaman tersebut dapat dipahami sebagai 

obyek empiris yang dapat dipersepsi dengan indera. Obyek empiris 

tersebut biasa ditangkap sebagai pengalaman lahir. Adapun dalam 

kaitannya dengan pengalaman batin, suatu obyek metafisik bisa 

dipersepsi oleh seseorang melalui pengalaman batinnya.  Dalam 

tradisi sufistik, pengalaman batin merupakan suatu sumber 

pengetahuan yang tidak tergambarkan kecuali oleh mereka yang 

mengalaminya. Hal ini terkait tergambar dari pernyataan-

pernyataan sufi yang boleh jadi terlihat aneh bagi orang yang tidak 

merasakan pengelaman batin mereka seperti Ibnu Arabi dengan 

pengalaman batin wihdatul wujud-nya, Abu Yazid al-Bustami dengan 

pengalaman batin ittihad-nya, Rabiah al-Adawiyah dengan 

pengalaman batin mahabbah-nya, al-Hallaj dengan pengalaman 

batin hulul-nya. Al-Ghazali dengan pengalaman batin ma’rifah-nya, 

dan yang lainnya. Tokoh-tokoh dari aliran empirisme ini adalah 

Francis Bacon, David Hume, Thomas Hobbes, John Locke, dan yang 

lainnya. 

Dalam kaitannya dengan kajian Siyasah Syar’iyah pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, berbagai obyek empiris yang 

menggambarkan bagaimana kehidupan manusia yang tidak bisa 

dipisahkan dari kajian Siyasah Syar’iyah dielaborasi sedemikian 

 
55Ayatullah Murtadha Muthahhari, Pengantar Epistemologi Islam, 

(Jakarta Selatan: Shadra Press, 2010), h. 68 
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rupa dan dijadikan sebagai pembuktian-pembuktian empiris untuk 

lebih memperkuat analisis yang dilakukan. Upaya ini sangat perlu 

dilakukan mengingat dengan adanya pembuktian-pembuktian 

empiris tersebut maka konsep-konsep yang ditawarkan dalam kajia 

Siyasah Syar’iyah bukan sekedar konsep yang bersifat abstrak 

tanpa adanya pembuktian pada tataran empiris, baik secara 

historis ataupun realitas kekinian. Dalam konteks historisnya, apa 

yang yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw. dalam membuat 

Piagam Madinah sebagai salah satu bentuk implementasi kajian 

Siyasah Syar’iyah bisa diangkat sebagai salah satu fakta historis 

dan memberikan kerangka praktis bagaimana sebuah konsep 

kajian Siyasah Syar’iyah diimplementasikan di lapangan. Dalam 

kaitannya dengan realitas kekinian, berbagai fenomena kehidupan 

manusia kekinian dapat diangkat sebagai refleksi empiris yang 

menggambarkan kehidupan manusia dengan relevansi yang kuat 

dengan kajian Siayasah Syar’iyah. Contoh sederhana misalnya 

dalam kaitanya dengan pertikaian yang terjadi antara Palestina dan 

Israel bisa dijadikan sebagai sebuah fenomena empiris yang 

dikaitkan dengan berbagai dimensi kajian Siyasah Syar’iyah pada 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  
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BAB V 

STRUKTUR KAJIAN SIYASAH SYAR’IYAH PADA PERGURUAN TINGGI 

KEAGAMAAN ISLAM 

 Pembahasan tentang struktur kajian Siyasah Syar’iyah 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak bisa dipisahkan dari 

obyek material sekaligus obyek formal dari kajian Siyasah Syar’iyah 

tersebut. Dalam kaitannya dengan obyek materialnya, berbagai 

obyek bahasa dari kajian Siyasah Syar’iyah menjadi struktur yang 

menbangun kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam sementara yang mejadi obyek formalnya adalah 

kerangka metodis yang membangun kajian Siyasah Syar’iyah 

tersebut secara eksternal. Dalam menggambarkan struktur kajian 

Siyasah Syar’iyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan 

mengacu pada obyek materialnya, Muhammad Iqbal, dengan 

mengutip pendapat dari al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, serta Abdul 

Wahab Khalaf, mengemukakan bahwa ruang lingkup Siyasah 

Syar’iyah mencakup Kebijakan pemerintah tentang peraturan 

perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah), ekonomi  dan moneter 

(Siyasah Maliyah), peradilan (Siyasah Qadaiyah), hukum perang 

(Siyasah Harbiyah), dan administrasi negara (Siyasah Idariyah). 

Sedangkan Ibnu Taimiyah, meringkasnya menjadi empat bidang 

kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta 

hubungan internasional. Kalau Abdul Wahab Khalaf membagi ruang 

lingkup kajian Siyasah Syar’iyah menjadi tiga bidang kajian yaitu 

peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.56 

 
56 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 13 
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Sementara itu, A, Djazuli, dengan mengutip pendapat T. M. 

Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup Siyasah Syar’iyah 

menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; Kebijakan 

tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah 

Syar’iyah ), Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah 

Tasyri’iyah Syar’iyah), Kebijakan peradilan (Siyasah Qadhaiyah 

Syar’iyah), Kebijakan ekonomi dan moneter  (Siyasah Maliyyah 

Syar’iyah),  Kebijakan administrasi negara (Siyasah Idariyah 

Syar’iyah), Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional 

(Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah), politik 

pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah), politik 

peperangan (Siyasah Harbiyah Syar’iyah).57 

Mengacu pada berbagai pendapat terkait struktur kajian 

Siyasah Syar’iyah berdasarkan obyek materialnya di atas, ruang 

lingkup kajian Siyasah Syar’iyah yang ditawarkan M. Hasbi Ash 

Shiddieqy dianggap lebih kpmprehensif dan holistis dalam 

mengambarkan struktur kajian Siayasa Syar’iyah tersebut dan 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

A. Peraturan Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyah 

Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas 

peraturan perundang-undangan disebut dengan Siyasah 

Dusturiyah Syar’iah. Eksistensi peraturan perundang-undangan 

dalam kehidupan manusia menjadi suatu pijakan yuridis normatif 

yang mengatur relasi sosial mereka, Dalam menggambarkan 

kerangka kerja Siyasah Dusturiyah Syar’iah tersebut, Muhammad 

 
57 A.Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-

Rambu Syar’iyah, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), h. 30 
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Iqbal mengemukakan bahwa Siyasah Dusturiyah Syar’iyah 

merupakan bagian dari Siyasah Syar’iyah yang membahas terkait 

bagaimana keberadaan undang-undang dasar pada suatu negara 

diwujudkan dengan serangkaian proses dialektis yang 

mendasarinya. Dalam proses tersebut, lahirnya sebuah undang-

undang tidak bisa dipisahkan dari berbagai kerangka filosofis yang 

mendasarinya khususnya seperangkat paradigm bernegara yang 

disepakati oleh pihak-pihak yang ada daam negara tertentu. 

Menyikapi hal tersebut, Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa 

Siyasah Dusturiyah Syar’iah, dalam kerangka praktisnya, focus 

dalam upaya untuk mendeskripsikan bagaimana prose legislasi 

dilakukan yang tentunya memiliki suatu kerangka metodologis 

tertentu. Dengan kata lain, Siyasah Dusturiyah Syar’iah 

menggambarkan tahapan-tahapan yang imanen dalam perumusan 

penrundang-undangan termasuk di dalamnya bagaimana 

seperangka paradgma yang mendasari bagaimana perundang-

undanga dirumuskan dalam mengatur relasi antara pemerintah dan 

warga negara termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini biasanya dilakukan 

oleh sebuah lembaga yang terbangun atas prinsip demokrasi dan 

permusyawaratan. 58 

Melalui Siyasah Dusturiyah Syar’iah, berbagai 

kemaslahatan pihak-pihak yang tergabung dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara dibangun dengan mengacu pada 

berbagai prinsip fundamental seperti musyawarah, keadilan, 

egaliter, dan semacamnya. Peran sentral yang dimainkan undang-

undang, khususnya undang-undang dasar, dalam kehidupan 

 
58 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 177 
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berbangsa dan bernegara digambarkan oleh Ricca Anggraeni yang 

mengemukakan bahwa keberadaan sebuah undang-undang dasar 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki suatu peran 

strategis dimana keberadaannya menjadi suatu pijakan politik 

hukum yang pada gilirannya akan melahirkan sistem hukum 

nasional dalam pencapaian tujuan negara. Dalam kerangka 

praktisnya, undang-undang dasar dapat menjadi magnum opus 

penyelenggaraan negara. Hal ini terlihat dalam konteks ke-

Indonesiaan bagaimana undang-undang dasar, yang dalam hal ini 

adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak hanya terbangun 

atas pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh tapi juga di 

dalamnya tertuang cita-cita dan tujuan negara, bahkan Pancasila 

yang menjadi landasan filosofis negara juga tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.59 Mengingat urgensi dari perundang-

undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kajian 

Siyasah Dusturiyah Syar’iah menjadi suatu hal yang perlu untuk 

terus dilakukan dengan berpijak pada upaya untuk mewujudkan 

kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

membangun seperangkat epistemologi yang kuat. Hal ini diperkuat 

oleh apa yang dikemukakan A. Djazuli yang mengemukakan bahwa 

Siyasah Dusturiyah Syar’iah harus dibangun dengan berorientasi 

pada kemaslahatan warga negara termasuk berbagai relasi social 

dan kelembagaan yang harus dibangun pada suatu relasi dengan 

kejelasan pijakan yuridis normatifnya. Disini perundang-undangan 

memiliki fungsi strategis. 60 

 
59 Ricca Anggraeni, Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara 

Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang, (Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 

48 No. 3 Tahun 2019), h.  284 

60 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-

Rambu Syar’iyah, h. 47 
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Secara umum bisa dikatakan bahwa inti dari persoalan 

dalam perumusan perundang-undangan adalah bagaimana 

mewujudkan suatu kerangka yuridis-normatif yang jelas dalam 

mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang ada di dalamnya, 

khususnya pemerintah sebagai pemegang  otoritas ataupun rakyat 

sebagai pihak yang dipimpin oleh pemegang otoritas.  Di samping 

itu, Siyasah Dusturiyah Syar’iah juga membahas sumber-sumber 

perundang-undangan pada suatu negara yang dalam hal ini bisa 

diklasifikasikan dalam wujud sumber material, sumber sejarah, 

sumber perundangan, ataupun sumber penafsirannya. Oleh karena 

itu, bisa dikatakan bahwa perumusan perundang-undangan 

sebagai konstitusi negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar 

belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, 

politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam 

konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam 

negara tersebut.61 Apa yang dikemukakan Muhammad Iqbal 

tersebut menunjukkan bahwa Siyasah Dusturiyah Syar’iah 

menelisik lebih jauh bagaimana negara hadir dalam membuat 

berbagai perangkat perundang-undangan yang dapat menciptakan 

kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 

dasarnya, semua kerangka perundang-undangan mengarah pada 

rato legis tersebut tapi dalam lokus  Siyasah Dusturiyah Syar’iah, 

nilai Islam sebagai seperangkat nilai teologis normatif dapat 

mewarnai perundang-undangan sehingga bisa tidak terpasung 

begitu saja pada kerangka perundang-undangan yang profan. 

 Dalam menggambarkan bagaimana kehadiran negara 

dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan berbangsa da 

 
61 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 178 
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bernegara, Muhammad iqbal mengemukakan bahwa sesuai 

dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh 

manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk 

merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama dimainkan 

oleh negara dalam lokus Siyasah Dusturiyah Syar’iah dalam hal ini, 

yaitu:  

1. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Dalam upaya tersebut, keberadaan al-

Qur’an dan hadits sebagai magnum opus ajaran Islam tidak 

bisa dinafikan begitu saja. Bahkan, dalam implementasinya, 

al-Qur’an dan hadits menjadi salah satu sumber otoritatif 

dalam pemngkajian dan perumusan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas ini, negara memiliki kekuasaan 

legislatif (al-sulthah al-tasyri’iyyah) yang memiliki focus 

dalam pengkajian dan perumusan perundang-undangan. 

Dalam hal ini, negara yang diwakili oleh mereka yang 

menjadi pemegang kekuasaan legislatif (al-sulthah al-

tasyri’iyyah) memiliki kewenangan untuk melakukan 

interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur‟an 

dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk 

memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan 

hukum yang dijelaskan nash yang dalam hal ini mengarah 

pada ratio legis yang tersirat di dalamnya. Adapun analogi 

adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada 

nashnya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan 

persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah 

metode membuat perundang-undangan dengan memahami 

prinsip-prinsip syari’ah dan kehendak Allah swt. sebagai 

pemilik otoritas tertinggi dari  syariat. Bila tidak ada nash 
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sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas 

dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 

ajaran Islam tersebut.62 Dalam realitas sejarah, kekuasaan 

legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-‘aqd. 

Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini 

biasanya mengambil bentuk parlemen. 

2. Tugas melaksanakan Undang-Undang, Untuk menjamin 

bahwa pelaksanan undang-undang yang telah dibuat dapat 

terlaksana dengan baik, negara perlu membentuk lembaga 

yang memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-

tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-

undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, 

negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan 

dengan negara lain. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini 

adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para 

pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk 

sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara 

satu negara dengan negara Islam lainnnya.63 

3. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan 

yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini 

dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyah). 

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya 

meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk 

 
62 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 158 

63 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 159 
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menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti 

kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha’ 

(lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara 

antara sesamawarganya, baik perdata maupun pidana) dan 

wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara 

dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan 

keputusan politik yang merugikan dan melanggar 

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat 

negara yang melanggar HAM rakyat).64 

B. Kebijakan tentang Penetapan Hukum (Siyasah Tasyri’iyah 

Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

penetapan hukum disebut dengan Siyasah Tasyri’iyah Syar’iah 

Dalam menggambarkan kerangka kerja Siyasah Tasyri’iyah Syar’iah 

tersebut, La Samsu mengemukakan bahwa kajian dalam Siyasah 

Tasyri’iyah Syar’iah fokus pada kekuasaan pemerintah dalam 

membuat dan menetapkan hukum. Dalam perspektif Islam, tidak 

seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan 

diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana Fikih Siyasah, istilah 

al-Sulṭah al-Tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu 

kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur 

masalah kenegaraan, disamping kekuasaan ekskutif (al-sultah al-

tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al-qada'iyah). Dalam 

konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau 

kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang 

 
64 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 
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akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya 

berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam 

syariat Islam. Dengan kata lain, dalam kekuasaan legislatif (al-

sulthah al-tasyri’iyyah), pemerintah melakukan tugas Siyasah 

Syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang diberlakukan di 

dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan 

legislatif (al-sulthah al-tasyri’iyyah) bisa dikatakan sebagai 

kekuasaan untuk mengeluarkan perundang-undangan yang pada 

gilirannya akan dilaksanakan oleh mereka yang duduk pada 

lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh mereka yang duduk 

pada lembaga yudikatif. Relasi triadik yang terbangun antara ketiga 

lembaga negara tersebut merupakan suatu relasi sistemik yang 

menjamin bagaimana keberadaan perundang-undangan dapat 

berjalan efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam 

manggambaran titik pembeda antara Siyasah Dusturiyah Syar’iyah 

yang dapat diartikan sebagai bagian dari kajian Siyasah Syar’iyah 

yang fokus pada perundang-undangan serta Siyasah Tasyri’iyah 

Syar’iyah yang dapat diartikan sebagai bagian dari kajian Siyasah 

Syar’iyah yang fokus pada hukum, maka perlu dibedakan terlebih 

dahulu perundang-undangan dan hukum itu sendiri. Perundang-

undangan dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang dbuat 

oleh negara dan bersifat mengikat bagi warga negara sementara 

hukum dapat dipahami sebagai kerangka yuridis-normatif yang 

berisi perintah, larangan, ataupun sanksi. Merujuk pada perbedaan 

antara perundang-undangan dan hukum tersebut, terihat bahwa 

keduanya memiiki relasi ontologis, epistemologis, sampai pada 

aksiologis satu sama lain. Hal tersebut bisa dipahami bahwa ketika 
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perundang-undangan dipahami sebagai seperangkat aturan yang 

dbuat oleh negara dan bersifat mengikat bagi warga negara, 

konsekuensi logisnya adalah pada  perundang-undangang tersebut 

ada perintah yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh warga 

negara, ada larangan yang mengikat dan harus dijauhi oleh warga 

negara, serta ada sanksi yang akan diterima oleh mereka yang 

terikat oleh perundang-undangan tersebut.  

Dalam upaya untuk mengakselerasi Kebijakan penetapan 

hukum (Siyasah Tasyri’iyah Syar’iyah), mereka yang menetapkan 

hukum tersebut adalah mereka yang memiliki pemahaman yang 

komprehensif dan holistis terkait hukum Islam. Dalam hal ini 

mereka bisa dikatakan sebagai mujtahid dan ahli fatwa (mufti) yang 

memiliki pemahaman yang komprehensif dan holistis terkait aspek-

aspek syariat Islam khususnya pada kemampuan dalam 

pemahaman al-Qur’an, hadits, serta ijtihad yang merupakan 

rujukan normatif dari aspek-aspek syariat Islam. Hal ini menjadi 

penting mengingat Kebijakan penetapan hukum (Siyasah 

Tasyri’iyah Syar’iyah) dalam lokus Siyasah Syar’iyah merupakan 

suatu upaya manusia dalam memahami berbagai isyarat normatif 

yang dalam beragai dimensi syariat Islam untuk selanjutnya 

dijabarkan dalam kehidupan manusia yang profan. Pada dasarnya, 

otoritas penetapan syariat tersebut merupakan otoritas yang 

dipegang oleh Allah swt. Sehingga apa yang dilakukan oleh para 

mufti ataupun mujtahid adalah sebatas mengarahkan segala 

kreavitas berpikir mereka dalam memahami hukum-hukum Allah 

swt. Baik melalui kajian terhadap al-Qur’an, hadits, ataupun ijtihad. 

Perbedaan pemahaman dari para mufti ataupun mujtahid tersebut 

merupakan suatu hal yang wajar karena adanya faktor-faktor 

penentu yang dapat berimplikasi praktis pada perbedaan 
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pemahaman mereka terhadap al-Qur’an dan hadits sebagai 

magnum opus ajaran Islam ataupun ijtihad sebagai seperangkat 

kerangka metodologis dalam penggalian hukum Islam.  

Dalam konteks ini, Kebijakan penetapan hukum (Siyasah 

Tasyri’iyah Syar’iyah) yang diperankan oleh lembaga legislative juga 

memiliki fungsi lain dalam hal pengawasan terhadap keuangan 

negara dalam implementasinya muai dari perolehan sampai pada 

pembelanjaannya. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak 

melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta 

penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan 

pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.65 

C. Kebijakan Peradilan (Siyasah Qadhaiyah Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

Kebijakan peradilan disebut dengan Siyasah Qadhaiyah Syar’iah. 

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatann untuk rakyat sehingga tidak 

sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk 

melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. 

Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol 

atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman 

yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam 

perbuatan kebijakan-kebijakan politik. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan tersebut, 

sebuah lembaga peradilan dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah 

 
65 La Samsu, Al-Sultah al-Tasyri’iyyah, al-Sultah al-Tanfiziyyah, al-Sultah al-

Qada’iyyah, (Jurnal Tahkim Vol. XIII No. 1, 2017), h. 158 



70 

 

Syar’iah harus memiliki beberapa wewenang sebagaimana 

dikemukakan Muhammad Iqbal sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun 

secara paksa. 

2. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi 

dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang 

bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah 

3. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang 

tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak 

atau idiot 

4. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya 

dan mengembangkan cabang-cabangnya 

5. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai 

dengan Syar’iyah 

6. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak 

ada wali dan menghendaki menikah 

7. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum 

8. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka 

9. Meneliti para saksi dan sekretarisnya serta menentukan 

penggantinya 

10. Menegakkan persamaan depan hukum antara yang kuat 

dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa. 66 

 
66 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 183 
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Pada dasarnya, hadirnya peradilan dalam perspektif 

Siyasah Syar’iyah memiliki peran strategis dalam 

mengejawantahkan nilai-nilai kemaslahatan yang dibawa oleh 

islam.  Hal ini dipetegas oleh Abdullah Tri Wahyudi yang 

mengemukakan bahwa peradilan memiliki kewenangan dalam 

menyelesaikan perkara yang muncul dalam kehidupan masyarakat 

dan untuk atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan 

atau suatu proses yang berakhir dengan menetapkan suatu 

putusan pengadilan dengan cara tertentu yang diatur dan 

ditetapkan oleh hukum acara. 67 Merujuk pada apa yang 

dikemukakan Abdullah Tri Wahyudi tersebut, tergambar bahwa 

semangat yang dibawa dalam sistem peradilan Islam sebagaimana 

tercermin dalam Siyasah Qadhaiyah Syar’iah adalah bagaimana 

mendudukkan negara sebagai agen pembelaan terhadap hak-hak 

dasar dari seluruh warga negara untuk mendapatkan kedudukan 

yang sama adil dalam sistem peradilan. Dengan kata lain, negara 

merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai 

ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, 

disamping itu negara juga didirikan untuk menanggulangi manusia 

dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap 

orang atau golongan lain, dikarenakan negara mempunya kekuatan 

dan kekuasaan agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat 

dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. 

Islam adalah agama yang sangat menghargai keadilan dan 

menghindari kesewenang-wenangan dimana hal tersebut dapat 

diwujudkan dalam sebuah sistem peradilan yang betul-betul adil 

bagi semua orang. Keputusa seorang hakim harus betul-betul 

 
67 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h.1 
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diputiskan dengan merujuk pada fakta-fakta hukum yang bisa 

dipertanggungjawabkan di atas nilai-nilai keadilan. Kehadiran 

negara dalam Siyasah Qadhaiyah Syar’iah tidak boleh diintervensi 

oleh berbagai atribut dinia yang pragmatis dan profan yang sangat 

rentang menjadikan peradilan milik mereka yang berkuasa atau 

paling tidak memiliki akses ke kekuasaan, milik mereka yang 

memiliki kemampuan ekonomi yang kuat sehingga bisa memutar 

balikkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam peradilan dengan 

menjadikan materi sebagai bayarannya meskipun semuanya tidak 

lebih dari fakta-fakta palsu yang menipu, dan semacamnya. 

Dalam menggambarkan urgensi peradilan yang betul-betul 

adil, Ismail Rumadan mengemukakan bahwa penegakkan keadilan 

dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah 

satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan 

bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila 

tidak didasarkan atas peri kehidupan berkadilan. Keadilan adalah 

tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem 

hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara 

suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu 

pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah 

keadilan.68 Hal yang sama juga dikemukakan A. Saiful Aziz bahwa 

Umar ibn Khattab pernah memberikan nasehat pada seorang 

hakim dengan menyatakan “bersikaplah sama di antara manusia di 

hadapanmu dalam pernyataan dan keputusan. Sehingga orang 

yang mulia tidak berharap kemenangan perkara dalam 

 
68 Ismail Rumadan, Peran Lembaga Peradilan sebagai Institusi Penegak 

Hukum dalam Menegakkan Keadilan bagi Terwujudnya Perdamaian, (Jurnal 

Rechts Viding, Vol. 6 No. 1 , 2017),h.7 
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keculasanmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari 

keadilanmu”69 

Penekanan al-Qur’an terkait perlunya bersikap adil 

ditegaskan dalam QS. Al-Nahl/16:90 yaitu: 

َ   اِنَّ ۞   مُرُ   الِلّه
ْ
عَدْلِ   يَأ

ْ
اِحْسَانِ   بِال

ْ
قُرْبٰى  ذِى  وَاِيْتَائِۤ   وَال

ْ
فَحْشَاءِۤ   عَنِ   وَيَنْهٰى   ال

ْ
  ال

رِ 
َ
مُنْك

ْ
بَغْيِ  وَال

ْ
مْ  وَال

ُ
مْ  يَعِظُك

ُ
ك
َّ
عَل
َ
رُوْنَ  ل

َّ
   تَذَك

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran. 

Dalam menggambarkan bagaimana pentingnya sebuah 

peradilan mewujud sebagai wadah dalam pembelaan hak-hak 

dasar masyarakat, Muhammad Salam Madkur mengemukakan 

bahwa peradilan merupakan wadah untuk menegakkan keadilan 

dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan peradilan, mereka 

yang dirampas haknya dapat memperoleh kembali haknya, mereka 

yang tadinya berselisih dapat didamaikan, mereka yang tadinya 

tidak memiliki kepastian dalam urusannya dapat memperoleh 

kepastian berupa pegangan hukum yang jelas, mereka yang tadinya 

tidak memiliki hubungan apa-apa dapat dipersatukan dalam ikatan 

perkawinan, dan semacamnya. 70 merujuk pada posisi sentral yang 

dimiliki peradilan tersebut, sangat wajar apabila nilai-nilai keadilan 

harus ditegakkan agar masing-masing pihak dapat mendapatkan 

 
69 A. Saiful Aziz, Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan 

Hukum Islam, (Jurnal Syariati Vol. II No. 2, 2016), h. 292 

70 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina 

Ilmu, 1993), h. 23 
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hak dan kewajibannya secara proporsional. Keberadan Rasulullah 

saw. beserta para sahabat-sahabatnya dari dulu telah 

mencontohkan bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip keadilan 

dalam sebuah peradilan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. 

beserta para sahabat-sahabatnya patut dicontoh dan 

dikembangkan sebagai salah satu struktur kajian Siyasah Syar’iyah 

dan lebih khusus pada Siyasah Qadhaiyah Syar’iah.  

D. Kebijakan Ekonomi dan Moneter  (Siyasah Maliyyah Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

Kebijakan ekonomi dan moneter disebut dengan Siyasah Maliyyah 

Syar’iah. Dalam implementasinya, pengaturannya diorentasikan 

untuk kemaslahatan rakyat mengigat persoalan ekonomi dan 

moneter merupakan suatu persoalan yang cukup vital dalam upaya 

untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Kestabilan ekonomi dan 

moneter tentu berimplikasi praktis pada kesejahteraan rakyat 

sebaliknya ketidakstabilan  ekonomi dan moneter tenju juga 

berimplikasi praktis pada keterbatasan rakyat dalam hal 

kesejahteraannya. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada 

hubungan antara tiga faktor yang terjalin sistemik satu sama lain 

yang dalam hal ini adalah rakyat, harta, dan kekuasaan. Dalam 

relasinya, pemerintah dengan otoritas kekuasaan yang dimilikinya 

harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan rakyatnya 

yang tentu berupaya mengumpulkan harta sebagai salah satu 

indikator kesejahteraannya. Kehadiran negara melalui pemerintah 

dalam konteks ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan 

menghadirkan kerangka hukum dan perundang-undangan yang 

jelas terkait bagaimana pengelolaan harta dan moneter. Siyasah 

Maliyyah Syar’iah merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, 

terutama setelah Nabi Muhammad Saw. Siyasah Maliyyah Syar’iah 
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adalah salah satu agian terpenting dalam sistem pemerintahan 

Islam, dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber 

pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara. Al-Qur’an 

sendiri sebagai magnum opus ajaran Islam telah banyak 

memberikan isyarat normatif teologis terkait bagaimana Siyasah 

Maliyyah Syar’iah tersebut diterapkan. Bahkan dalam konteks yang 

lebih spesifik, perintah untuk mengeluarkan zakat ketika harta yang 

dimiliki telah mencapai batas-batas tertentu dari sisi kuantitasnya 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Siyasah Maliyyah 

Syar’iah.Tidak mengherankan kemudian ketika Abu Bakar ash-

Shiddiq terpilih menjadi khalifah setelah wafatnya Rasululllah saw. 

Melakukan beberapa terobosan yang terkait dengan Siyasah 

Maliyyah Syar’iah tersebut yang salah satunya adalah dengan 

memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat.  

Dalam menggambarkan sumber-sumber perbendaharaan 

negara menurut konsep Siyasah Maliyyah Syar’iah, Abdul Azis 

Dahlan mengemukakan bahwa sumber kekayaan negara hanya 

memiliki dua sumber yang pasti, yaitu fai’ (upeti) dan sedekah 

(zakat). Fai’ ialah harta yang diperoleh dari musuh non muslim 

bukan melalui peperangan, tetapi melalui perdamaian. Termasuk 

dalam dalam kelompok harta fai’ antara lain jizyah (pajak khusus 

yang dipungut dari non muslim), kharaj (pajak tanah) dan hibah 

(harta warisan kaum dzimi yang tidak mempunyai ahli waris). Fai’ 

termasuk hak Baitul Maal karena pendistribusiannya tergantung 

pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin negara.71 Dalam 

kerangka praktisnya, sumber-sumber perbendaharaan negara 

tersebut harus dimaksimalkan demi mewujudkan kesejahteraan 

 
71 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1996),h.188 
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bagi warga negara. Islam adalah agama yang sangat rasional, adil 

dan egaliter dalam memahami realitas kehidupan sosial 

bermasyarakat yang sangat dinamis. Dalam konsep Siyasah 

Maliyyah Syar’iah sebagai bagian dari Siyasah Syar’iyah, beragai 

pungutan tersebut bukan hanya ditujukan pada warga negara yang 

beragama Islam saja tapi juga diperuntukkan bagi warga negara 

yang  non-muslim misalnya dengan pembangunan berbagai fasilitas 

umum yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa harus 

dibatasi dengan sekat-sekat identitas sosial atas nama agama. 

Pengelolaan sumber-sumber perbendaharaan negara menurut 

konsep Siyasah Maliyyah Syar’iah adalah upaya untuk untuk 

memaksimalkan kesejahteraan masyarakat melalui sumber-

sumber perbendaharaan yang dapat dimaksimalkan dalam hal 

pemerolehan keuangan negara. Posisi islam sebagai agama yang 

tidak hanya berkutat pada persoalan kehidupan akhirat semata 

mendorong adanya suatu langkah sistemik dalam mengelola 

sumber-sumber perbendaharaan negara. 

Dalam menggambarkan bagaimana tujuan Siyasah 

Maliyyah Syar’iah dalam menjembatani kepentingan-kepentingan 

warga negara dalam lokus ekonomi, Ernawati dan Ritta Setiyati, 

dengan mengutip Umer Chapra, mengemukakan bahwa tujuan 

ekonomi telah diatur dalam Islam dengan pijakan teologis normatif 

yang kuat berupa ayat-ayat al-Qur’an yang dalam hal ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:72 

 
72 Ernawati dan Ritta Setiyati, Wawasan al-Qur’an tentang Ekonomi: 

Tinjauan Studi Penafsiran Tematik al-Qur’an, (Jurnal Ekonomi Vol. 8 No. 2, 2017), 

h. 55-56 
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1. Untuk pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga diperoleh 

kehidupan lebih baik yang dalam konsep Islam dikenal 

dengan hayatan thayyibah.  

Tujuan ini tergambar dalam QS. al-Nahl/16:97 yaitu: 

   مَنْ 
َ
نْ   صَالِحًا  عَمِل رٍ   م ِ

َ
وْ   ذكَ

َ
نْثٰى   ا

ُ
ه    مُؤْمِن    وَهُوَ   ا نُحْيِيَنَّ

َ
بَةً    حَيٰوةً   فَل ِ

هُمْ   طَي  نَجْزِيَنَّ
َ
 وَل

جْرَهُمْ 
َ
حْسَنِ  ا

َ
انُوْا مَا بِا

َ
وْنَ  ك

ُ
 يَعْمَل

Terjemahnya:  

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.73 

2. Untuk memastikan bahwa apa yang diperoleh berupa 

penghasilan ekonomi merupakan penghasilan yang halal lagi 

baik sehingga membawa keberuntungan dalam kehidupan. 

Tujuan ini tergambar dalam QS. al-Baqarah/02:168 yaitu: 

يُّهَا
َ
وْا  النَّاسُ   يٰٓا

ُ
ل
ُ
ا   ك رْضِ   فِى  مَِِّ

َ
ا
ْ
ا  ال

ً
ل
ٰ
بًا  حَل ِ

ا   طَي 
َ
ل يْطٰنِٖۗ   خُطُوٰتِ   تَتَّبِعُوْا  وَّ مْ   اِنَّه    الشَّ

ُ
ك
َ
  ل

بِيْن   عَدُو    مُّ

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu.74 

 
73 QS. al-Nahl/16:97 

74 QS. al-Baqarah/02:168 
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3. Untuk mengatur distribusi pendapatan yang adil dan merata 

sehingga terwujud keadilan sosial ekonomi bagi semua warga 

negara. 

Tujuan ini tergambar dalam QS. al-Hasyr/59:07 yaitu: 

فَاءَۤ   مَآ
َ
ُ   ا ى  الِلّه

ٰ
هْلِ   مِنْ   رَسُوْلهِ    عَل

َ
قُرٰى  ا

ْ
ِ   ال ه سُوْلِ   فََلِِ قُرْبٰى  وَلذِِى  وَلِلرَّ

ْ
يَتٰمٰى   ال

ْ
  وَال

مَسٰكِيْنِ 
ْ
بِيْلِ    وَابْنِ   وَال يْ   السَّ

َ
ا  ك

َ
وْنَ   ل

ُ
ةً   يَك

َ
غْنِيَاءِۤ   بَيْنَ    ۢدُوْل

َ
ا
ْ
مْٖۗ   ال

ُ
مُ   وَمَآ  مِنْك

ُ
تٰىك

ٰ
  ا

 
ُ
سُوْل مْ  وَمَا فَخُذُوْهُ  الرَّ

ُ
َ  وَاتَّقُوا فَانْتَهُوْا   عَنْهُ  نَهٰىك َ  اِنَّ  ٖۗالِلّه عِقَابِ   شَدِيْدُ  الِلّه

ْ
 ال

Terjemahnya:  

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-

kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan 

Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.75 

4. Untuk menjaga stabiltas pertumbuhan ekonomi menuju 

kemakmuran sosial.  

Tujuan ini tergambar dalam QS. al-Qashash/11:61 yaitu: 

فَمَنْ 
َ
عَدْنٰهُ   ا اقِيْهِ   فَهُوَ   حَسَنًا  وَعْدًا  وَّ

َ
مَنْ   ل

َ
عْنٰهُ   ك تَّ حَيٰوةِ   مَتَاعَ   مَّ

ْ
نْيَا  ال   يَوْمَ   هُوَ   ثُمَّ   الدُّ

قِيٰمَةِ 
ْ
مُحْضَرِيْنَ  مِنَ  ال

ْ
   ال

Terjemahnya:  

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. 

Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan 

kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah 

 
75 QS. al-Hasyr/59:07 
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kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." 76 

5. Untuk menjaga keseimbangan pemenuhan kebutuhan 

material dan spiritual.  

Tujuan ini tergambar dalam QS. al-Qashash/28:77 yaitu: 

تٰىكَ   فِيْمَآ  وَابْتَغِ 
ٰ
ُ   ا ارَ   الِلّه خِرَةَ   الدَّ

ٰ
ا
ْ
ا  ال

َ
نْيَا  مِنَ   نَصِيْبَكَ   تَنْسَ   وَل حْسِنْ   الدُّ

َ
مَآ   وَا

َ
  ك

حْسَنَ 
َ
ُ  ا يْكَ  الِلّه

َ
ا اِل

َ
فَسَادَ  تَبْغِ  وَل

ْ
رْضِ  فِى ال

َ
ا
ْ
َ  اِنَّ  ٖۗال ا  الِلّه

َ
بُّ  ل مُفْسِدِيْنَ  يُحِ

ْ
 ال

Terjemahnya:  

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.77 

E. Kebijakan Administrasi Negara (Siyasah Idariyah Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

administrasi negara disebut dengan Siyasah Idariyah Syar’iyah. 

Bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata 

“idariyah”berasal dari kata adara asy-syay’a yudiruhu idarah yang 

artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Urgensi kebijakan 

administrasi negara tersebut dapat dipahami dalam sebuah 

penyelenggaraan negara mengingat di dalamnya ada berbagai 

aspek yang terjalin sistemik satu sama lain. Dengan adanya 

kebijakan administrasi negara (Siyasah Idariyah Syar’iyah), relasi 

yang terbangun dari berbagai aspek tersebut dapat berjalan secara 

proporsional dan dapat saling menguatkan satu sama lain. Salah 

 
76 QS. al-Qashash/11:61 

77 QS. al-Qashash/28:77 
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satu pijakan teologis normatif dari urgensi untuk menjalankan 

sesuai dengan kerangka kerja yang semestinya ada dalam QS. Al-

Maidah/05:49 yaitu: 

نِ 
َ
مْ   وَا

ُ
   بِمَآ  بَيْنَهُمْ   احْك

َ
نْزَل

َ
ُ   ا ا  الِلّه

َ
هْوَاۤءَهُمْ   تَتَّبِعْ   وَل

َ
نْ   وَاحْذَرْهُمْ   ا

َ
فْتِنُوْكَ   ا   عَنْۢ  يَّ

   مَآ  بَعْضِ 
َ
نْزَل

َ
ُ   ا يْكَٖۗ   الِلّه

َ
وْا  فَاِنْ   اِل

َّ
مْ   تَوَل

َ
   فَاعْل

َ
ُ   يُرِيْدُ   نَّمَاا نْ   الِلّه

َ
صِيْبَهُمْ   ا  بِبَعْضِ   يُّ

ثِيْرًا  وَاِنَّ  ٖۗذُنُوْبِهِمْ 
َ
نَ   ك فٰسِقُوْنَ  النَّاسِ  م ِ

َ
 ل

Terjemahnya:  

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 

dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. 

jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), maka Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan 

Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 

yang fasik. 

Dalam QS. Al-Maidah/05:49 tergambar isyarat perlunya 

untuk pengelolaan suatu aspek kehidupan secara terstruktur 

termasuk di dalamnya adalah administrasi negara. Sebagai sebuah 

kerangka kehidupan bernegara yang terbangun secara sistemik, 

administrasi negara dapat dipahami dalam beberapa aspek seperti 

yang digambarkan Tatang Amirin sebagai berikut: 

1. Sistem itu mempunyai tujuan. Dalam konteks ini Siyasah 

Idariyah Syar’iyah memiliki suatu kerangka tujuan yang jelas 

yang ingin dicapai dimana dengan adanya keteraturan 

administratif maka pencapaian tujuan tersebut dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien. 

