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KATA PENGANTAR 

 
 Perkembangan penalaran filosofis dalam hukum Islam 
ditandai dengan perkembangan paradigma penalaran di 
kalangan juris Islam. Perkembangan paradigma ini juga dilatari 
oleh perdebatan pemikiran di kalangan mujtahid dan juris Islam 
tentang kedudukan nas dan realitas dalam hukum Islam. Karena 
itu, hukum Islam empirik merupakan cerminan dari wajah 
hukum Islam yang dibangun dari landasan wahyu dan 
disempurnakan oleh penalaran.   
 Sejarah penalaran filosofis dalam tradisi ulama fikih 
dan usul fikih dikemas dengan berbagai metode dan corak 
penalaran filosofis yang terus mengalami perkembangan dalam 
sejarah sosial hukum Islam. Pergeseran paradigma penalaran 
filosofis tersebut didasari oleh perkembangan intelektual para 
imam mazhab, imam mujtahid dan juris Islam, yang dipengaruhi 
oleh realitas sosial yang berkembang dari masa ke masa. 
 Perkembangan penalaran filosofis dalam hukum Islam 
ditandai dengan tiga paradigma penalaran yaitu; Pertama, 
paradigma leteralistik yakni sebuah paradigma yang mengacu 
pada pemahan makna teks ayat atau hadis, atau disebut juga 
paradigma usul fikih klasik. Kedua, paradigma maqashid, yaitu 
pengembangan  paradigma usul fikih klasik menjadi paradigma 
yang berlandaskan pada teori maqashid syariah dengan 
menjadikan tujuan atau ilat penetapan hukum sebagai tujuan 
kemaslahatan bagi umat manusia. Ketiga, paradigma penalaran 
ilmiah, yaitu paradigma yang dibangun pada era kontemporer 
dengan menjadikan integrasi ilmu sebagai sebuah pendekatan 
integral dalam memadukan makna literal dengan makna realitas 
dalam satu kesatuan objek penalaran.  
  Penalaran filosofis dalam kajian filsafat hukum Islam 
adalah sebuah kebutuhan yang urgen dalam mengkaji nas dan 
realitas. Karena itu, pengembanan metode dan corak penalaran 
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filosofis yang berbasis pada integrasi ilmu adalah suatu yang 
mutlak dilakukan oleh para pengkaji hukum Islam dewasa ini, 
sehingga penetapan-penetapan hukum yang dikeluarkan dapat 
merealisasikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat 
Islam.  
 
      
      Penulis,- 
 
 
     
                 Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag  
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BAB SATU 

REALITAS EMPIRIK                                             
HUKUM ISLAM    

 
 

A. Hukum Islam Empirik 
Kata hukum berasal dari bahasa Arab, al-hukmu (jama’: 

al-ahkaamu) yang dalam bahasa Belanda disebut recht atau dalam 
bahasa Inggris disebut law. Oleh para ahli, hukum diberi 
pengertian yang beragam tergantung sudut pandang yang 
mereka gunakan. Satjipto Raharjo misalnya, mengartikan 
hukum sebagai berikut, yaitu ; “Sekumpulan norma-norma 
hukum yang mengatur tingkah laku seseorang dalam 
hubungannya dengan pergaulan hidup dengan orang lain, yang 
memberi hak dan kewajiban, dan menentukan yang mana suatu 
perbuatan boleh atau tidak untuk dilakukan”.1  
 Sementara itu,  Lawrence Friedman,  memberikan 
pengertian hukum, yaitu: “Law is a set of rules imposed and entorced 
by society with regard to the attribution and exercise of power over persons 
and things”2 (Hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan 
dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati 
kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan 
barang). 

Sedangkan pengertian hukum Islam, di kalangan para 
ahli hukum Islam (fukaha) biasa disebut fikih, yang menurut 
bahasa bermakna “tahu” atau “faham”. Artinya, hukum-hukum 
yang diperoleh dari serangkaian upaya memahami dalil-dalil baik 
dari Alquran maupun hadis (ijtihad) oleh para ahli fikih. Ahmad 

                                                             
1  Satjipto Raharjo, Ilmu hukum (Cet. V; Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2000), h. 47. 
2 M. Lawrence Friedman, The Legal System, A Social Science 

Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 74. 
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Zaki Yamani merumuskan pengertian hukum Islam dalam dua 
arti; Arti yang luas dan arti yang sempit.  