2. Sistem itu mempunyai batas-batas sistem. Dalam konteks 

ini Siyasah Idariyah Syar’iyah memiliki suatu kerangka kerja 

yang bersifat sistemik dimana masing-masing sistem 

memiliki batasan-batasan dalam kerangka konseptual dan 

implementatifnya. 
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3. Sistem pada umumnya bersifat terbuka walau dalam 

beberapa hal dapat bersifat tertutup. Dalam konteks ini 

Siyasah Idariyah Syar’iyah membuka ruang dalam relasi 

sistemiknya sehingga ada peluang untuk mengaitkan 

antara system yangs atu dengan yang lainnya selama masih 

dalam koridor nilai-nilai normatif teologis Islam.  

4. Sistem terdiri atas berbagai bagian atau sub-sistem. Dalam 

konteks ini Siyasah Idariyah Syar’iyah terbangun atas 

beberapa bagaian atau sub-sistem untuk memberikan 

saluran relasi konstruktif antara masing-masing bagian atau 

sub-sistem. 

5. Sistem itu mempunyai sifat wholism. Dalam konteks ini 

Siyasah Idariyah Syar’iyah dipandang sebagai nilai yang 

memiliki kerangka sistemik yang utuh dan padu. Etika 

tauhidik yang membangun Siyasah Syar’iyah secara umum 

dan Siyasah Idariyah Syar’iyah secara khusus menajdi 

sebuah ikatan primordial yang menjembatani keutuhan dan 

kepaduan sistemnya. 

6. Terdapat saling keterhubungan. Dalam konteks ini Siyasah 

Idariyah Syar’iyah memililik relasi konstruktif satu sama lain 

sehingga pemahaman harus bersifat komprehensif dan 

holistis. Pemahaman yang parsial atau atomistik dalam 

memahami Siyasah Idariyah Syar’iyah hanya akan 

mereduksi makna Siyasah Idariyah Syar’iyah tersebut. 

7. Sistem melakukan kegiatan transformasi. Dalam konteks ini 

Siyasah Idariyah Syar’iyah melakukan transformasi nilai 

dalam kehidupan manusia demi terwujudnya suatu bingkai 

kehidupan berbegara yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam. 

8. Terdapat mekanisme kontrol. Dalam konteks ini Siyasah 

Idariyah Syar’iyah melakukan kontrol terkait tata kelola 

administrasi negara.  

9. Mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri. 

Dalam konteks ini Siyasah Idariyah Syar’iyah  mampu untuk 
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beradaptasi dengan berbagai realitas sosial yang 

mendasarinya.78 

Dalam kaitannya dengan relasi konstruktif antara Siyasah 

Idariyah Syar’iyah dengan berbagai aspek politik yang 

melingkupinya, Yeremias T. Keban mengemukakan sebagai berikut: 

Politik harus memusatkan perhatiannya terhadap kebijakan 

atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi 

berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari 

kebijakan atau kehendak tersebut. Pemisahan antara politik 

dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara 

badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak 

rakyat dan badan eksekutif yang bertugas 

mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif 

dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam 

menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. 79 

Senada dengan apa yang dikemukakan Yeremias T. Keban 

tersebut, I. Wibowo mengemukakan bahwa politik yang 

bersentuhan dengan persoalan administrasi tidak selamanya buruk 

sama halnya untuk juga tidak mengatakan bahwa selamanya baik. 

Kritik konstruktif yang bersifat double-edged harus tetap dilakukan 

dengan memaksimalkan dimensi positifnya serta meminimalisir 

dimensi negatifnya. Politik dijadikan sebagai salah satu alat dalam 

menguatkan adminsitasi sebagai kerangka sistemik yang 

menghubungkan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara 

dengan kebijakan-kebijakannya. 80 

F. Kebijakan Hubungan Luar Negeri atau Internasional (Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah) 

 
78 Tatang Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, (Jakarta:Radjawali Press, 

1996), h. 2 

79 Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: 

Konsep,Teori, dan Isu, (Yogyakarta:Gaya Media, 2004),h. 29 

80 I. Wibowo, Negara dan Bandit Demokrasi, (Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara, 2011), h. 75 
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Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

hubungan luar negeri atau internasional disebut dengan Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah. Melalui kebijakan luar 

negeri atau internasional, sebuah negara dapat menentukan 

bagaimana posisinya dalam percaturan global yang terdiri atas 

negara-negara yang berbeda satu sama lain. Hal ini pula yang 

menunjukkan bahwa keberadaan sebuah negara tidak berada pada 

sebuah otoritas mutlak yang dimilikinya tanpa memperdulikan 

otoritas yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di sekitarnya.  

Dalam menggambarkan bagaimana kerangka kerja Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, K. J. Holsti mengemukakan 

bahwa kajian hubungan luar negeri atau internasional dapat 

mengacu pada semua bentuk interaksi antara masyarakat yang 

berbeda apakah disponsori oleh pemerintah atau tidak. Studi 

hubungan internasional mencakup analisis kebijakan luar negeri 

atau proses politik antar bangsa-bangsa, tetapi karena minatnya 

dalam semua segi hubungan antara masyarakat yang berbeda ia 

mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, 

palang merah internasional, tourisme, transportasi, komunikasi dan 

perkembangan nilai etik internasional. 81 Dengan adanya kebijakan 

luar negeri atau internasional, masing-masing negara mencoba 

untuk menegoisasikan kepentingan masing-masing dalam 

percaturan global dengan berbagai aspek yang imanen di 

dalamnya.  

Dalam kerangka praksisnya, konsep Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah memiliki kontribusi besar 

terhadap perkembangan hukum internasional. Dalam 

 
81 KJ Holsti, Internasional Politics, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 21-22 
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menggambarkan beberapa alasan yang mendasari fenomena 

tersebut, Ali Mansur memberikan menggambarkan sebagai berikut: 

1. Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat 

dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu memberikan 

peranan penting untuk peradaban berikutnya. Dengan 

demikian kebudayaan Islam memberikan pengaruh kepada 

kebudayaan barat yang datang kemudian. Hal ini 

membuktikan adanya sebuah proses dialektis yang dinamis 

dalam relasi Islam dan Barat khususnya dalam hal 

kebudayaan dan berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu, 

apabila terdapat aturan-aturan hukum internasional 

sekarang sama dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam 

ajaran Islam, baik dalam keadaan damai maupun perang, 

maka yang tersirat di dalam pikiran adalah bahwa aturan 

yang datang belakangan mengambil dari yang terdahulu. 

Hal ini bukan faktor kebetulan karena tidak mungkin terjadi 

kebetulan kalau persamaanya sangat jelas dan rinci dalam 

banyak hal. 

2. Islam pada waktu perang (perang salib) memperkenalkan 

perilaku-perilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, 

baik terhadap musuh, terhadap tawanan perang dan 

prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam Islam. 

Sejarah telah mencatat hal tersebut sebagai sebuah nilai 

etis yang diperkenalkan Islam dalam peperangan misalnya 

tidak boleh menyerang rakyat sipil, tidak boleh membunuh 

atau menyakiti, wanita, orang tua atau anak-anak yang tidak 

terlibat langsung dalam barisan perang musuh, tidak boleh 

merusak tempat-tempat ibadah, dan semacamnya. Secara 

tidak langsung, berbagai kerangka etis tersebut telah 
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mewarnai etika peperangan yang ada dalam percaturan 

negara-negara di dunia.  

3. Guru Besar Ilmu Hukum Internasional pada Akademik Ilmu 

Negara di Dehaag Belanda, yaitu Baron Michel De Tubb, 

membuktikan di dalam kuliah-kuliahnya tahun 1926 bahwa: 

“Victoria (1480-1546) dan Suarez (1558-1617) yang 

dianggap sebagai penulis-penulis pelopor yang memberikan 

sumbangan-sumbangan penting terhadap hukum 

internasional, semuanya meniru dan mengambil dasar-

dasar hukum internasional dari syariat Islam. 82 

Fakta historis-empiris sebagaimana diungkapkan oleh Ali 

Mansur tersebut merupakan suatu hal yang patut diapresiasi 

mengingat konsep Islam dalam kaitannya dengan Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah memiliki keunggulan 

tersendiri sehingga turut mewarnai teori-teori hubungan 

internasional secara umum.  

Beberapa topik yang menjadi kajian Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah digambarkan Ija Suntana 

sebagai berikut: 

1. Perjanjian internasional 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-muahadah. 

Kata ini berasal dari kata “ahada”. Secara etimologi kata “al-ahd” 

mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia atas sebuah 

obyek tertentu yang disepakati. Secara operasional kata “al-ahd” 

 
82 Ali Mansur, al-Syar’iyah al-Islamiyah wa al-Qonum al-Dauli al-Amm, 

(Kairo: Muhammad Taufiq Awwidun, 1971,)h. 81 
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dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua 

pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau 

salah satu pihak, yang dalam konteks kajian Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah mencakup antar negara. 

Perjanjian internasional tersebut menjadi sebuah obyek 

kesepakatan yang perlu dipatuhi oleh masing-masing pihak yang 

yang membuat perjanjian. Obyek dari perjanjian internasional 

tersebut bisa berupa penetapan batas-batas wilayah antar negara, 

pengelolaan sumber daya alam yang ada pada suatu negara, 

penyelesaian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran 

hukum internasional, dan semacamnya.  

2. Perlakuan terhadap tawanan 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

Islam membolehkan untuk menawan pasukan musuh dengan tetap 

menjaga hak-hak asasinya sebagai manusia. Oleh karena itu, Islam 

memberikan tuntunan yaitu harus memperlakukan mereka dengan 

baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila 

mereka melakuakan tindak pidana (jarimah). Jadi membunuh 

tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat 

bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap 

umat Islam. Konsep ini menunjukkan bagaimana Islam memiliki 

kerangka etis yang kuat dalam memperlakukan para tawanan 

perang. Dalam kerangka historisnya, sejarah bahkan mencatat 

bagaimana para tawanan perang yang ditawan oleh umat Islam 

pada masa lampau seperti pada masa Rasulullah 

saw.,khulafaurrassyidin, dinasti umayah, dinasti abbasiyah, dan 

setelahnya diperlakukan dengan sangat baik termasuk dengan 

menjadikan mereka guru dalam mengajarkan pengetahuan 

tertentu yang belum diketahui umat Islam pada masa itu.  



87 

 

3. Kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

disebutkan bahwa masing-masing negara memiliki hak sebagai 

berikut, a) hak atas kemerdekaan, b) hak untuk melaksanakan 

juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam 

wilayahnya, c) hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang 

sama dengan negara-negara lain, d) serta hak untuk menjalankan 

pertahanan diri sendiri atau kolektif. Sementara dalam kaitannya 

dengan kewajiban, masing-masing negara memiliki kewajiban 

sebagai berikut, a) kewajiban negara untuk tidak melakukan 

intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain, b) 

kewajiban untuk tidak menggerakkanpergolakan sipil di negara lain, 

c) kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada 

di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, d) 

kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan 

perdamaian dan keamanan internasional, e) serta Kewajibanuntuk 

mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan 

hukum internasional. Relasi timbal balik yang ada pada kewajiban 

dan hak suatu negara terhadap negara lain tersebut menunjukkan 

bahwa sebuah negara memiliki hubungan yang bersifat seperti 

bentuk jigsaw dimana kewajiban suatu negara menjadi hak bagi 

negara lainnya sementara hak suatu negara menjadi kewajiban 

bagi negara lainnya.  

4. Aturan perang 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

disebutkan bahwa perang yang terjadi antar negara yang bertikai 

tetap harus memperhatikan beberapa kerangka etis sehingga 

perang dalam konteks ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah ruang 
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pertikaian yang abai terhadap beberapa kerangka etis yang 

harusnya dihormati. Beberapa kerangka etis berupa aturan perang 

yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang bertikai adalah, a) 

dilarang membunuh anak-anak, b) dilarang membunuh wanita yang 

tidak ikut berperang, c) dilarang membunuh orang tua yang tidak 

ikut berperang, d) tidak memotong dan merusak tanaman, sawah 

dan lading, e) tidak membunuh binatang ternak, f) tidak 

menghancurkan tempat ibadah, g) dilarang mencincang mayat 

musuh, h) dilarang membunuh pendeta dan pekerja, i) dan yang 

lainnya. 

5. Ekstradisi 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

disebutkan dua negara atau lebih dapat bekerjasama dalam hal 

penyerahan kembali seorang yang tertuduh sebagai kriminal untuk 

dikembalikan ke negaranya untuk diadili. Sebagai bagian dari 

Siyasah Syar’iyah khususnya dalam lokus Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, adanya ekstradisi ini sangat 

membantu pencegahan bagi para pelaku kejahatan pada negara 

tertentu untuk bersembunyi pada negara lainnya. Dalam konteks 

ke-Indonesiaan, adanya kerjasama intrenasional dalam hal 

ekstradisi ini telah berhasil mengembalikan beberapa pelaku 

kejahatan yang selama ini bersembunyi di luar negeri ke Indonesia 

untuk diadili seperti para koruptor, para pelaku pembakaran hutan, 

dan semacamnya.  

6. Pemberian suaka politik dan keamanan 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

disebutkan bahwa suaka politik daoat dipahami sebagai 

perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing 
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yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara 

asal pemohon suaka. Konsepsi suaka politik dalam hubungan 

internasional meliputi unsur pemberian naungan yang bersifat lebih 

dari pelarian sementara dan unsur-unsur pemberian perlindungan 

secara aktif oleh pembesar-pembesar negara yang memberi suaka. 

Pemberian suaka politik ataupun keamanan biasanya diberikan 

pada mereka yang melarikan diri dari negaranya untuk 

mengamankan diri pada negara tertentu yang telah memiliki 

kerjasama internasional dengan negara asalnya. Pemberian suaka 

politik dan keamanan tersebut biasa diberikan pada pimpinan 

negara yang terpaksa harus diamankan di negara lain karena 

adanya kudeta militer yang terjadi di negaranya misalnya.  

7. Penentuan situasi damai atau perang 

Dalam kajian Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, 

disebutkan bahwa dua negara atau lebih dapat melakukan 

negoisasi terkait penetuan situasi damai atau perang. Dalam 

sebuah peperangan yan terjadi antar dua negara atau lebih, proses-

proses diplomasi dapat terus berjalan dengan memperhatikan 

berbagai aspek penting yang dapat menentukan situasi damai atau 

perang. Hal ini tergambar pada masa Rasulullah saw. Dimana ada 

beberapa bulan yang dilarang untuk berperang yang dalam hal ini 

adalah Muharram, Rajab, Dzulkaidah, dan Dzulhijjah.  83 

Berbagai obyek kesepakatan dan kerjasama dari Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah tersebut menunjukkan 

bahwa kerjasama internasional yang dibangun oleh dua negara 

atau lebih memiliki dimensi fleksibilitas dalam 

 
83 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), 

(Bandung: Pustaka Setia, 2015) ,h. 15. 
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pengimplementasiannya. Negoisasi yang terbangun antar negara-

negara tersebut dapat menentukan wujud dari kesepakatan dan 

kerjasama dari Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah 

tersebut misalnya terkait dengan tempat dan waktu 

pelaksanaannya, pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam 

pelaksanannya, dan semacamnya. Menyikapi hal tersebut, S. Dam 

dan Riswandi mengemukakan bahwa kerjasama internasional 

merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan dalam upaya 

negara-negara menegoisasikan kepentingan masing-masing dalam 

dunia internasional. Dalam proses tersebut, masing-masing negara 

akan berupaya untuk melakukan suatu proses negoisasi yang 

dinamis satu sama lain.84 Munculnya berbagai organisasi 

internasioanl seperti World Health Organization (WHO) yang 

bergerak di bidang kesehatan, United Nations Children's Fund 

(UNICEF) yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan anak 

pada negara-negara berkembang, United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang bergerak di 

bidang pendidikan dan kebudayaan, dan berbagai organisasi 

internasional lainnya merupakan wujud nyata dari kerjasama 

internasional yang terbangun antara negara-negara di dunia.  

Dalam kaitannya dengan asas pijakan dari Siyasah 

Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah, Ija Suntana mengemukakan 

beberapa asas yaitu: 

1. Asas kemanuggalan manusia 

Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu 

kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah swt, walaupun 

 
84 S. Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, 

Perkembangan, dan Masa Depan, (Jakarta: Ghalia, 1995), h. 15 
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berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama. 

Perbedaan merupakan kenyataan alami yang tidak dapat ditolak 

manusia. Asas kesatuan umat merupakan definisi operasional dari 

prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh sumber apapun di 

muka bumi bumi, termasuk manusia adalah satu, yaitu Allah swt. 

Relasi tauhidik tersebut meniscayakan bahwa manusia merupakan 

ciptaan Allah swt. Yang seyogyanya perlu bersatu sama lain dalam 

mewujudkan kemaslahatan di muka bumi kerena sumber yang satu 

berimplikasi praktis pada adanya persentuhan relasi geneologis 

mereka satu sama lain. Oleh karena itu, antara satu manusia dan 

manusia lain memiliki hubungan erat. Secara dasar, asas ini 

menghendaki agar tidak ada konflik antar bangsa sebab hukum 

asal hubungan antara manusia adalah bagaimana mereka 

mewujudkan perdamaian di muka bumi.  

2. Asas persamaan 

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia 

harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang 

sama. Dalam kerangka filosofisnya, asas persamaan ini biasa juga 

dikatakan dengan asas egaliter yang memandang manusia sama 

dalam hal akses kewajiban dan haknya tanpa harus dibatasi 

dengan sekat-sekat atas nama identiutas sosial.  Hubungan antar 

bangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-

usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial dalam menentukan hak 

membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan 

atau kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi 

sederajat dalam hak dan kewajiban.  
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3. Asas keadilan 

Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan 

pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Semangat terkait 

keadilan tersebut telah ditunjukkan dalam beberapa pijakan 

teologis dalam al-Qur’an dan hadits. Setiap butir perjanjian yang 

dirumuskan menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab 

atas risiko dan akibat setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan 

kata lain, tidak hanya satu pihak yang menanggung risiko, 

sedangkan pihak lain bebas risiko. Dengan asas keadilan tersebut, 

maka setiap negara dalam Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah 

Syar’iyah memperoleh hak dan kewajibannya secara adil. Butir 

perjanjian (memorandum) tidak membolehkan satu negara atau 

bangsa dituntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya. 

4. Asas musyawarah 

Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua 

dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, asas 

musyawarah meniscayakan perlunya suatu proses dialektis yang 

mewarnai Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah Syar’iyah dimana 

masing-masing negara perlu menegoisasikan kepentingan-

kepentingannya secara terbuka untuk selanjutnay ditanggapi oleh 

negara yang diajak bekerjasama secara terbuka pula. Asas 

musyawarah menghendaki agar konten butir-butir perjanjian tidak 

bersifat tirani. Asas musyawarah merupakan pintu pembuka bagi 

peserta atau aktor perjanjian untuk mengakses, mengkritik, dan 

meluruskan redaksi perjanjian yang selaras dengan kepentigan 

bangsanya. Selain itu, asas musyawarah menekankan pada aktor 
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perjanjian agar bertanggung jawab atas kesepakatan yang 

dibuatnya.  

5. Asas kebebasan 

Asas kebebasan memberikan kewenangan kepada para 

pihak yang terlibat kerja sama untuk melakukan perbuatan apa pun 

yang tidak merugikan pihak lain. Dengan kata lain, asas kebebasan 

meniscayakan bahwa kebebasan yang dimaksudkan disini bukan 

kebebasan yang tidak terkontrol tapi yang diamksud adalah 

kebebasan yang tetap memperhatikan hak-hak negara lain yang 

diajak bekerjasama. Berdasarkan asas kebebasan, semua pihak 

yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Asas kebebasan 

mengajarkan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk 

bertindak tanpa merasa takut ditangkap selama tidak bertentangan 

dengan peraturan internasional yang berlaku. Tindakan seseorang 

tidak boleh dihukum, kecuali karena alasan hukum internasional 

yang disepakati. 

6. Asas kehormatan manusia 

Asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa 

tidak merendahkan bangsa lainnya. Masing-masig negara yang ada 

dalam percaturan global dipandang sebagai bagian refresentasi 

nilai-nilai kemanusiaan dari warga negara yang ada di dalam 

masing-masing negara. Tindakan semena-mena yang dilakukan 

oleh suatu negara terhadap negara lainnya sperti yang sering 

terlihat selama ini ketika negara yang superior menginvasi negara-

negara kecil merupakan bentuk nyata dari pelecehan kehormatan 

kemanusiaan.  Konsekuensinya, asas kehormatan manusia ini 

menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh 

manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia 
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merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan 

internasional. 

7. Asas toleransi 

Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat 

kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan 

kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Asas toleransi ini 

mengajarkan bahwa perbedaan hal-hal yang sangat mendasar tidak 

dapat dianggap sebagai pengahalang untuk melakukan kerja sama 

termasuk di dalamnya adalah agama dan kepercayaan yang 

imanen dalam sistem teologis dari negara yang diajak bekerjasama. 

Perbedaan keyakinan dan peribadatan dalam beragama harus 

disikapi secara terbuka dengan semangat inklusivitas dan diberikan 

ruang yang bebas dalam setiap perjanjian. Tidak diperkenankan 

terdapat naskah perjanjian yang isinya melarang salah satu pihak 

untuk berbeda dalam berkeyakinan.  

8. Asas kerjasama 

Asas kerjasama terbangun atas semangat untuk saling 

membantu dan bahu membahu dalam pencapaian tujuan bersama. 

Asas kerjasama ini mengajarkan sebuah perjanjian internasional 

harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga 

maupun manfaat. Asas kerjasama ini lahir dari kesadaran bahwa 

masing-masing negara memiiki potensi yang yang boleh jadi tidak 

dimiliki oleh negara lain sehingga perlu dilakukan kerjasama. Setiap 

biaya atau tenaga yang dikeluarkan oleh satu pihak harus dibalas 

oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang setara sehingga tercipta 
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suatu asas kerjasama yang saling menguntungkan satu sama 

lain.85 

G. Politik Pelaksanaan Undang-Undang (Siyasah Tanfidziyah 

Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

pelaksanaan undang-undang disebut dengan Siyasah Tanfidziyah 

Syar’iyah. Dalam Islam, pelaksanaan undang-undang menjadi 

tanggung jawab lembaga eksekutif atau yang biasa juga dikenal 

dengan sultah tanfidziyah. Peran yang dimiliki dari lembaga 

eksekutif ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

lembaga legislatif dengan sultah tasyri’iyyah-nya dan lembaga 

yudikatif dengan sultah qada’iyyah-nya. Dalam menggambarkan 

sistem yang imanen dalam Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah, Abu A’la 

al-Maududi mengemukakan bahwa lembaga eksekutif dalam Islam 

dinyatakan dengan istilah ulil al-amr dan dikepalai oleh seorang 

Amir atau Khalifah. Istilah “Ulil al-Amr” tidaklah hanya terbatas 

untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga 

legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas 

lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak 

menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala 

negara yang bertugas mengeksekusi ketentuan perundang-

undangaan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas 

(Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, 

Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan), dan 

sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak 

 
85 Ija Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah), h. 

10. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik 

Islam sejak Muhammad saw. hingga al-Khulafa ar-Rasyidun, (Bandung : CV 

Pustaka Setia: 2014),h. 122 
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masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah “Ulil 

al-Amr” mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-

lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.86 Dalam konteks 

ini, kajian Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah mengarahkan bagaimana 

pelaksanaan pemerintahan oleh mereka yang berada pada wilayah 

eksekutif dapat menjalankan pemerintahan di dalam suatu 

lembaga haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk 

menjalankannya. Tata cara ataupun prinsip-prinsip pemerintahan 

tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 

tapi juga haruslah sesuai denganprinsip-prinsip dasar yang imenen 

dalam ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang 

sesuai dengan syari'at Islam tersebut yaitu meliputi tata cara 

pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum 

seorang pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus 

berorensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara 

fisik matrial maupun secara mental spiritual. 

Sebagai sebuah kekuasaan eksekutif, Siyasah Tanfidziyah 

Syar’iyah memiliki pembahasan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, Siyasah Tanfidziyah 

Syar’iyah banyak berbicara terkait bagaimana pelaksanaan 

undang-undang pada tataran praktis.  Disini negara memiliki 

kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut demi 

mweujudkan emaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut 

 
86 Abu A’la al-Maududi, Sistem Politik Islam, (Bandung : Mizan, 1993), h.  

247 
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dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).87 

Sebagai pemegang otoritas kekuasaan pada wilayah eksekutif, 

seorang pemimpin wajib dihormati setelah adanya ketaatan pada 

Allah swt. dan Rasulnya. Hal ini telah Allah swt. tegaskan dalam al-

Qur’an tepatnya pada QS. Al-Nisa/04:59 yaitu: 

يُّهَا
َ
ذِينَْ   يٰٓا

َّ
   ال

ٰ
طِيْعُوا  مَنُوْآا

َ
َ   ا طِيْعُوا  الِلّه

َ
   وَا

َ
سُوْل ولِى  الرَّ

ُ
مْرِ   وَا

َ
ا
ْ
مْ    ال

ُ
 تنََازَعْتُمْ   فَاِنْ   مِنْك

وْهُ  شَيْءٍ  فِيْ  ى فَرُدُّ
َ
ِ  اِل سُوْلِ  الِلّه نْتُمْ  اِنْ  وَالرَّ

ُ
ِ  تُؤْمِنُوْنَ  ك يَوْمِ  بِالِلّه

ْ
خِرِٖۗ  وَال

ٰ
ا
ْ
 خَيْر   ذٰلِكَ  ال

حْسَنُ 
َ
ا ا وَّ

ً
وِيْل

ْ
 ࣖ  تَأ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. 

Sebagai persyaratan bagi mereka yang ingin diangkat 

sebagai Ulil al-Amr dalam konsep Siyasah Syar’iyah, Syekh 

Muhammad Al-Hasan Addudal-Syanqiti, sebagaimana dikutip 

Muhammad Abid al-Jabiri, menggambarkan beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh calon Ulil al-Amr yang dalam hal ini adalah: 

1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan 

kebersihan akidahnya. Hal ini disebabkan karena 

kepemimpinan bukan hanya terbatas pada bagaimana 

seorang pemimpin mengarahkan masyarakat yang 

dipimpinnya pada dimensi kehidupan duniawi tapi juga 

 
87 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 

h. 62 
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mengarah pada dimensi kehidupan akhirat. Akidah 

dipandang sebagai suatu persyaratan yang final dalam 

konsep Siyasah Syar’iyah. Hanya saja, dalam konteks 

kenegaraan yang tidak menganut sistem pemerintahan 

Islam maka persyaratan akidah ini kadang-kadang 

diabaikan dengan catatan sekalipun yang ingin diangkat 

sebagai pemimpin adalah mereka yang non-muslim maka 

selama yang bersangkutan memiliki integritas individu dan 

sosial yang  baik maka pemimpin tersebut dapat diterima.  

2. Laki-Laki. Adanya pilihan pada sosok laki-laki yang 

dipandang lebih sesuai dalam memimpin karena mereka 

dilihat memiliki karakter kepemimpinan yang lebih kuat 

dibandingkan perempuan. Salah satu alasan yang biasa 

menjadikan perempuan kurang diandalkan dalam hal 

kepemimpinan adalah karena adanya suatu sterotip bahwa 

perempuan cenderung mengandalkan perasaan daripada 

logikanya. Bagi penulis, sterotip tersebut tidak selamanya 

betul mengingat banyak juga perempuan yang memiliki 

kemampuan logika yang bagus sebaliknya banyak laki-laki 

yang terjebak pada perasaan sendiri sehingga perlu dikaji 

lebih lanjut bahwa istilah laki-laki dan perempuan dalam 

konteks ini bukan hanya merujuk pada jenis kelamin tapi 

perlu juga dilihat dari potensi kepemimpinan yang imanen 

dalam dirinya.  

3. Merdeka. Merdeka merupakan suatu syarat yang angat 

penting bagi seorang calon Ulil Amri. Tidak sah jika ia budak 

karena secara logis bisa dikatakan bahwa karena ia harus 

memimpin dirinya dan orang lain maka bagaimana mungkin 
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seorang budak yang tidak bebas dapat memimpin dirinya 

apalagi memimpin orang lain. 

4. Dewasa. Persoalan kedewasaan berkaitan erat dengan 

kebijaksanaan dalam memalahmi suatu persoalan 

termasuk kemampuan intelektualitasnya. Tidak sah jika 

anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami 

suatu permasalahan secara komprehensif dan holistis.  

5. Sampai ke derajat mujtahid. Karena orang yang bodoh atau 

berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah 

kepemimpinannya  seperti yang dijelaskan IbnuHazm, Ibnu 

Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijma’ 

(konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi 

umat Islam jika tidak sampai ke derajat mujtahid tentang 

Islam. 

6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah swt. 

menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji 

kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang 

zalim 

7. Profesional (amanah dan kuat). Posisi sebagai pemimpin itu 

bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-

tujuan yang disyari’atkan seperti menegakkan agama Allah 

swt. di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong 

orang-orang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi 

kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan 

berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan 

tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh 

diangkat menjadi pemimpin. 
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8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak 

lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak 

sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang 

seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk 

kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja 

memerlukan bantuan orang lain. 

9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi pemimpin. 

Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap  agama Allah swt. dan urusan 

Islam dan umat Islam. 

10. Dari suku Quraisy, yakni dari Puak Fihir Bin Malik, Bin 

Nadhir, Bin Kinanah,Bin Khuzai’ah. Para ulama sepakat, 

syarat ini hanya berlaku jika memenuhisyarat-sayarat 

sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara 

umatini yang memenuhi persayaratan, maka ia adalah yang 

paling berhak menjadi pemimpin. 88 

Senada dengan berbagai persyaratan yang harus dimiliki 

oleh seorang pemimpin di atas, Imam al-Mawardi, sebagaimana 

dikuti H. A. Djazuli, juga menggambarkan beberapa persyaratan 

yang dalam hal ini adalah: 

1. Memelihara agama. Dalam konteks ini, visi kepemimpinan 

yang ada dalam lokus Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah adalah 

bagaimana agama Allah swt. dapat dipertahankan dan 

dikembangkan di muka bumi.  

 
88 Muhammad Abid al-Jabiri, Agama Negara dan Penerapan Syar’iyah, 

(Yogyakarta: FajarPustaka Baru, 2001), h. 64. 
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2. Mentanfidzkan hukum di antara orang-orang yang 

bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga 

keadilan terlaksana secara umum. Hal ini telah dicontohkan 

oleh beberapa pemimpin muslim dalam penyelesaian 

konflik dengan kebijaksanaan mereka sebagai seorang 

pemimpin.  

3. Memelihara dan menjaga keamanan. Keamanan suatu 

negeri merupakan salah satu prasyarat dari terwujudnya 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejehatera. Oleh 

karena itu, seorang pemimpin harus mampu mewujudkan 

keamanan pada negeri yang dipimpinnya termasuk dalam 

konteks dengan memperkuat armada perangnya untuk 

menjaga diri dari serbuan negara lain.  

4. Menegakkan hukum-hukum Allah swt. Seorang pemimpin 

dalam perspektif Siyasah Syar’iyah dapat dikatakan sebagai 

perpanjangan dari otoritas kepemimpinan yang imanen 

dalam Dzat Ilahi di muka bumi. Oleh karena itu, pemimpin 

tersebut harus harus mampu menegakkan hukum-hukum 

Allah swt. dalam kepemimpinannya.  

5. Memerangi orang yang menentang Islam. Orang-orang yang 

menentang Islam dipandang sebagai mereka yang telah 

mengambil sikap untuk memusuhi Islam secara terang-

terangan. Dalam konteks ini, pemimpin dalam Siyasah 

Syar’iyah harus memerangi mereka yang menentang Islam 

tersebut seperti yang dicontohkan Abu Bakar ash-Shiddiq 

dengan memerangi para nabi palsu, kelompok yang tidak 

mau membayar zakat, dan semacamnya.  
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6. Memungut upeti dan sedekah-sedekah sesuai dengan 

ketentuan syara’ atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-

ragu. Dengan otoritas yang dimilikinya, pemimpin dapat 

melakukan pemungutan upeti dan sedekah-sedekah sesuai 

dengan ketentuan syara’ untuk selanjutnya dipergunakan 

untuk kepentingan umat.hal ini merupakan suatu fungsi 

stretagis yang dimainkan pemimpin dalam mengatur 

distribusi kekayaan yang dalam suatu negara dengan 

melakukan sistem subsidi silang dimana mereka yang 

mampu membantu mereka yang tidak mampu.   

7. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-

orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan 

wajar serta membayarkannya pada waktunya 

8. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur 

dalam menyelasikan tugas-tugas serta menyerahkan 

pengurusan kekayaan negara kepada mereka 

9. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di 

dalam membina umat dan menjaga agama. 89 

Dalam menggambarkan tugas seorang pemimpin, La 

Samsu mengemukakan bahwa pada dasarnya tugas dan kewajiban 

pemimpin yang disebut dengan khalifah itu sangat berat. Wilayah 

kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, 

akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan 

kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti 

ibadah atau mu’amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan 

semua sistem agama atau syari’ah dan managemen urusan 

 
89 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan dalam Rambu-

Rambu Syar’iyah, h. 56 
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duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan 

dunia, akan tetpi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan 

sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga 

mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam 

minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan 

hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri 

Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi 

negeri-negeri non Muslim (rahmatan lial-‘alamin). Secara umum, 

tugas khalifah itu ialah, 1) menegakkan agama Allah swt yang telah 

diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan 

perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan manusia, 

2) menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan 

agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada 

dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam, 3) 

menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan 

syirik, 4) menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur’an, 

termasuk sunnah Rasulullah saw.,dengan hak dan adil, kendati 

terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun, 5) serta 

berjihad di jalan Allah swt. 90 

H. Politik Peperangan (Siyasah Harbiyah Syar’iyah) 

Struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang membahas tentang 

politik peperangan disebut dengan Siyasah Harbiyah Syar’iyah.  

Dalam penjabarannya, Siyasah Harbiyah Syar’iyah mengatur 

tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan 

dengannya yang salah satunya adalah perdamaian. Dengan kata 

lain, bisa dikatakan bahwa Siyasah Harbiyah Syar’iyah merupakan 

 
90 La Samsu, Al-Sultah al-Tasyri’iyyah, al-Sultah al-Tanfiziyyah, al-Sultah al-

Qada’iyyah, 166 
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bagian dari struktur pembahasan kajian Siyasah Syar’iyah yang 

membahas terkait  arti, tujuan, dan macam-macam peperangan 

dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah 

mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan 

dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan 

mengakhiri peperangan menuju perdamaian. Islam merupakan 

agama yang sangat menghargai perdamaian. Hal tersebut disampin 

bisa tergambar dari seperangkat nilai-nilai teologis normatif yang 

ditekankannya juga dapat ditemukan pada nama Islam itu sendiri 

yang memiliki makna etimologis sebagai keselamatan. Pilihan 

perang dalam lokus ajaran Islam merupakan pilihan terakhir ketika 

suatu persoalan sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. 

91  

Dalam kerangka praktisnya, struktur pengetahuan, yang  

dapat dijadikan sebagai obyek kajian dalam menelusuri struktur 

kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

dari sisi obyek formalnya,  digambarkan oleh A. J. Bahm dalam 

Axiology: the Science of Values, sebagaimana dikutip oleh 

Zainuddin, terdiri atas, a) masalah (problems), b) sikap (attitude),  c) 

metode (method),  d) aktivitas (activity),  e) kesimpulan 

(conclusion), f) pengaruh (effects) yang dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Masalah (problems) 

Masalah mana yang dianggap mengandung sifat ilmiah? 

Menurut Bahm, suatu masalah bisa dianggap ilmiah, sedikitnya 

memiliki tiga ciri: a) terkait dengan komunikasi; b) sikap ilmiah dan 

 
91 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah:  Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 

(Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, Jakarta, 1994), h. 40-41 



105 

 

c) metode ilmiah. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah kecuali 

masalah tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Jika 

belum atau tidak dapat dikomunikasikan kepada orang lain atau 

masyarakat maka belum dianggap ilmiah. Tidak ada masalah yang 

pantas disebut ilmiah kecuali masalah tersebut bisa 

dihadapkan  pada sikap ilmiah. Demikian pula tidak ada masalah 

yang pantas disebut ilmiah kecuali harus terkait dengan metode 

ilmiah. 

2. Sikap (attitude) 

Sikap ilmiah (scientific attitude), menurut Bahm, setidaknya 

harus memiliki enam ciri pokok, yaitu: 1) keingintahuan (curiosity); 

2) spikulasi (speculativeness); 3) kemauan untuk berlaku objektif 

(willingness to be objective); 4) terbuka (open-maindedness); 5) 

kemauan untuk menangguhkan penilaian (willingness to suspend 

judgment) dan 6) bersifat sementara (tentativity). 

3. Metode (method) 

Menurut Bahm, bahwa esensi dari sebuah pengetahuan 

adalah metode. Setiap pengetahuan memiliki metodenya sendiri 

sesuai dengan permasalahannya. Meski diantara para ilmuwan 

terjadi perbedaan tentang metode ilmiah, tetapi mereka sepakat 

bahwa masalah tanpa observasi tidak akan menjadi ilmiah, 

sebaliknya observasi tanpa masalah juga tidak akan menjadi ilmiah. 

Ada lima langkah esensial dan ideal dalam menerapkan metode 

ilmiah yang harus dipahami oleh seorang peneliti (ilmuwan), yaitu 1) 

memahami masalah; 2) menguji masalah; 3) menyiapkan solusi; 4) 

menguji hipotesis  dan 5) memecahkan masalah. 

 



106 

 

4. Aktivitas (activity) 

Aktivitas dimaksud adalah penelitian ilmiah, yang memiliki 

dua aspek: individual dan sosial. Aktivitas penelitian ilmiah 

meliputi,  a) observasi, b) membuat hiopotesis, c) menguji observasi 

dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. 

5. Kesimpulan (conclusion) 

Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, 

metode dan aktivitas.  Kesimpulan ilmiah tidak pasti, tetapi bersifat 

sementara dan tidak dogmatis. Bahkan  jika kesimpulan dianggap 

dogmatis, maka akan mengurangi sifat dasar dari ilmu 

pengetahuan tersebut. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu 

bersifat tidak stabil, setiap generasi berhak untuk 

menginterpretasikan kembali tradisi ilmu pengetahuan itu. 