Arti luas, yaitu semua hukum yang telah disusun dengan 
teratur oleh para ahli fikih dengan pendapat-pendapat fikihnya 
mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka 
perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-
dalilnya langsung dari Alquran dan hadis, atau sumber-sumber 
pengambilan hukum yang lain”. 3  Sementara dalam arti yang 
sempit, yaitu “... hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, 
yang tertera dalam Alquran dan hadis yang shahih, atau 
ditetapkan dengan ijma’”.4 

Hasan Ahmad al-Khatib memberi pengertian hukum 
Islam sebagai berikut: “... sekumpulan hukum syara’ yang sudah 
dibukukan dari berbagai mazhab, baik dari mazhab yang empat 
maupun mazhab lainnya, dan yang dinukilkan dari fatwa-fatwa 
shahabat dan tabi’in ....5 Karena itu, term hukum Islam tidak 
ditemukan dalam Alquran dan sunnah serta literatur hukum 
dalam Islam, yang ada dalam Alquran dan sunnah adalah kata 
syariat dan fikih, yakni hukum Allah dan yang seakar dengan 
term hukum Islam tersebut. 

Kedua istilah ini dalam bahasa aslinya mempunyai arti 
yang berbeda, yaitu syariat secara etimologis dapat berarti jalan 
yang menyampaikan seseorang ke tempat air atau aliran sungai. 
Di dalam Alquran ditemukan beberapa derivasi  dari kata  
syariat  itu  di antaranya  dalam  Q.S.  al-Maidah (5) : 48,  al-

                                                             
3 Ahmad Zaki Yamani, Asy-Syari’atul Khalidat wa 

Musykilatul ‘Asr, diterjemahkan oleh K. M. S. Agustjik dengan 
judul, Syari’at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini (Cet. I; 
Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan 
Bhinneka Tunggal Ika, 1977), h. 14. 

4Zaki Yamani...., h. 15. 
5T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ushul Fiqhi (Cet. 3 ; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 32. 
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Syura (47): 13  dan adzariyah (45): 18 yang mengandung arti 
jalan yang terang yang membawa kepada kemenangan. Dalam 
pengertian ini dapat disebut juga bahwa agama yang ditetapkan 
untuk manusia disebut syariat.6  

Menurut Mahmoud Syaltut syariat adalah ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan Allah atau hasil pemahaman atas 
dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat 
manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan 
sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya. 7  Menurut 
Muhammad Faruq Nubhan, dalam pengertian para fukaha, 
syariat adalah menetapkan norma-norma hukum untuk menata 
kehidupan manusia lainnya.8 
 Para orientalis memberikan komentar dengan berbagai 
argumentasi bahwa sesungguhnya kata syariat yang terdapat 
dalam Alquran tidak ada yang mempunyai arti hukum dan 
perundang-undangan, lalu mengapa orang Islam selalu 
mengatakan bahwa syariat berkaitan dengan hukum Islam. 
Demikian halnya dengan kata akidah yang di dalam Alquran 
bukan bermakna akidah, baik yang terdapat dalam ayat 
Makkiyah maupun ayat Madaniyah, namun mengapa orang 
Islam mengaitkannya dengan masalah akidah.9  

                                                             
6 Bentuk kesamaan Islam dengan jalan air adalah siapa 

yang mengikuti syariat, ia akan bersih jiwanya. Allah menjadikan 
air penyebab kehidupan bagi setiap makhluk, sebagaimana 
menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan yang insani. 
Lihat Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran-Pemikiran Hukum 
Islam (Cet. I; Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 13-14. 

7Mahmud Syaltut, al-Islam; Aqidah wa Syariah (Mesir: Dar 
al-Qalam, 1966), h. 12. 

8Muhammad Faruq al-Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri al-
Islami  (Cet. II; Beirut: Dar al-Qalam, 1981), h. 11. 
 9Berdasarkan realitas yang terdapat dalam Alquran, maka  
pernyataan orientalis ini tidak logis karena bukti-bukti nyata 
menjelaskan bahwa Alquran bersifat kompleks dan kompleksitas 
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 Sementara fikih dalam pengertian etimologis berasal 
dari akar kata fa, qa dan ha yang berarti paham atau pengetahuan 
tentang sesuatu.10 Beberapa ahli linguistik berpendapat bahwa, 
fa qa ha berasal dari kata fa-qa-a yang sinonim dengan kata syaq 
dan fath yang keduanya berarti membuka.11 Dengan demikian, 
fikih adalah memahami masalah secara mendalam, karena itu 
jika orang hanya memahami sesuatu dari sisi luarnya saja 
tidaklah dinamakan fakih (pakar fikih). Fikih adalah mengetahui 
masalah dengan cahaya hati, jika ada masalah yang muncul 
terbukalah mata hati melihat dengan bentuk yang sebenarnya. 
 Untuk lebih menelusuri kata-kata tersebut, konsep 
maqlub12 dalam tinjauan linguistik dapat diterapkan dalam kata-

                                                                                                                              
Alquran dalam bidang hukum erat kaitannya dengan hukum 

ibadah, urusan keluarga, kriminal, kejahatan, kisas, hudud, 
muamalah dan transaksi jual beli, masalah politik dan hubungan 
antar negara. Dengan demikian, pernyataan orientalis tersebut di 
atas terbantahkan dengan sendirinya oleh realitas kandungan 
Alquran tersebut.` Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syariat Islam. 
Diterjemahkan oleh Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid 
dari judul asli “Al-Madkhal fi Diraasat as-Syariah al-Islamiyyah (Cet. 
1; Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), h. 3.  