6. Pengaruh (effects) 

   Ilmu pengetahuan memiliki dua pengaruh, yaitu 1) 

pengaruh terhadap teknologi dan industri, 2) pengaruh pada 

peradaban manusia.92  Ketika pengaruh pengetahuan terhadap 

teknolologi dan industri tersebut diarahkan dalam penguatan 

struktur kajian Siyasah Syar’iyah, maka ada peluang dalam 

mengakselerasi berbagai potensi teknologi dan industri dalam 

kajian Siyasah Syar’iyah. Konsekuensi logisnya, ketika kajian 

Siyasah Syar’iyah telah mampu mengakomodir dan mempengaruhi 

teknologi dan industri maka hal tersebut dapat berimplikasi praktis 

pada penguatan peradaban manusia.  

 
92 Zainuddin, Enam Komponen Ilmu Pengetahuan, https://www.uin-

malang.ac.id/r/131101/enam-komponen-ilmu-pengetahuan.html. (10 Mei 2021) 

https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/enam-komponen-ilmu-pengetahuan.html.%20(10
https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/enam-komponen-ilmu-pengetahuan.html.%20(10
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Secara umum bisa dikatakan bahwa struktur kajian Siyasah 

Syar’iyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dibangun di atas 

prinsip ta’abbudi berupa ketaaatan total yang ditunjukkan seorang 

hamba kepada Allah swt. sebagai konsekuensi logis dari komitmen 

primordialnya sejak awal penciptaannya. Hal ini tergambar dalam 

QS. al-A’raf/07:172 yaitu: 

خَذَ   وَاِذْ 
َ
دَمَ   بَنِيْٓ   مِنْۢ  رَبُّكَ   ا

ٰ
تَهُمْ   ظُهُوْرِهِمْ   مِنْ   ا يَّ ِ

شْهَدَهُمْ   ذُر 
َ
ٰٓى  وَا نْفُسِهِمْ    عَل

َ
سْتُ   ا

َ
ل
َ
  ا

مْٖۗ 
ُ
ك ِ
وْا بِرَب 

ُ
ى    قَال

ٰ
نْ    شَهِدْنَا  بَل

َ
وْا ا

ُ
قِيٰمَةِ  يَوْمَ  تَقُوْل

ْ
ا اِنَّا ال نَّ

ُ
   غٰفِلِيْنَ   هٰذَا عَنْ  ك

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 

(Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan 

yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 

mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)", 

Komitmen primordial di atas, pada gilirannya, mempengaruhi 

berbagai dimensi dalam kehidupan manusia untuk senantiasa 

diarahkan pada perolehan ridha Allah swt. sebagaimana tergambar 

dalam QS. al-An’am/06:162 yaitu: 

 
ْ
يْ  اِنَّ  قُل اتِ

َ
سُكِيْ  صَل

ُ
يْ  وَمَحْيَايَ  وَن اتِ ِ  وَمََِ ه مِيْنَ   رَب ِ  لِلِّ

َ
عٰل
ْ
 ال

Terjemahnya: 

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 

alam. 

 Struktur kajian Siyasah Syar’iah yang terbangun di atas 

kerangka etika tauhidik berbasis ta’abbudi dapat dijadikan sebagai 

sebuah pijakan dalam struktur kajian Siyasah Syar’iyah yang pada 

gilirannya mengarahkan manusia pada penghambaan pada Allah 

swt. dengan mengharapkan ridha-Nya.  
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BAB VI 

METODE KAJIAN SIYASAH SYAR’IYAH PADA PERGURUAN TINGGI 

KEAGAMAAN ISLAM 

A. Pijakan Pengembangan Metode Kajian Siyasah Syar’iyah 

Metode pengetahuan merupakan prosedur yang 

dipergunakan untuk dapat memahami pengetahuan itu sendiri. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa metode pengetahuan pada satu sisi 

merupakan suatu obyek formal tapi pada sisi yang lain juga dapat 

dianggap sebagai obyek material. Dalam perkembangannya, 

metode pengetahuan memiliki relasi konstruktif dengan dua 

komponen epistemologi yang dibahas sebelumnya yaitu sumber 

dan struktur. Metode dalam posisinya sebagai prosedur dalam 

melakukan sesuatu tentu akan menyesuaikan dengan sumber dan 

struktur dari apa yang akan dilakukan. Posisi metode pengetahuan 

yang sangan urgen dalam pengembangan ilmu pengetahuan telah 

mendorong para ahli untuk terus melakukan kritik konstruktif demi 

penyempurnaan metode pengetahuan itu sendiri. Menyikapi hal 

tersebut, Stanley M. Honer dan Thomas C. Hunt, dalam Jujun S. 

Suriasumantri mengemukakan beberapa kritik terhadap metode 

keilmuan secara umum sebagai berikut: 

1. Metode keilmuan membatasi apa yang dapat diketahui 

manusia yang dalam hal ini hanya berkisar pada obyek yang 

dapat dipelajari dengan alat dan teknik keilmuan yang 

dimilikinya. Munculnya tuntutan bahwa ilmu adalah satu-

satunya cara dalam memperoleh pengetahuan secara sah 

dapat dipahami bahwa kita hanya dapat mempertahankan 

dunia seluas apa yang dapat diketahui melalui alat dan 

teknik keilmuan tersebut. 
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2. Ilmu memperkenankan penafsiran yang bersifat heterogen 

atas suatu oyek keilmuan. Masing-masing penafsiran boleh 

saja memiliki kebenaran masing-masing dalam 

penafsirannya selama metode keilmuan yang diterapkan 

betul-betul obyektif dan valid. Konsekuensinya, berbagai 

hipotesis yang semuanya adaah sah dapat diajukan dalam 

menjelaskan serangkaian fakta tertentu meskipun boleh 

jadi tiap hipotesis tersebut mempergunakan bahasa dan 

sistem klasifikasi yang berbeda satu sama lain.  

3. Ilmu pengetahuan menggambarkan suatu hakikat 

mekanistis yang dalam hal ini dapat dipahami dari metode 

kerja pengetahuan dalam menganalisis bagaimana obyek-

obyek pengetahuan berkaitan satu sama lain namun 

kadang-kadang abai dalam menjelaskan hakikat obyek-

obyek pengetahuan tersebut. Pengujian kebenaran 

pengetahuan yang pada dasarnya bersifat pragmatis tidak 

bisa dipungkiri bahwa sangat diperlukan oleh manusia tapi 

dibalik itu manusia juga perlu mengetahui apa yang 

dimaksud dengan kenyataan berikut makna yang imanen di 

dalam eksistensinya.  

4. Pengetahuan keilmuan meskipun sangat tepat tidak berarti 

bahwa hal tersebut merupakan keharusan, universal, 

maupun tanpa persyaratan tertentu. Pengetahuan keilmuan 

adalah pengetahuan yang mungkin dan secara tetap harus 

terus menerus berdialektika dengan perubahan. Bisa 

dikatakan bahwa perubahan yang konsisten pada 

pengetahuan keilmuan merupakan bagian dari 

konsistensinya. Ketika pengetahuan keilmuan mengakui 

ketidakmampuannya dalam menyediakan pengetahuan 
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yang pasti dan tetap, maka metode juga harus 

dikembangkan dan tidak boleh terpasung dalam klaim 

kebenaran yang tidak terbantahkan. Karakter pengetahuan 

keilmuan yang ingin dikembangkan menentukan 

bagaimana karakter metode yang harus dikembangkan. 

Konsekuensinya, metode akan terus mengalami 

perkembangan selama obyek pengetahuan keilmuan juga 

terus mengalami perkembangan. 93 

 Dalam menggambarkan tentang metode pengetahuan, 

Muhammad Arifin mengemukakan beberapa metode pengetahuan 

yang dalam hal ini terdiri atas: 

1. Metode induktif. Induksi adalah suatu metode yang 

menyampaikan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan 

disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. 

Yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai 

pada pernyataan-pernyataan universal. 

2. Metode deduktif. Deduksi adalah suatu metode yang 

menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut 

dalam suatu system pernyataan yang runtut. Hal-hal yang 

harus ada dalam metode deduktif ialah adanya 

perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu 

sendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan 

tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau 

ilmiah, ada perbandingan dengan teori-teori lain. 

 
93 Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan 

Karangan tentang hakikat Ilmu, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 

h. 144-145 
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3. Metode positivisme. Metode ini berpangkal dari apa yang 

telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia 

mengesampingkan segala uraian di luar yang ada sebagai 

fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika. Apa yang 

diketahui secara positif, adalah segala yang tampak dan 

segala gejala. Dengan demikian metode ini dalam bidang 

filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang 

gejala-gejala saja. 

4. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya 

keterbatasan indra dan akal manusia untuk memperoleh 

pengetahuan. Konsekuensinya, objek yang dihasilkan 

sangat memungkinkan berbeda satu sama lain sehingga 

harus dikembangkan satu kemampuan akal yang disebut 

dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini 

bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi. 

5. Metode dialektis. Metode ini berarti metode tanya jawab 

untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan 

oleh Socrates. Namun, Plato mengartikannya diskusi logika. 

Kini dialektika berarti tahap logika, yang mengajarkan 

kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis 

sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang 

terkandung dalam pandangan.94 

Dalam perspektif studi Islam, Muhammad Abed al-Jabiri 

menggambarkan tiga metode dalam pemerolehan pengetahuan 

 
94 Muhammad Arifin,  Metode-Metode Pengetahuan, 

http://akhmuhammadarifin.blogspot.com/2013/04/metode-metode-

pengetahuan.html. (11 April 2020) 

http://akhmuhammadarifin.blogspot.com/2013/04/metode-metode-pengetahuan.html.%20(11
http://akhmuhammadarifin.blogspot.com/2013/04/metode-metode-pengetahuan.html.%20(11
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yang dalam hal ini terdiri atas bayani, burhani, serta irfani.95 Ketiga 

metode pemerolehan pengetahuan yang digambarkan oleh 

Muhammad Abed al-Jabiri tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Bayani. Bayani merupakan metode pemerolehan 

pengetahuan dengan cara menganalisis teks. Dalam proses 

tersebut, berbagai teks dijadikan sebagai pijakan untuk bisa 

memperoleh pengetahuan. Adapun corak berpikir yang 

diterapkan dalam ilmu ini cenderung deduktif, yakni 

mencari isi dari teks.  

2. Burhani. Burhani merupakan metode pemerolehan 

pengetahuan dengan menekanan pada penggunan logika 

sehingga sumber pengetahuan dengan nalar burhani 

adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam, 

sosial, dan kemanusiaan yang didekati dengan penggunaan 

logika. Corak model berpikir yang digunakan adalah induktif, 

yakni generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris. 

3. Irfani. Irfani merupakan metode pemerolehan pengetahuan 

yang bertumpu pada instrumen pengalam batin atau intuisi. 

Dalam penerapannya, irfani menggunakan manhaj kasyfi 

dan manhaj iktisyafi. Manhaj kasyfi disebut juga manhaj 

ma'rifah irfaniyah yang tidak menggunakan indera atau 

akal, tetapi penyingkapan dengan riyadah dan mujahadah. 

Manhaj iktisyafi disebut juga analogi (al-mumatilah) yaitu 

 
95 Muhammad Abed al-Jabiri, Kritik Nalar Arab: Formasi Nalar Arab, Kritik 

Tradisi Menuju Pembebasan dan Pluralisme Wacana Interreligius, Terj. Imam 

Khoiri, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), h. 7. 
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metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia 

pengetahuan melalui analogi-analogi. 

Berbagai kerangka metodis di atas bisa menjadi suatu 

pijakan kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam dengan tetap mengacu pada suatu prinsip bahwa tidak ada 

metode yang kebenarannya bersifat absolut. Kebenaran sebuah 

metode tentu juga dipengaruhi oleh bagaimana karakter dari obyek 

sebuah metode. Ilustrasi sederhananya adalah adalah posisi 

sebuah obat hanya akan bisa dikatakan manjur kalau sesuai 

dengan spesifikasi penyakit yang diderita oleh mereka yang akan 

mengkonsumsi obat tersebut serta cocok atau tidaknya yang 

bersangkutan dengan obatnya mengingat boleh jadi ada beberapa 

jenis obat dengan spesifikasi penyakit yang sama.  

B. Strategi Pengembangan Metode Kajian Siyasah Syar’iyah 

 Pada dasarnya, berbagai kerangka metodis yang 

dikembangkan dalam kajian Siyasah Syar’iyah mengarah pada 

upaya untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan 

manusia untuk bisa hidup dalam bingkai nilai-nilai Islam yang tidak 

rigid berdialektika dengan berbagai nilai-nilai profan yang eksis di 

sekitarnya. Dalam mewujdkan kemaslahatan tersebut, Asmuni A. 

Rahman mengemukakan beberapa prinsip yang harus diwujudkan 

yaitu: 

1. Semua yang mengandung madharat harus dijauhi atau 

dihilangkan 

2. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madharat 

ditempuh pula prinsip-prinsip, a) dalam menghilangkan 

yang madlaratnya, tidak boleh dengan menempuh 

madharat yang sama atau yang lebih berat madlaratnya, b) 
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dalam menghilangkan madlarat yang umum boleh 

ditempuh dengan madharat yang khusus, atau yang lebih 

ringan, bila tidak ada jalan lain. 

3. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih 

diutamakan daripada sekedar mendatangkan 

kemaslahatan dan sekaligus menolak kemadlaratan. 

4. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala 

yang mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan. 96 

Islam adalah agama yang secara ratio legis-nya memiliki 

pijakan ontologis, epistemologis, sampai aksiologis pada aspek-

aspek nilai universal seperti kemaslahatan, keadilan, kedamaian, 

kesejahteraan, cinta, kasih sayang, dan yang lainnya. Seperangka 

kerangka metodis yang telah diperkenalkan oleh para ulama 

sebelumnya berupa kaidah-kaidah fikih yang sangat 

memungkinkan untuk dikembangkan merupakan suatu warisan 

khazanah keilmuan yang sangat berharga. Dalam konteks kekinian, 

berbagai kaidah-kaidah fikih tersebut harus tetap digali ibarat mata 

air yang ada didasar sumur yang tidak akan pernah habis dalam 

memancarkan airnya.  

Strategi pengembangan metode kajian Siyasah Syar’iyah 

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam merupakan suatu 

aktivitas akademik yang perlu terus dikembangkan. Dalam proses 

tersebut, berbagai dalil yang menjadi pijakan normatif teologisnya 

harus terus didekati dalam berbagai perspektifnya baik dalam 

kerangka aksiomatik, prosedural, ataupun implementatifnya. 

Dalam konteks ini menarik apa yang ditawarkan Abu Ishak Ibrahim 

 
96 Asmuni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: PT 

Bulan Bintang, 1986), h. 3-4 
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ibn Musa al-Syatibi yang menawarkan suatu kerangka metodis 

kajian hukum Islam termasuk di dalamnya adalah kajian Siyasah 

Syar’iyah yang disebut dengan al-Istiqra’ al-Ma’nawi yang dapat 

dipahami sebagai suatu kajian hukum Islam dari al-Qur’an sebagai 

magnum opus-nya dengan memposisikan suatu dalil sebagi suatu 

entitas hukum yang tidak berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan 

yang kuat dengan dalil-dalil lainnya (intertekstual). Dalam uaya 

tersebut, apa yang dilakukan Abu Ishak Ibrahim ibn Musa al-Syatibi 

adalah dengan melihat bahwa dalil-dalil al-Qur’an yang ada 

merupakan suatu entitas yang memiliki keterkaitan konstruktif satu 

sama lain. Oleh karena itu, dalam upaya penetapan hukum yang 

lebih komprehensif dan holistis, yang harus dilakukan adalah 

melihat dalil-dalil yang ada sebagai suatu kesatuan. Dalil-dalil 

tersebut harus diteliti dari berbagai dimensinya, baik sifatnya 

zhahir, umum, muthlaq, muqayyad, ataupun juz`i. Di samping itu, 

dalil-dalil tersebut harus mempertimbangkan qara`in ahwal 

(indikasi-indikasi keadaan), baik yang dinashkan (manqulah) 

maupun yang tidak dinashkan (ghairu manqulah)97 Apa yang 

ditawarkan oleh Abu Ishak Ibrahim ibn Musa al-Syatibi tersebut 

menarik untuk dijadikan sebagai salah satu strategi pengembangan 

metode kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam mengingat paradigma keilmuan integratif yang ditawarkan 

oleh beberapa dari lembaga pendidikan tinggi keagamaan tersebut 

memiliki persentuhan ontologis, epistemologis, serta aksiologis 

dengan upaya tersebut.  

Apa yang ditawarkan Abu Ishak Ibrahim ibn Musa al-Syatibi 

tersebut mirip dengan semangat yang ditekankan Munzir Hitami 

 
97 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-

Syarî’ah, Jilid 2, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), h. 39. 
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yang menegaskan bahwa lahirnya Ilmu Ushul pada abad ke – 2, 

khususnya pada Ushul Fiqhi yang diinisiasi oleh Muhammad ibn 

Idris al-Syafi’i, hijriyah didorong oleh semangat untuk memahami al-

Qur’an secara komprehensif dan holistik untuk menginstinbatkan 

hukum sebagai sebuahkerangka metodis pengembangan hukum 

Islam yang tidak bisa dipisahkan dari al-Qur’an sebagai magnum 

opus-nya. Hal ini menjadi suatu hal yang penting seiring dengan 

tuntutan zaman dimana dinamika kehidupan masyarakat yang 

sudah sedemikian berkembang dengan berbagai persoalan yang 

semakin kompleks. 98 

Dengan adanya kerangka metodis kajian hukum Islam 

termasuk di dalamnya adalah kajian Siyasah Syar’iyah yang disebut 

dengan al-Istiqra’ al-Ma’nawi yang ditawarkan Abu Ishak Ibrahim ibn 

Musa al-Syatibi tersebut maka upaya untuk mengembangkan kajian 

Siyasah Syariah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sudah 

bisa mendapatkan suatu meodel pengembangan. Dalam 

mengambarkan kerangka prosedural dari al-Istiqra’ al-Ma’nawi 

tersebut, Duski mengemukakan beberapa langkah yang imanen di 

dalamnya yang dalam hal ini adalah:  

1. Kolektivitas dalil, yakni tidak menganggap cukup 

menetapkan suatu hukum hanya dengan satu dalil, seperti 

yang sering dilakukan oleh para ahli hukum Islam 

kebanyakan.  

2. Dalil-dalil hukum yang dihimpun tersebut ada yang sifatnya 

kulliyah (universal) dan ada yang juz’iyah (partikular).  

 
98 Munzir Hitami, Pengantar Studi al-Qur’an: Teori dan Pendekatan, 

(Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 6 
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3. Memperhatikan qara’in ahwal baik yang berkaitan dengan 

nash tersebut secara langsung (qara’in ahwal manqulah) 

maupun tidak berkaitan secara langsung (qara’in ahwal gairu 

manqulah), termasuk dalam makna ini mempertimbangkan 

kondisi sosial masyarakat, di samping memerankan akal 

dalam merespons perkembangan yang terjadi. Dengan 

metode inilah teori mashlahah dalam kemasan maqashid al-

syari’ahnya yang terkenal itu dirumuskan.99 

Keberadaan metode sebagai alat dalam mendapatkan 

pengetahuan memiliki nilai tawar tersendiri untuk terus dikaji dan 

dikembangkan. Kaidah yang selama ini sering didengung-

dengungkan bahwa “al-thariqah ahammun min al-maddah” yang 

berarti bahwa metode lebih utama dari materi boleh jadi 

menggambarkan bagaimana posisi dari metode tersebut. 

Pembaharuan metode dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

merupakan suatu keniscayaan mengingat ilmu pengetahuan yang 

menjadi obyek analisis metode juga terus mengalami perubahan 

dalam lintas ruang dan waktu. Dalam jejak historisnya, tradisi 

keilmuan Barat yang banyak berfokus pada pengembangan metode 

pengetahuan telah mendorong mereka bangkit dari abad 

kegelapan menuju abad pencerahan. Hal ini yang kemudian banyak 

menginspirasi para ilmuwan muslim untuk mengadopsi kerangka 

metodis keilmuan yang dikembangkan Barat dalam kajian ilmu-ilmu 

ke-Islaman termasuk di dalamnya adalah kajian Siyasah Syar’iyah.  

 

 
99 Duski, Metode Penetapan Hukum Islam menurut Al-Syathibi: Suatu 

Kajian tentang Konsep al-Istiqra’ al-Ma’nawi, (Jurnal al-Adalah Vol. XI No.2, 2013), 

h. 208 
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BAB VII 

VALIDITAS KAJIAN SIYASAH SYAR’IYAH PADA PERGURUAN TINGGI 

KEAGAMAAN ISLAM 

A. Teori Validitas Pengetahuan  

Validitas merupakan komponen epistemologi yang 

membahas  terkait layak atau tidaknya sesuatu dikatakan benar 

atau tidak. Dalam kaitannya dengan validitas kebudayaan, ada 

beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dari validitas 

kebudayaan tersebut yang dalam hal ini digambarkan oleh A. 

Khudori Soleh sebagai berikut:  

1. Teori kebenaran korespondensi. Menurut teori kebenaran 

korespondensi, validitas pengetahuan bisa dipahami dari 

adanya kesesuaian antara pernyataan pengetahuan 

dengan fakta. 

2. Teori kebenaran koherensi. Menurut teori kebenaran 

koherensi, validitas pengetahuan bisa dipahami dari adanya 

kesesuaian antara pernyataan pengetahuan dengan 

berbagai pernyataan sebelumnya yang tingkat validitasnya 

telah dibuktikan. 

3. Teori kebenaran pragmatis. Menurut teori kebenaran 

pragmatis, validitas pengetahuan bisa dipahami dari adanya 

kegunaan praktis pengetahuan yang bersifat fungsional 

dalam kehidupan manusia. 100 

 
100 A. Khudori Soleh, Epistemologi Ibn Rusyd: Upaya Mempertemukan 

Agama dan Filsafat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 123-124 
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 Senada dengan apa yang dikemukakan A. Khudori Soleh 

tersebut, A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua mengemukakan bahwa 

ada beberapa teori kebenaran yang dapat digunakan sebagai 

barometer unuyk menilai benar atau tidaknya suatu obyek 

pengetahuan yang dalam hal ini adalah: 

1. Teori kebenaran persesuaian. Teori kebenaran yang 

ditemukan Aristoteles ini menegaskan bahwa kebenaran 

dapat dikatakan ada apabila ada keterkaitan antara 

pernyataan dengan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran 

adalah soal soal kesesuaian antara antara apa yang dikalim 

sebagai apa yang diketahui dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Konsekuensinya, benar dan salah adalah soal 

sesuaia atau tidaknya apa yang dikatakan dengan 

kenyataan sebagaimana adanya. Dengan kata lain, teori ini 

melihat bahwa kebenaran terletak pada kesesuaian antara 

subyek dengan obyek yan dalam hal ini adalah apa yang 

diketahui subyek dan realitas sebagaimana adanya. 

Kebenaran dalam lokus teori kebenaran persesuaian juga 

dapat dikatakan sebagai kebenaran empiris karena 

kebenaran suatu pernyataan proposisi ditentukan apakah 

suatu pernyataan didukung oleh fakta atau tidak. Contoh 

sederhananya adalah ketika dikatakan bahwa dunia ini 

bulat. Pernyataan ini dikatakan sebagai sesuatu yang benar 

karena pada faktanya bumi memang berbentuk bulat.  

2. Teori kebenaran keteguhan. Menurut teori kebenaran yang 

banyak dianut oleh tokoh-tokoh rasionalis seperti Leibniz, 

Spinosa, Descartes, dan yang lainnya ini menyatakan 

bahwa kebenaran dapat dikatakan ada apabila ada 

keteguhan (koherensi) antara proposisi baru dengan 
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proposisi yang sudah ada.Konsekuensinya, untuk 

mengatakan suatu pengetahuan dikatakan benar kalau 

kebenaran tersebut sejalan dengan pengetahuan, teori, 

pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya yang tentu 

saja sudah terbukti untuk bsa dikatakan sebagai 

pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis 

yang benar. Bagi kaum rasionalis, pengetahua tidak 

mungkin bisa keluar dari pikiran dan akal budi manusia 

untuk dapat berhadapan langsung dengan realitas, dan dari 

situ manusia dapat mengetahui sesuatu itu bisa dikatakan 

benar atau tidak. Contoh sederhananya adalah terkait 

pernyataan bahwa lilin akan mencair apabila dimasukkan 

dalam air yang mendidih. Untuk membuktikan pernyataan 

tersebut sebagai sesuatu yang benar, yang harus dilakukan 

adalah cukup dengan memeriksa pengetahuan, teori, 

pernyataan, proposisi, atau hipotesis sebelumnya yang 

terbukti kebenarannya. Ternyata, pernyataan ini benar 

karena lilin termasuk bahan parafin dan parafin selalu 

mencair pada suhu 60 derajat celcius. Ketika air mendidih 

memiliki tingkat suhu 100 derajat celcius maka lilin dengan 

sendirinya akan mencair apabila dimasukkan dalam air 

mendidih dengan asumsi bahwa pada suhu 60 derajat 

celcius saja bahan parafin yang menjadi bahan lilin bisa 

mencair apalagi kalau dimasukkan dalam air mendidih 

dengan tingkat suhu 100 derajat celcius.  

3. Teori kebenaran pragmatis. Menurut teori kebenaran yang 

banyak dianut oleh para filsuf pragmatis dari Amerika 

seperti Charles S. Pierce, William James, dan yang lainnya 

bahwa kebenaran dapat dikatakan ada pada suatu 
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pernyataan apabila memiliki manfaat dalam kehidupan 

manusia. Dengan kata lain, ide, konsep, pernyataan, atau 

hipotesis yang benar adalah yang bisa terbukti berguna 

dalam kehidupan manusia. Ide yang palimg benar adalah 

yang paling memungkinkan seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang bergun sehingga benar atau tidaknya sesuatu 

sangat ditentukan dari kegunaannya. Contoh sederhananya 

adalah ide terkait bagaimana mengatasi problematika 

kemacetan di ibu kota besar seperti Jakarta yang 

disebabkan oleh banyak kendaraan pribadi yang hanya 

ditumpangi satu orang saja yang kemudian diberikan solusi 

bahwa agar problematika kemacetan tersebut dapat 

teratasi maka yang harus dilakukan adalah dengan 

mewajibkan kendaraan pribadi ditumpangi minimal tiga 

orang penumpang. Ketika ide tersebut dipandang mampu 

memecahkan problematika kemacetan tersebut maka ide 

tersebut dapat dikatakan sebagai ide yang benar. 

4. Teori kebenaran performatif. Menurut teori kebenaran yang 

banyak dianut oleh para filsuf seperti Frank Ramsey, John 

Austin, dan yang lainnya ini, kebenaran dapat dikatakan ada 

pada suatu pernyataan apabila mampu mewujudkan 

sesuatu dalam kehidupan manusia.  Apa yang menjadi 

batasan kebenaran dalam lokus teori kebenaran 

performatif berbeda dengan apa yang ada pada teori 

kebenaran persesuaian yang juga biada dikatakan sebagai 

teori kebenaran korespondensi dimana sebuah kebenaran 

dapat diukur dari kesesuaian antara suatu pernyataan 

dengan realitas maka teori kebenaran performatif fokus 

dalam menyatakan bahwa kebenaran itu ada pada 
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kemampuan sebuah pernyataan dalam mewujudkan 

realitas. Contoh sederhananya adalah ungkapan seorang 

pejabat yang melantik pejabat yang baru dengan 

menyatakan “dengan ini, saya melantik anda sebagai camat 

pada Kecamatan Wonomulyo” maka dengan ucapan 

pelantikan tersebut dimana yang bersangkutan benar-

benar terangkat sebagai camat pada Kecamatan 

Wonomulyo .101 

Keberadaan teori pengetahuan dalam berbagai dimensinya 

merupakan seperangkat kerangka paradigmatik dalam mengukur 

valid atau tidaknya obyek pengetahuan dalam pengembangannya. 

Pada dasarnya keberadaan dari teori-teori pengetahuan tersebut 

masih bisa berkembangn dalam konteks yang lebih luas misalnya 

seperti salah satu teori pengetahuan yang dikembangakn oleh Karl 

P. Popper yang dalam hal ini adalah teori kebenaran falsifikasi. Teori 

falsifikasi menyatakan bahwa sesuatu bisa dianggap benar apabila 

kemudian sesuatu tersebut mampu membuktikan bahwa 

pengetahuan lain yang bersaing dengannya dapat dibuktikan salah. 

Misalnya ketika dikatakan bahwa Cuma ada dua kemungkinan dari 

orang yang bisa menjadi presiden karena memang cuma ada dua 

calon yang memenuhi persyaratan yaitu si A dan si B. Maka untuk 

bisa memastikan bahwa yang terpilih untuk menjadi presiden 

adalah A maka yang harus dilakukan menurut teori kebenaran 

falsifikasi ini adalah memastikan bahwa si B yang menjadi saingan 

si A tidak menjadi presiden.  

 
101  A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 66-74 
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B. Implementasi Teori Validitas Pengetahuan dalam Mengukur 

Validitas Kajian Siyasah Syar’iyah 

Implementasi teori validitas pengetahuan dalam mengukur 

validitas kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam dapat dilakukan dalam berbagai perspektif yang 

dalam hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dari isyarat normatif 

teologis yang tersurat ataupun tersirat dalam al-Qur’an dan hadits 

sebagai magnum opus ajaran Islam. Hukum yang diketahui oleh 

manusia merupakan hasil interpretasi mereka terhadap teks yang 

ada dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut yang sifatnya 

sangat individual ataupun komunal. Seiring adanya lintas ruang dan 

waktu yang berbeda, boleh jadi, pemahaman yang diperoleh dari 

proses interpretasi tersebut bisa valid atau tidak. Islam adalah 

agama yang sangat menekankan konsep rahmat sehingga mereka 

yang telah melakukan ijtihad dengan segala kesungguhan dan 

keikhlasan dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah swt 

maka ketika ijtihad mereka valid maka mereka memperoleh 

ganjaran pahala dua sementara ketika ijtihad mereka tidak valid 

maka mereka memperoleh ganjaran pahala satu.  

Dalam upaya untuk mengimplementasikan teori validitas 

pengetahuan dalam mengukur validitas kajian Siyasah Syar’iyah, 

para ulama juga telah menetapkan beberapa prinsip yang bisa jadi 

tolak ukur dalam menilai valid atau tidaknya kajian Siyasah 

Syar’iyah yang dilakukan. Rujukan terhadap prinsip-prinsip tersebut 

menjadi suatu hal yang perlu dilakukan mengingat prinsip-prinsip 

tersebut itulah yang nantinya akan menjadi semacam acuan dalam 

implementasi kajian Siyasah Syar’iyah untuk memastikan apa 

proses yang berlangsung atau hasil yang diperoleh sudah berada 

pada rel yang semestinya. Posisi kajian Siyasah Syar’iyah sebagai 
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bagian yang imanen dengan hukum Islam menarik untuk diteropong 

dari beberapa prinsip hukum Islam sebagaimana digambarkan oeh 

Fathurrahman Djamil yang dalam hal ini adalah: 

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan 

 Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam 

QS. al-Maidah/5: 6;QS. al-Hajj/22:78; QS. al-Fath/48:17; QS. al-

Baqarah2/:185; dan QS. al-Nisa’/4:28. Dari ayat-ayat ini terlihat 

Allah swt. mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, kekuatan 

dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh 

manusia pada umumnya dan dari orang-orang yang sakit dan 

terkena musibah pada khususnya. Dalam konteks ini, valid atau 

tidaknya kajian Siyasah Syar’iah dalam berbagai dimensinya bisa 

dikatakan benar apabila mampu meniadakan kepicikan serta tidak 

memberatkan. Hal ini data dibuktikan misalnya dalam kajian 

Siyasah Syar’iyah yang membahas terkait dengan adanya kajian 

tentang Kebijakan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri’iyah 

Syar’iyah) maka penetapan hukum tersebut hars dilakukan dengan 

memgadopsi berbagai metode penetapan hukum yang bersifat 

inklusif dalam memahami fenomena hukum dan penetapannya. 

Penetapan hukum yang sifatnya ekslusif dan menutup diri akan 

sangat memberatkan dalam penetapan hukum. 

2. Menyedikitkan beban 

 Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan 

tersebut, ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang 

muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-

Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan 

kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama’ dan mengqashar 

shalat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa 

ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji dengan 
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persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan banyak 

dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau 

formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting 

dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang 

melakukan akad. Dalam bidang hukum juga terlihat jelas 

kemudahan tersebut. Allah tidak memberikan banyak beban yang 

berat dan hukuman-hukuman yang keras yang dahulu pernah 

dibebankan kepada kaum Yahudi sebagai balasan atas perbuatan 

zalim mereka. Dalam konteks ini, valid atau tidaknya kajian Siyasah 

Syar’iah dalam berbagai dimensinya bisa dikatakan benar apabila 

mampu untuk meminimalisir beban dalam kehidupan manusia. Hal 

ini bisa dilihat contohnya pada kebijakan administrasi negara 

(Siyasah Idariyah Syar’iyah) yang menawarkan tat kelola 

administrasi negara yang semakin memudahkan kehidupan 

warganya dan bukan tata kelola administarsi negara yang 

memberatkan meskipun dalam analisis yang lebih jauh 

memberatkan atau tidaknya suatu proses tata kelola administarsi 

masih bisa bersifat relatif.  

3. Ditetapkan secara bertahap 

 Al-Qur’an turun kepada Nabi Muhammad saw. secara 

berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan 

peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang 

dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih 

mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah yang 

pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk 

memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang 

ditetapkan. Sebagai contoh adalah pemberlakuan hukum haram 

bagi menuman keras. Dalam hal ini hukum Islam (al-Qur’an) dengan 

jelas memberikan tahapan-tahapan dalam penetapan hukumnya, 
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dimulai dari aturan yang sederhana sampai pada penetapan 

keharamannya. Dalam konteks ini, valid atau tidaknya kajian 

Siyasah Syar’iah dalam berbagai dimensinya bisa dikatakan benar 

apabila diterapkan secara bertahap. Bertahap dalam konteks ini 

bukan hanya merujuk pada proses penetapan hukum misalnya 

yang menjadi wilayah kajian politik pelaksanaan undang-undang 

(Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah) dimana ada proses tahapan-

tahapan yang harus dilalui untuk sampai pada tahap eksekusi final 

tapi jauh lebih dari itu bertahap dalam konteks ini bisa juga 

dipahami dari obyek undang-undang itu sendiri dimana pada usia 

tertentu seseorang tidak dikenakan undang-undang sampai 

mereka sampai pada usia tertentu.  

4. Memperhatikan kemaslahatan manusia 

 Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan 

kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada 

perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan agama menjadikan 

kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan 

hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal 

yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: a) menjaga agama 

(iman), b) menjaga jiwa, c) menjaga akal, d) menjaga keturunan, 

dan e) menjaga harta. Kelima tujuan hukum Islam tersebut biasa 

juga dikatakan sebagai al-Maqasid al-Syariah yang pada gilirannya 

menjadi kerangka aksiologis dalam penerapan hukum Islam. Dalam 

konteks ini, valid atau tidaknya kajian Siyasah Syar’iah dalam 

berbagai dimensinya bisa dikatakan benar apabila mampu 

memberika kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam teori 

kebenaran pragmatis yang melihat bahwa suatu pengetahuan bisa 

dikatakan benar atau tidak dengan mengacu pada kegunaannya 

bagi manusia maka ada atau tidaknya kemaslahatan manusia yang 
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mewujud dengan adanya kajian Siyasah Syar’iah bisa menjadi 

barometer benar atau tidaknya kajian Siyasah Syar’iah tersebut.  

5. Mewujudkan keadilan yang merata 

 Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada 

perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan 

derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat 

dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-Qur’an dalam  QS 

al-Maidah/5:8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) 

terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih 

banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi 

dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi 

dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak 

ditemukan dalam Sunnah. Dalam konteks ini, valid atau tidaknya 

kajian Siyasah Syar’iah dalam berbagai dimensinya bisa dikatakan 

benar apabila mampu  mewujudkan keadilan yang merata. 

Berangkat dari semangat awal yang dibawa oleh kajian Siyasah 

Syar’iyah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam 

kehidupan manusia maka aspek keadilan yang merata dalam 

pengelolaan kajian Siyasah Syar’iyah  bisa menjadi rujukan benar 

atau tidaknya kajian Siyasah Syar’iyah yang berlangsung. 102 

 

  

 
102 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos 

Publishing House, 1997), h.  66-75.   
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BAB VIII 

KAJIAN SIYASAH SYAR’IYAH PADA PERGURUAN TINGGI 

KEAGAMAAN ISLAM: SEBUAH KONSTRUK EPISTEMOLOGIS 

A. Konstruk Sumber Kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

Posisi sumber dalam kajian Siyasah Syar’iyah pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam tidak bisa dipisahkan dari dari 

berbagai sumber pengetahuan yang selama ini telah mendapatkan 

tempat yang baik dalam lokus epistemologi seperti indra yang 

menjadi sumber utama dari aliran empirisme, akal yang menjadi 

sumber utama dari aliran rasionalisme, intuisi yang menjadi sumber 

utama dari aliran aliran intuisionisme, dan berbagai sumber lainnya 

termasuk dalam hal ini adalah wahyu yang menjadi sumber utama 

dari aliran keagamaan yang memiliki ketergantungan yang kuat 

terhadap berbagai dimensi sakralitas agama dan kepercayaan yang 

menjadikan wahyu sebagai magnum opus-nya. Hanya saja, kajian 

Siyasah Syar’iyah yang menjadikan wahyu sebagai sumbernya perlu 

mengemabangkan seperangkat metode studi al-Qur’an dengan 

menggunakan metode-metode inovatif seperti hermeneutika, 

semiotika, dan yang lainnya.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan perguruan tinggi 

keagamaan Islam sebagai salah satu pusat pengembangan 

sumber-sumber pengetahuan sangat memungkinkan untuk 

melakukan konstruk sumber kajian Siyasah Syar’iyah demi 

mengakselerasi dampak positif dari kajian Siyasah Syar’iyah yang 

dilakukan dalam tradisi akademiknya. Posisi sumber memiliki peran 

strategis dalam proses tersebut karena dari sumber yang valid 

maka akan terwujud berbagai kerangka epistemologi Siyasah 
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Syar’iyah yang valid pula dalam lingkungan perguruan tinggi 

keagamaan Islam. Dengan tradisi akademik yang kuat, perguruan 

tinggi keagamaan Islam memiiki peluang yang cukup besar dalam 

mengakselerasi konstruk kajian Siyasah Syar’iyah dari sisi 

sumbernya. 