10 Abu al-Fadl Jamaluddin Ibnu Manzur, Lisan al-Lisan; 
Tahzib Lisan al-‘Arab, Juz II (Cet. I; Beirt: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
1993), h. 330. 

11 Muhammad Rawwas Qal’aji, Mu’jam Lugat al-Fukaha 

(Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 1988), h. 348.  
12Maqlub adalah bolak-baliknya huruf dalam satu kata. Ibn 

Jinny berpendapat bahwa pada dasarnya semua kata dalam 
bahasa Arab memiliki isytiqaq akbar yaitu kata yang terdiri dari 
komponen huruf, dan jika huruf itu dibolak balik dalam susunan 
huruf maka arti kata tersebut bermuara pada suatu makna, jika 
memang kata-kata itu mempunyai arti sekalipun masing-masing 
bentuk kata itu memiliki arti yang berbeda-beda. Selengkapnya 
lihat Abd al-Mun’im al-Najjar, Dirasat fi al-Lugah (Kairo: Kulliyat 
al-Dirasat al-Islamiyyah, 1988), h. 39.  
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kata fa qa ha yang jika hurufnya diputar dan dibolak balik, maka 
akan muncul sebanyak enam kata yang masing-masing memiliki 
arti yang berbeda-beda. 13  Dari keenam kata yang telah 
disebutkan, ada enam kata yang muncul dari kata-kata fa qa ha 
tiga di antaranya memiliki arti, yaitu fa qa ha berarti mengetahui 
atau memahami, fa ha qa  berarti terisi hingga penuh dan qa fa ha 
berarti bagian. Dari tiga makna yang disebutkan itu, diketahui 
bahwa fakaha dengan segala bentuk derivasinya memiliki makna 
yaitu menguasai, mendalami dan memiliki wawasan yang sangat 
brilian dalam bidang tertentu.  
 Karena itu, fikih berarti paham sedangkan ilm berarti 
mengerti. Ilmu bisa diperoleh melalui penalaran dan informasi 
wahyu sedangkan fikih lebih menekankan pada penalaran meski 
penggunaannya tidak terikat oleh wahyu. Sedangkan dalam 
pengertian terminologis, fikih adalah hukum-hukum syara’ yang 
bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
rinci. 14  Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih adalah ilmu 
garapan manusia yang banyak memberi peran pada nalar dalam 
batas-batas tertentu, objek fikih adalah hukum Islam yang 
terkait dengan pengaturan dan penataan perbuatan manusia 
yang bersifat positif dan ril serta tidak bersifat teoritis, dan 
sumber fikih adalah wahyu dalam bentuknya yang rinci baik 
Alquran maupun sunnah.  
 Dalam pengertian terminologis fikih yang dikemukakan 
oleh Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang 

                                                                                                                              
 
13Selengkapnya lihat: Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugat wa 

al-A’lam (Cet. XXI; Beirut: Dar al-Masyriq, 1995), h. 523.  
 14 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: 

Hidakarya Agung, 1990), h. 277. Lihat juga Ahmad Rafiq, 
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Gema 
Insani Media, 2001), h. 5. 
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bersifat amaliyah (praktis) yang dikaji dari dalil-dalil secara 
terperinci.15 Amir Syarifuddin merinci cakupan pengertian fikih 
yaitu; Pertama, bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum syara. 
Kedua, bahwa yang dibicarakan fikih adalah hal-hal yang bersifat 
amaliyah furuiyyah. Ketiga, bahwa pengetahuan tentang hukum 
syara’ itu didasarkan kepada dalil tafsili (rinci). Keempat, bahwa 
fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal 
(penggunaan dalil) si mujtahid atau fakih.16 
 Menurut Noel J. Coulson, perbedaan mendasar antara 
syariat dan fikih dapat dilihat dari beberapa sudut pandang 
yaitu: Pertama, syariat diturunkan oleh Allah, jadi kebenarannya 
bersifat absolut sementara fikih adalah formula hasil kajian 
fukaha dan kebenarannya bersifat relatif atau nisbi karena 
syariat adalah wahyu sementara fikih adalah hasil penalaran 
manusia. Kedua, syariat adalah satu (unity) dan fikih beragam 
(diversity). Ketiga, syariat bersifat otoritas, maka fikih berwatak 
liberal. Keempat, syariat stabil dan tidak berubah-ubah, fikih 
mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. 
Kelima, syariat bersifat idealistis, fikih bersifat realistis.17  
 Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa syariat dan fikih adalah dua konsep yang berbeda. 
Perbedaan yang mencolok dari kedua istilah tersebut minimal 
dalam tiga hal; Pertama, dipandang dari segi subyeknya, maka 
syariat ditetapkan oleh Syari’ (Tuhan) sedangkan fikih 