  Konstruk kajian Siyasah Syar’iyah dengan melakukan 

berbagai pengembangan pendekatan terhadap al-Qur’an sebagai 

sumber pertama dan utama dari kajian Siyasah Syar’iyah, juga 

dapat dilakukan pada berbagai sumber-sumber teks lainnya yang 

dalam hal ini adalah hadits-hadits dari Rasulullah saw., kitab-kitab 

turats yang ditulis oleh para ulama terdahulu, dan yang lainnya. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Islam sebagai agama yang 

memiliki kekayaan sumber literatur berbasis teks. Tidak salah 

kemudian ketika Muhammad Nasr Hamid Abu Zayd, sebagaimana 

penulis sempat dengar dalam sebuah diskusi ilmiah, pernah 

menyatakan bahwa ketika bangsa Yunanni terkenal dengan tradisi 

filsafatnya tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan 

semacamnya, bangsa Mesir terkenal dengan tradisi kehidupan 

pasca kematian yang melahirkan berbagai warisan peradaban 

seperti Piramid, mummy, sphinx, dan semacamnya, maka Islam 

sebagai agama yang dibawa Rasululullah saw. yang medorong 

tradisi baca tulis dalam filosofi iqra’-nya telah mewariskan 

peradaban teks yang luar biasa banyaknya. Berbagai teks tersebut 

inilah yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian Siyasah Syar’iyah 

dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.  

 Di samping itu, sumber kajian Siyasah Syar’iyah dalam 

lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam adalah berbagai 

fakta empirik yang ada dalam kehidupan sosial sekitar. Hal ini 

menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan mengingat 
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keberadaan sebuah lembaga pendidikan Islam sekelas perguruan 

tinggi keagamaan Islam mulai dari yang berlabel sekolah tinggi 

agama Islam, institut agama Islam, sampai pada yang berlabel 

universitas tentunya perlu memposisikan diri sebagai lembaga yang 

tidak terlepas dari berbagai realitas sosial yang ada di sekelilingnya. 

Dengan kata lain, lembaga pendidikan tinggi berlabel Islam tersebut 

harus mampu mentrasnformasikan kajian Siyasah Syar’iyah yang 

dikembangkannya dalam merespon berbagai persoalan-persoalan 

sosial sekitar yang bersentuhan dengan kajian Siyasah Syar’iyah 

tersebut. Upaya untuk mendudukkan fakta-fakta empirik yang 

mewujud dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Menyikapi hal 

tersebut, M. Amin Abdullah pernah mengemukakan bahwa tidak 

boleh ada kesenjangan yang membatasi antara Islam yang terekam 

dalam dimensi wahyu (Islam normatif) dengan Islam yang 

termenifestasikan dari wahyu dalam sejarahnya (Islam historis). 

Ketika kesenjangan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka yang 

terjadi kemudian adalah menguatnya berbagai kesenjangan pada 

dimensi lain seperti kesenjangan antara dimensi ekslusif-ta’abbudi, 

normativitas-sakralitas dan doktrinal-teologis dengan dimensi 

inklusif-ta’aqquli, historitas-profanitas dan kultural-sosiologis.103 

Apa yang dikemukakan M. Amin Abdullah tersebut menisycayakan 

bagaimana kajian Siyasah Syar’iyah tidak boleh mmeisahkan 

aspek-aspek sosial yang mewujud pada realitas empiris di 

sekitarnya sebagai sumber kajiannya. Hal tersebut secara tidak 

langsung menggambarkan bahwa kajian Siyasah Syar’iyah pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam harus menjadi wadah 

transformasi nilai-nilai Islam dari dimensi teosentris yang melangit 

 
103 M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 18 
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untuk selanjutnya dijabarkan pada dimensi antroposentris yang 

membumi.  

B. Konstruk Struktur Kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

Dalam kaitannya dengan struktur, kajian Siyasah Syar’iyah 

dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam tidak bisa 

dipisahkan dari etika tauhidik yang menggambarkan bagaimana 

kehidupan manusia dan seluruh makhluk yang ada dalam 

makrokosmos merujuk pada satu sumber yang sama yang dalam 

hal ini adalah Allah swt. Dalam konteks ini, struktur kajian Siyasah 

Syar’iyah dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan dapat 

dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami berbagai 

isyarat normatif dari Allah swt., baik melalui ayat-ayat qauliyah 

ataupun ayat-ayat kauniyah, Konsep etika etika tauhidik sebagai 

konstruk kajian Siyasah Syar’iyah dalam lingkungan perguruan 

tinggi keagamaan Islam menunjukkan bahwa keberadaan manusia 

dalam berbagai dimensi ikhtiarnya ibarat gugusan planet yang 

bergerak siklis dalam poros yang telah ditentukan untuk selanjutnya 

tetap konsisten berputar mengitari sumbu axis-nya yang dalam hal 

ini adalah Allah swt. berikut dengan syariat Islam yang telah 

ditetapkan sebagai sunnatullah. Keberadaan manusia sebagai 

makhluk, dalam perkembangannya, harus berjalan pada poros yang 

telah ditentukan. Berbagai analisis pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dikembangkan dalam lokus kajian Siyasah 

Syar’iyah harus terbangun pada rel etika tauhidik tersebut. Konsep 

etika tauhidik tersebut yang menggambarkan bagaimana segala 

ibadah dan ikhitiar yang dilakukan oleh manusia semuanya hanya 

diarahkan untuk mendapatkan ridha dari Allah swt, telah 

ditegaskan dalam QS. al-An’am/06:162 yaitu:  
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ْ
يْ  اِنَّ  قُل اتِ

َ
سُكِيْ  صَل

ُ
يْ  وَمَحْيَايَ  وَن اتِ ِ  وَمََِ ه مِيْنَ   رَب ِ  لِلِّ

َ
عٰل
ْ
  ال

Terjemahnya:  

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, 

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta 

alam. 

Posisi sentral dari etika tauhidik sebagai pijakan etis dari 

struktur kajian Siyasah Syar’iyah juga digambarkan Fazlur Rahman 

bahwa alam semesta sebagai ruang makrokosmos memang 

bersifat otonom tetap tidak bersifat otokratis karena alam semesta 

dengan segala makhluk yang ada di dalamnya tidak memiliki 

jaminan terhadap eksistensinya sehingga berimplikasi praktis pada 

ketidakmampuannya untuk menjelaskan diri mereka sendiri. 104 

Apa yang dikemukakan Fazlur Rahman tersebut menunjukkan 

bagaimana etika tauhidik harus menjadi basis pengembagan ilmu 

pengetahuan karena dengan merujuk pada al-Khaliq atau Dzat 

Pencipta alam semesta maka manusia memiliki suatu referensi 

yang tidak ada habisnya dalam mengeksplorasi alam semesta 

sebagai obyek ilmu pengetahuan.  

Setelah struktur kajian Siyasah Syar’iyah telah dibangun 

pada suatu pijakan etika tauhidik yang kuat, langkah selanjutnya 

yang perlu dilakukan dalam menguatkan struktur kajiannya adalah 

dengan membangun relasi konstruktif antara ilmu pengetahuan 

yang memiliki relasi ontologis, epistemologis, sampai pada 

aksiologis dengan kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi 

keagamaan Islam. Dalam konteks ini, upaya yang dapat dilakukan  

adalah dengan melakukan integrasi keilmuan baik berupa 

transdisipliner, interdisipliner, ataupun multidisipliner. Menyikapi 

 
104 Fazlur Rahman, Major Themes of the Quran, (Chicago: Bibliotheca 

Islamica, 1980), h. 4 
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hal tersebut, M. Amin Abdullah mengemukakan bahwa tren 

keilmuan agama saat sekarang ini mulai menunjukkan tren struktur 

keilmuan yang terintegrasi-terinterkoneksi satu sama lain dengan 

disiplin keilmuan lain di luar dirinya. Keilmuan agama yan 

terintegrasi tersebut akan menjalani proses dialektika dengan 

sains, keilmuan sosial, dan humaniora. Apabila ilmu-ilmu ke-

Islaman tersebut memasung dirinya dalam sebuah posisi yang 

monodisiplin (al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih) atau rigid 

untuk berintegrasi dengan berbagai disiplin keilmuan di luar dirinya 

(wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah) maka ilmu-ilmu ke-Islaman 

tersebut tidak memiliki masa depan yang patut diharapkan. Tren 

keilmuan agama masa depan pada masa deoan adalah takamul al-

ulum wa izdiwaj al-ma’arif (integrasi-interkoneksi keilmuan) 105 

C. Konstruk Metode Kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

Dalam kaitannya dengan metode, kajian Siyasah Syar’iyah 

dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam harus 

menunjukkan proses yang dialektis dengan argumentasi-

argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyikapi hal 

tersebut, M. Amin Abdullah mengemukakan bahwa metode 

penanaman nilai-nilai yang berbasis pada nilai-nilai Islam, termasuk 

kajian Siyasah Syar’iyah tentunya, perlu diikuti dengan peningkatan 

kualitas dan penampilan dari mereka yang memperkenalkan 

sekaligus mengembangkan nilai-nilai Islam tersebut. Kesan yang 

ada selama ini adalah penanaman nilai-nilai Islam menjadi kurang 

 

105 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisipli: Metode 

Studi Agama dan Studi islam di Era Kontemporer, (Surakarta: IB Putaka 

bekerjasama Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2020), h. 25 
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simpatik ketika mereka yang menyampaikannya tidak dilengkapi 

dengan penguasaan metode yang memadai. Konsekuensinya, apa 

yang mereka sampaikan menjadi kontra produktif dengan nilai yang 

disampaikan. Bisa dibayangkan ketika mereka yang menyampaikan 

nilai-nilai kedamaian sebagai nilai yang imanen dalam Islam justru 

kemudian menyampaikan dengan cara-cara yang jauh dari kata 

damai. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut maka yang 

terjadi adalah adanya kesenjangan yang semakin luas antara 

dimensi “ought” yang dapat dipahami sebagai doktrin-doktrin 

normatif yang imanen dalam ajaran Islam dengan dimensi “is” yang 

dapat dipahami sebagai fakta yang mewujud dalam kehidupan 

nyata.106 Apa yang dikemukakan dikemukakan M. Amin Abdullah 

tersebut mengisyaratkan bahwa keteladanan dapat menjadi salah 

satu metode yang diperlukan dalam konstruk metode kajian 

Siyasah Syar’iyah dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan 

Islam adalah perlunya keteladanan. Posisi keteladanan dalam 

tradisi keilmuan Islam merupakan salah metode pendidikan Islam 

yang telah memiliki pijakan teologis normatif dalam al-Qur’an 

sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ahzab/33:21 yaitu: 

قَدْ 
َ
انَ   ل

َ
مْ   ك

ُ
ك
َ
ِ   رَسُوْلِ   فِيْ   ل سْوَة    الِلّه

ُ
مَنْ   حَسَنَة    ا ِ

 
انَ   ل

َ
َ   يَرْجُوا  ك يَوْمَ   الِلّه

ْ
خِرَ   وَال

ٰ
ا
ْ
  ال

رَ 
َ
َ  وَذكَ ثِيْرًاٖۗ  الِلّه

َ
   ك

Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah. 

 

 
106 M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historitas?, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 222 
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Posisi Rasulullah saw. sebagai suri teladan yang  baik 

(uswah hasanah) telah memberikan suatu miniatur kehidupan yang 

sederhana tapi berkualitas dalam lokus Siyasah Syar’iyah. Hal ini 

tergambar dalam keseharian beliau yang mampu untuk 

menjabarkan pesan-pesan normatif dalam al-Qur’an dari teks ke 

konteks, dari konsep ke aksi, dari wacana ke nyata, dan 

semacamnya. Konsep keteladanan yang telah dicontohkan oleh 

Rasululllah saw. tersebut perlu diadopsi dalam konstruk metode 

kajian Siyasah Syar’iyah dalam lingkungan perguruan tinggi 

keagamaan Islam. Dalam kerangka metodologisnya, Nik Hariyati 

mengemukakan bahwa keteladanan merupakan metode yang 

efektif dan efisien karena adanya suatu model yang dapat langsung 

dicontoh oleh mereka yang diberikan teladan pada mereka yang 

memberikan keteladanan. Apa yang dapat diteladani oleh mereka 

yang diberikan teladan pada mereka yang memberikan 

keteladanan berupa nilai-nilai baik akan dapat terserap secara 

efektif dan efisien selama mereka yang memberikan keteladanan 

tetap konsisten dalam upayanya tersebut. 107 

Keteladanan merupakan model yang dicontohkan pada 

orang lain untuk diikuti dengan sebuah keyakinan bahwa dalam diri 

mereka yang memberikan keterladanan dan mereka yang diberikan 

keteladanan ada pertemuan potensi dan kapasitas atas obyek 

keteladanan yang disepakati keduanya. Sangat tidak mungkin 

ketika mereka yang memiiki otoritas sosial yang kuat menuntut 

mereka yang memiliki otoritas sosial yang untuk melakukan amar 

ma’ruf nahi munkar dengan cara yang sama, mereka yang memiliki 

kapasitas ekonomi yang besar menuntut mereka yang memiliki 

 
107 Nik Hariyati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h.70 
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kapasitas ekonomi yang lemah untuk memberikan kontribusi 

pendanaan pada suatu kegiatan sosial dengan ukuran kuantitas 

yang sama, dan semacamnya. Keteladanan merupakan suatu 

proses transformasi kualitas dalam potensi yang berbeda-beda. 

Masing-masing pihak boleh jadi melakukan aktivitas yang sama, 

baik yang memberikan keterladanan atau mereka yang diberikan 

keteladanan,tapi hasil boleh saja berbeda karena adanya 

perbedaan potensi dasar yang imanen pada masing-masing pihak. 

Ilustrasi sederhananya, ketika dua orang melakukan lompatan ke 

depan dengan titik tolakan kaki yang berbeda maka hasil lompatan 

keduanya pasti akan tetap berbeda sekalipun keduanya melakukan 

tolakan kaki dengan kekuatan yang sama. Ini adalah ilustrasi ketika 

mereka yang memberikan keteladanan dan yang diberikan 

keteladanan memiliki ikhtiar yang sama pada obyek keteladanan 

tapi keduanya memiliki kemampuan dasar yang berbeda. Ilustrasi 

sebaliknya adalah ketika dua orang melakukan lompatan ke depan 

dengan titik tolakan kaki yang sama maka hasil lompatan keduanya 

boleh akan tetap berbeda karena keduanya melakukan tolakan 

kaki dengan kekuatan yang berbeda. Ini adalah ilustrasi ketika 

mereka yang memberikan keteladanan dan yang diberikan 

keteladanan memiliki ikhtiar yang berbeda pada obyek keteladanan 

sekalipun keduanya memiliki kemampuan dasar yang sama.  

Dalam implementasinya, konstruk metode kajian Siyasah 

Syar’iyah dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam 

dengan meghairkan keteladanan sebagai metode perlu diwujudkan 

dalam pilar terdepan aktivitas pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, ataupun pengabdian pada masyarakat sebagai 

komponen implementasi tri dharma perguruan tinggi. Sorang dosen 

harus memberikan keteladanan pada para mahasiswanya dalam 
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proses evaluasi perkuiahan dengan memberikan penilaian prestasi 

akademik yang adil, proporsional, dan obyektif misalnya. Seorang 

dosen yang melakukan kegiatan penelitian harus mampu 

memberikan keteladanan pada subyek penelitiannya terkait 

bagaimana mentransformasikan hasil penelitiannya pada 

kehidupan nyata mereka, seorang dosen yang melakukan 

pengabdian pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan 

terkait bagaimana konsep hidup yang sesuai dengan tuntutan 

syariah, maka dosen tersebut harus menjadi pihak yang pertama 

kali tampil dalam menerapkan konsep hidup yang sesuai dengan 

tuntutan syariah. Sebuah pesan normatif teologis yang disampaikan 

berupa nilai-nilai yang berdasar pada Siyasah Syar’iyah tapi 

kemudian tidak diterapkan dalam kehidupan dari mereka yang 

menyampaikannya hanya akan berdampak negatif bagi mereka 

yang tidak memahami konsep keteladanan tersebut sebagaimana 

termaktub dalam QS. as-Shaaf/61:2-3 yaitu: 

يُّهَا
َ
ذِينَْ   يٰٓا

َّ
مَنُوْا  ال

ٰ
وْنَ   لِمَ   ا

ُ
ا  مَا  تَقُوْل

َ
وْنَ   ل

ُ
بُرَ   تَفْعَل

َ
ِ   عِنْدَ   مَقْتًا  ك نْ   الِلّه

َ
وْا  ا

ُ
ا   مَا  تَقُوْل

َ
  ل

وْنَ 
ُ
  تَفْعَل

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar 

kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan. 

Konstruk metode kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan 

tinggi keagamaan Islam berikutnya adalah dengan hikmah, nasehat 

yang baik (mauidzah hasanah) dan debat (al-mujadalah). Metode 

ini telah diisyaratkan Allah swt. dalam QS. al-Nahl/16:125 yaitu: 
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دعُْ 
ُ
ى  ا

ٰ
كَ   سَبِيْلِ   اِل ِ

مَةِ   رَب 
ْ
ك حِ
ْ
مَوْعِظَةِ   بِال

ْ
حَسَنَةِ   وَال

ْ
هُمْ   ال

ْ
تِيْ   وَجَادِل

َّ
حْسَنُٖۗ   هِيَ   بِال

َ
  اِنَّ   ا

مُ  هُوَ  رَبَّكَ 
َ
عْل
َ
  بِمَنْ  ا

َّ
مُ  وَهُوَ  سَبِيْلِه   عَنْ  ضَل

َ
عْل
َ
مُهْتَدِيْنَ  ا

ْ
   بِال

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.  

Dalam QS. al-Nahl/16:125 di atas, tergambar bagaimana 

metode kajian Siyasah Syar’iyah dapat mengakomodasi ketiga 

metode pendidikan Islam tersebut. Dalam konteks ini, ketiga 

metode tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Hikmah. Hikmah merupakan suatu metode keilmuan dalam 

tradisi keilmuan Islam yang bisa dipahami sebagai sebuah 

pemerolehan ilmu pengetahuan yang berbasis intuitif. 

Melalui hikmah, semua potensi yang imanan dalam 

penciptaan manusia sebagai al-makhluq dari Allah swt. 

sebagai al-Khaliq dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga 

mereka dapat menangkap pancaran pengetahuan intuitif 

yang dianugerahkan Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya. 

Dalam konteks tersebut, metode hikmah meniscayakan 

perlunya penyucian jiwa yang diperkuat dengan nilai-nilai 

keikhlasan sehingga pengetahuan intuitif yang berasal dari 

Dzat yang Maha Suci tersebut dapat mewujud dalam 

kehidupan manusia yang profan. Ibarat sebuah pancaran 

cahaya ketika permukaan cermin yang ditempati memantul 

bayangannya bersih maka pantulan dari pancaran cahaya 

tersebut tentu akan lebih jelas dan terang. Keistimewaan 

dari hamba-hamba Allah swt. yang memperoleh hikmah 
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tersebut juga digambarkan Allah swt. dalam QS. al-

Baqarah/02:269 yaitu: 

ى ؤْتِ مَةَ   يُّ
ْ
ك حِ
ْ
ؤْتَ   وَمَنْ      يَّشَاءُۤ   مَنْ   ال مَةَ   يُّ

ْ
ك حِ
ْ
يَ   فَقَدْ   ال وْتِ

ُ
ثِيْرًا  رًاخَيْ   ا

َ
  وَمَا    ٖۗك

رُ 
َّ
ك آ  يَذَّ

َّ
وا اِل

ُ
ول
ُ
بَابِ  ا

ْ
ل
َ
ا
ْ
 ال

Terjemahnya:  

Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang 

dalam tentang al-Quran dan As Sunnah) kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang 

dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi 

karunia yang banyak. Dan Hanya orang-orang yang 

berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari 

firman Allah).  

 Relevansi konstruktif dari metode hikmah dengan konstruk 

kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan 

Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk 

mentransformasikan nilai-nilai Siyasah Syar’iyah dalam 

implementasi tri dharma perguruan tinggi keagamaan 

Islam. Dalam proses tersebut, peserta didik perlu diarahkan 

pada pembentukan inner capacity, sebuah kapasitas yang 

imanen dengan dimensi terdalam dari manusia, yang 

mencakup daya hidup sebagai orang kreatif, daya kalbu 

sebagai orang baik, serta daya pikir sebagai orang yang 

cerdas. Upaya untuk mengakselerasi metode hikmah dalam 

konstruk kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi 

keagamaan Islam memiliki pijakan yang kuat karena 

manusia pada dasarnya memiliki tujuan hidup untuk 

mengabdi pada Allah swt. 

2. Nasehat yang baik (mauidzah hasanah). Nasehat yang baik 

merupakan salah satu metode kajian Siyasah Syar’iyah 

yang perlu dikembangkan dalam mentransformasikan nilai-

nilai Siyasah Syar’iyah. Dalam proses tersebut, nasehat 
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yang baik dapat dilakukan ketika ada sebuah relasi vertikal 

antara mereka yang menyampaikan nilai-nilai Siyasah 

Syar’iyah tersebut dengan mereka yang menerimanya. 

Proses penyampaian nasehat yang baik harus mampu 

menyentuh dimensi perasaan mereka yang disampaikan. 

Hal in dipertegas M.Quraish Shihab bahwa nasehat yang  

baik merupakan upaya penanaman nilai-nilai yang baik 

dengan menyetuh perasaan orang lain sehingga muncul 

kesadaran dalam perasaannya untuk mengikuti dan 

menerapkan apa yang disampaikan.108 Nasehat yang baik 

memiliki peran strategis dalam konstruk metode kajian 

Siyasah Syar’iyah karena metode tersebut dapat sangat 

memungkinkan untuk dilakukan karena ontology kajian 

Siyasah Syar’iyah yang bisa dipahami sebagai bagian yang 

imanen dalam ajaran agama dengan nilai-nilai kebenaran 

teologis normatifnya telah menekankan perlunya untuk 

selalu nasehat menasehati dalam kebenaran. Hal ini 

dipertegas dalam firman Allah swt. tepatnya pada QS. al-

Ashr/103:3 

ا
َّ
ذِينَْ  اِل

َّ
مَنُوْا ال

ٰ
وا ا

ُ
لِحٰتِ  وَعَمِل ِ  وَتَوَاصَوْا الصه

حَق 
ْ
بْرِ  وَتَوَاصَوْا ە   بِال  ࣖ بِالصَّ

Terjemahnya:  

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran.  

3. Debat (al-mujadalah).  

 
108 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-

Qur’an, Vol. 7, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 385 
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Debat merupakan suatu metode pengembangan ilmu 

pengetahuan yang sifatnya menenkankan proses dialektis antara 

dua orang atau lebih dalam suatu obyek yang dikaji. Metode debat 

ini dalam tradisi keilmuan filsafat diperkenalkan oleh George 

Willhelm Friedrich Hegel sehingga biasa disebut juga dengan 

Hegelian Method.109 Dalam proses tersebut, nasehat yang baik 

dapat dilakukan ketika ada sebuah relasi vertikal antara mereka 

yang menyampaikan nilai-nilai Siyasah Syar’iyah tersebut dengan 

mereka yang menerimanya. Dengan posisi yang sama antara 

mereka yang menyampaikan nilai-nilai Siyasah Syar’iyah tersebut 

dengan mereka yang menerimanya, proses dialektis yang 

terbangun akan dapat terlaksana dengan baik mengingat masing-

masing pihak memiliki argumentasi yang kuat disertai dengan 

argumentasi masing-masing. Debat sebagai metode 

pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikatak sebagai suatu 

tradisi akademik yang telah mewarnai pengembangan pendidikan 

dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya 

ketika geliat pemikiran Islam sekelas neo-modernisme, post-

tradisonalisme, dan semacamnya mulai mewarnai paradigma 

keilmuan dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. 

Kesan yang selama ini muncul bahwa peserta didik harus menerima 

apa yang disampaikan oleh pendidik dengan pikiran terpasung 

untuk menerima begitu saja apa yang disampaikan sebagai suatu 

kebenaran mutlak (taken for granted) sudah mulai ditinggalkan. 

Masing-masing pihak ulai membuka diri untuk saling mengisi satu 

sama lain melalui proses dialektis dengan argumentasi yang 

menguatkan pendapat masing-masing. Dalam sejarah tradisi 

 
109 Nur A. Fadhil Lubis, Pengantar Filsafat Umum, (Medan: Perdana 

Publishing, 2015), h. 33 
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perkembangan ilmu pengetahuan, debat merupakan suatu metode 

keilmuan yang banyak diterapkan dalam mengakselerasi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu sikap yang sangat 

menghambat dari peluang terbukanya konstruk metode kajian 

Siyasah Syar’iyah adalah sikap apologetik yang oleh Ahmad Wahib, 

sebagaimana disunting Djohan Effendi dan Ismed Nasir, 

digambarkan sebagai suatu sikap yang selalu ingin melakukan 

pembenaran atas pendapat individu atau kelompoknya sendiri 

dengan beberapa penyebab seperti kekurangmatangan umat Islam 

setelah baru saja terbebas dari penindasan umat lainnya, proses 

timbal balik yang masih cenderung menempatkan umat Islam 

sebagai kekuatan kecil yang terkepung dari segala arah, dan 

semacamnya. 110 

Masih dalam kaitannya dengan konstruk kajian Siyasah 

Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan Islam, Jasser Auda 

pernah mengemukakan bahwa berbagai dimensi kajian hukum 

Islam seperti Siyasah Syar’iyah mesti didekati dengan metode yang 

bersifat sistemik yang salah satu langkahnya bisa dilakukan dengan 

melihat obyek dari kajian Siyasah Syar’iyah tersebut secara utuh, 

selalu terbuka untuk menerima perbaikan dan penyempurnaan, 

adanya suatu keterkaitan yang terjalin sistemik antar nilai-nilai yang 

imanen di dalamnya, melibatkan berbagai dimensi dalam 

pengkajiannya, serta mengutamakan tujuan pokoknya yang bisa 

dipahami sebagai seperangkat prinsip yang membangun ratio legis 

kajian Siyasah Syar’iyah yang dikembangkan perguruan tinggi 

keagamaan Islam. Metode lain yang menarik juga untuk 

dikembangkan dalam langkah ini adalah cognitive science yang 

 
110 Djohan Effendi dan Ismed Nasir (Penyunting), Pergolakan Pemikiran 

Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, (Cet.VI; Jakarta: LP3ES, 2003), h. 108-109 
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dapat dipahami sebagai metode keilmuan yang melibatkan 

intervensi dimensi kognitif manusia dari aspek-aspek syariah yang 

akan dikembangkan.111 

Sementara itu, Ilyas Supena memberikan seperangkat 

kerangka metodis dalam konsruk metode kajian Siyasah Syar’iyah 

pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang dalam hal ini 

terbangun atas beberapa kerangka metodis yaitu: 

1. Pergeseran paradigma kajian Siyasah Syar’iyah dari 

absolusitas menuju relativitas 

Dalam konteks ini, kajian Siyasah Syar’iyah harus 

didudukkan pada suatu pemahaman bahwa di dalamnya ada 

pergumulan antara dimensi teologis yang absolut dengan dimensi 

antropologis yang relatif. Ketika berbagai dimensi teologis yang 

absolut sudah mulai bersentuhan dengan berbagai nilai 

antropologis relatif, maka serta merta kajian Siyasah Syar’iyah 

sudah tidak boleh diklaim sebagai suatu kajian yang sifatnya 

abslout ataupun ahistoris. Sebaliknya, kajian Siyasah Syar’iyah 

telah menasbihkan diri sebagai kajian yang bersifat relatif dan 

historis.  

2. Pergeseran paradigma kajian Siyasah Syar’iyah dari 

tekstual menuju kontekstual 

Dalam konteks ini, kajian Siyasah Syar’iyah dapat dipahami 

sebagai kajian pengetahuan yang berkaitan erat dengan berbagai 

fenomena sosial yang bersifat kontekstual. Konsekuensinya, 

berbagai aspek yang imanen dalam pelaksanaannya tidak boleh 

terpasung dalam teks yang bersifat statis dan rigid untuk 

 
111 Jasser Auda, Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A 

System Approach, (London & Washington: The International Institute of Islamic 

Thought, 2008), h. xxvi 
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berdialektika dengan berbagai fenomena sosial yang 

melingkupinya.  

3. Pergeseran paradigma kajian Siyasah Syar’iyah dari 

atomistik menuju sistemik-komprehensif 

Dalam konteks ini, kajian Siyasah Syar’iyah dapat dipahami 

sebagai suatu kajian pengetahuan yang menekankan bahwa 

pelaksanaannya merupakan suatu fenomena pengembangan ilmu 

pengetahuan yang melibatkan berbagai kerangka dimesni yang 

bersifat sistemik-komprehensif. Oleh karena itu, pemahamannya  

harus dilakukan secara menyeluruh (holistik) sebagai bagian yang 

terkait satu sama lain mengingat pemahaman yang bersifat 

atomistik sangat rentang berujung pada salah penafsiran dalam 

pemahamannya.  

4. Pergeseran paradigma kajian Siyasah Syar’iyah dari ideal 

teologis menuju ke ideal moralitas  

Dalam konteks ini, kajian Siyasah Syar’iyah dapat dipahami 

sebagai suatu kajian pengetahuan yang menekankan bahwa 

pelaksanaannya merupakan suatu fenomena ilmiah yang sarat 

dengan nilai-nilai moral yang pada dasarnya telah mewarnai sistem 

kehidupan sosial umat Islam. Ketika ideal moral tersebut 

ditekankan maka pelaksanaannya akan dapat memberikan efek 

konstruktif dalam mentransformasikan nilai ratio legis yang imanen 

di dalamnya. Hal yang berbeda ketika yang justru terlebih dahulu 

ditekankan adalah ideal teologisnya maka hal tersebut rentang 

menggusur eksistensi ratio legis tersebut. 112 

D. Konstruk Validitas Kajian Siyasah Syar’iyah pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam 

 
112 Ilyas Supena, Rekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Keislaman, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 156-157 
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Konstruk validitas kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan 

tinggi keagamaan Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk 

menetapkan barometer yang tepat dan sesuai dalam konteks 

kekinian. Validitas kajian Siyasah Syar’iyah tentu harus dimulai dari 

kesesuaiannya dengan berbagai isyarat normatif teologis yang 

tersurat atauuun tersirat dalam al-Qur’an, hadist-hadits Rasulullah 

saw. ataupun hasil ijtihad ulama-ulama sebelumnya. Hal tersebut 

bisa dipahami mengingat kajian Siyasah Syar’iyah yang dilakukan 

merupaka upaya untuk menangkap berbagai isyarat normatif 

teologis yang terkandung di dalamnya untuk selanjutnya 

dikembangkan sebagai suatu produk akademik yang dapat 

dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi al-Qur’an, 

hadist-hadits Rasulullah saw. ataupun hasil ijtihad ulama-ulama 

sebelumnya sebagai pijakan barometer validitas kajian Siyasah 

Syar’iyah bukan berarti bahwa apa yang tertulis dalam teks tersebut 

harus diterima taken for granted tapi tentu dalam 

perkembangannya perlu dilakukan otokritik atas apa yang 

ditafsirkan oleh para mufassir terhadap al-Qur’an, apa yang di-

syarah para pen-syarah terhadap hadits, serta apa yang dipahami 

dari hasil ijtihad para ulama terdahulu terhadap berbagai obyek 

bahasan kajian Siyasah Syar’iyah tersebut. Hal ini sangat 

memungkinkan karena tradisi keilmuan dalam lingkungan 

perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki dimensi inklusivitas 

yang tinggi sehingga pemahaman-pemahaman yang ada selama ini 

terhadap al-Qur’an, hadist-hadits Rasulullah saw. ataupun hasil 

ijtihad ulama-ulama sebelumnya sebagai pijakan barometer 

konstruk validitas kajian Siyasah Syar’iyah sangat memungkinkan 

adanya pemahaman yang bersifat heterogen tanpa harus 

dipaksakan untuk selalu bersifat homogen.  
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Tidak bisa dipungkiri bahwa kajian Siyasah Syar’iyah pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam tidak hanya berkutat pada 

persoalan transfer pengetahuan dari pendidik ke peserta didik 

sehingga mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tapi jauh 

lebih dari itu merea harus dibekali keterampilan dalam 

mengimplementasikan pada kehidupan sosialnya yang tentu 

dilandasi oleh kesadaran individu dan komunal bahwa apa yang 

dipelajari merupakan suatu nilai-nilai normatif teologis yang harus 

dijabarkan pada dimensi antroposentrisnya. Merujuk pada 

taksonomi Benjamin S. Bloom yang menggambarkan bahwa sebuah 

ilmu pengetahuan harus mampu membentuk domain kognitif 

(kecerdasan), domain keterampilan (psikomotorik), serta domain 

perilaku (afektif) peserta didik, maka ketiga domain tersebut 

menjadi pijakan selanjutnya dalam melakukan konstruk validitas 

kajian Siyasah Syar’iyah. Manusia yang menjadi subyek sekaligus 

obyek kajian Siyasah Syar’iyah adalah makhluk yang istimewa 

dengan separangkat asumsi dan krakteristik yang mendasari 

penciptaannya yang oleh Allah swt. telah ditasbihkan sebagai 

ciptaan terbaik (ahsan taqwim). Oleh karena itu, validitas kajian 

Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan Islam harus 

dilihat dari sejauhmana pelaksanaann kajiannya memiiki 

kesesuaian dengan separangkat asumsi dan krakteristik yang 

mendasari penciptaan manusia yang oleh Ali Syariati digambarkan 

sebagai berikut: 

1. Manusia adalah makhluk yang memiliki substansi yang 

mandiri di antara makhluk-makhluk yang memiliki wujud fisik 

dan dalam dirinya terdapat kemuliaan dibandingkan 

makhluk-makhluk lainnya. Dalam kaitannya dengan validitas 

kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan 
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Islam, validitas kajian Siyasah Syar’iyah dapat diukur dari 

kemampuannya dalam meningkatkan kemuliaan yang 

imanen dalam penciptaan manusia yang disebut sebagai 

ahsan taqwim.  

2. Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. 

Dalam kaitannya dengan validitas kajian Siyasah Syar’iyah 

pada perguruan tinggi keagamaan Islam, validitas kajian 

Siyasah Syar’iyah dapat diukur dari kemampuannya dalam 

mengakselerasi kehendak bebas manusia misalnya 

kebebasan dari berbagai bentuk penindasan, penjajahan, 

monopoli kapitalistik, dan seterusnya.  

3. Manusia adalah makhluk yang berpikir, bernalar, serta 

berakal sehingga mereka dapat menemukan hal-hal yang 

tersembunyi dari penangkapan indranya melalui akselerasi 

daya pikir, daya nalar, dan daya akal yang dimilikinya. Dalam 

kaitannya dengan validitas kajian Siyasah Syar’iyah pada 

perguruan tinggi keagamaan Islam, validitas kajian Siyasah 

Syar’iyah dapat diukur dari kemampuannya dalam 

mengakselerasi kemampuan peserta didik dalam berpikir, 

bernalar, serta berakal atas berbagai obyek kajian diberikan 

pada mereka. Dalam konteks ini, validitas kajian Siyasah 

Syar’iyah bisa dikatakan betul-betul mewujud ketika apa yang 

disampaikan merupakan tema-tema yang mampu 

merancang tradisi berpikir, bernalar dan bernalar bagi 

peserta didik. Hal ini seperti apa yang diisyaratkan Rene 

Descartes bahwa saya berpikir maka saya ada (cogito ergo 

sum) 

4. Manusia adalah makhluk yang sadar terhadap dirinya 

sehingga mereka memiliki peluang untuk mempelajari diri 
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mereka sebagai obyek yang terpisah dari dirinya, menarik 

hubungan sebab akibat, menganalisis, serta mengubah diri 

mereka sendiri. Dalam kaitannya dengan validitas kajian 

Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan Islam, 

validitas kajian Siyasah Syar’iyah dapat diukur dari 

kemampuannya dalam untuk melakukan refleksi atas dirinya 

sebagai individu ataupun komunal untuk selanjutnay menilai 

apa yang mereka lakukan selama ini apakan sudah sesuai 

dengan nilai-nilai Siyasah Syar’iyah atau belum.  

5. Manusia adalah makhluk kreatif sehingga sangat 

memungkinkan mereka menciptakan sesuatu yang bersifat 

inovatif dalam kehidupannya. Dalam kaitannya dengan 

validitas kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi 

keagamaan Islam, validitas kajian Siyasah Syar’iyah dapat 

diukur dari kemampuannya dalam membangun kreativitas 

peserta didik dalam mentransformasikan materi kajian 

Siyasah Syar’iyah dalam lintas ruang dan waktu sehingga 

perlu dilakukan transformasi dalam kajian Siyasah Syar’iyah 

mulai dari belajar Siyasah Syar’iyah, belajar tentang Siyasah 

Syar’iyah, serta belajar melalui Siyasah Syar’iyah.  

6. Manusia adalah makhluk yang visioner dan memiliki konsep 

yang ideal atas segala sesuatu. Dalam kaitannya dengan 

validitas kajian Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi 

keagamaan Islam, validitas kajian Siyasah Syar’iyah dapat 

diukur dari kemampuannya dalam mengarahkan peserta 

didik dalam mengkonstruk langkah-langkah visioner ke 

depannya.  

7. Manusia adalah makhluk moral dan memiliki keyakinan 

terhadap nilai-nilai. Dalam kaitannya dengan validitas kajian 
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Siyasah Syar’iyah pada perguruan tinggi keagamaan Islam, 

validitas kajian Siyasah Syar’iyah dapat diukur dari 

kemampuannya dalam menguatkan nilai-nilai moral yag 

imanen dalam kehidupan sosialnya. 113 

Apa yang dikemukakan Ali Syariati di atas terkait seperangkat 

asumsi yang menggambarkan bagaimana potensi dan 

kecenderungan yang ada dalam diri manusia bisa menjadi salah 

satu acuan dalam melakukan konstruk kajian Siyasah Syar’iyah 

pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Dari seperangkat asumsi 

yang menggambarkan bagaimana potensi dan kecenderungan yang 

ada dalam diri manusia tersebut, validitas kajian Siyasah Syar’iyah 

pada perguruan tinggi keagamaan Islam dapat diukur dengan 

melihat bagaimana proses-proses yang mendasari pengkajiannya 

apakah sudah sesuai dengan berbagai asumsi dan kecenderungan 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Ali Syariati, Humanisme antara Islam dan Madzhab Barat, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1992), h. 50 
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