                                                             
15Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fikih (Mesir: Dar al-

Fikr al-Araby, t.th.), h. 4. 
16Amir Syarifuddin, Pembaruan..., h. 16-17. 
17 Noel J. Coulson, Conflict and Tension in Islamic 

Juriprudence (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), h. 3. 
Lihat pula Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 6. 
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ditetapkan oleh manusia. Kedua, intervensi rasio maka 
berkualitas ijtihadi. Ketiga, karena ditetapkan oleh Tuhan dan 
berkualitas wahyu, maka syariat memiliki tingkat kebenaran 
absolut, sedangkan fikih lebih bersifat relatif.  
 Penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa 
meskipun kedua istilah tersebut berbeda tetapi memiliki 
hubungan yang sangat erat. Fikih adalah formula yang dipahami 
dari syariat, syariat tidak bisa jalan dengan baik tanpa dipahami 
melalui fikih atau pemahaman yang memadai dan 
diformulasikan secara baku. Kendati demikian, terdapat 
perbedaan karakteristik antara keduanya yang apabila tidak 
dipahami dengan proporsional dapat menimbulkan kerancuan 
yang bukan tidak mungkin akan menumbuhkan sikap salah 
kafrah terhadap fikih sehingga fikih diidentikan dengan syariat.  
 Sekalipun penggunaan istilah syariat dan fikih sudah 
sedemikian jelas dalam epistimologi hukum Islam. Namun, di 
Barat penggunaannya masih kabur sebagaimana yang ditemukan 
dalam beberapa literatur Barat, misalnya, term “Islamic Law” 
yang dalam penjelasannya digunakan sebagai padanan dari 
istilah syariat dan fikih. Artinya ketika istilah Islamic Law dipakai 
maka syariat dapat berarti fikih. Hal ini terjadi pula pada 
literatur bahasa lain seperti Islamic Reht dalam bahasa Belanda, 
Islam Babuku dalam bahasa Turki dan hukum Islam dalam 
bahasa Indonesia.18  
 Islamic Law atau hukum Islam dalam pengertian syariat 
mengandung pengertian sebagai hukum-hukum Allah yang 
bersifat syar’i atau teks-teks kalamullah yang suci (al-Nusus al-
Muqaddasah) yang tertuang dalam dan sunnah yang tetap dan 
tidak mengalami perubahan. Sementara fikih adalah hasil logis 

                                                             
18Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum 

Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 3. 
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penalaran mujtahid dalam memahami realitas sosial budaya yang 
berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam. Dengan 
demikian, dapat dipahami bahwa term hukum Islam 
sesungguhnya memiliki dimensi syariat dan dimensi fikih. 
 Dengan demikian, istilah “hukum Islam” merupakan 
istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara 
harfiah dari term Islamic Law dan setidaknya ada dua pendapat 
di kalangan pakar dan ahli hukum Islam di Indonesia tentang 
hukum Islam. Pertama, definisi Hasbi ash-Shiddieqy bahwa 
hukum Islam adalah “Koleksi daya upaya fukaha dalam 
menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat”. 19  Kedua, definisi Amir Syarifuddin yang 
mengatakan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan 
Islam maka hukum Islam berarti “Seperangkat aturan 
berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah 
laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 
mengikat untuk semua yang beragama Islam.20 
 Perbedaan kedua definisi ini sesungguhnya dapat 
dipahami bahwa perbedaan itu terletak pada cakupan yang 
dilingkupinya. Pendapat pertama membatasi hukum Islam 
kepada makna fikih, sedangkan pengertian yang kedua 
membatasi pada makna syariat dan hukum syara’. Dalam 
Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa hukum Islam 
adalah kaidah atau prinsip atau aturan yang digunakan untuk 
mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa Alquran, hadis, 
pendapat shahabat dan tabi’in maupun pendapat yang 
berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.21 

                                                             
19 Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. IV; 

Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44. 
20Amir Syarifuddin, Pembaruan..., h. 8. 
21Abdul Aziz Dahlan at al., Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. 

I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 575. 
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 Argumentasi di atas memberi pemahaman bahwa 
hukum Islam itu tidak bisa berubah dan tetap karena yang 
dimaksudkan dengan kata hukum Islam adalah bermakna 
syariat. Demikian juga jika dikatakan bahwa hukum Islam itu 
dapat berubah dan dapat dikontektualisasikan sesuai dengan 
perkembangan dan perubahan zaman, maka itulah hukum Islam 
yang bermakna fikih sebagai hasil ijtihad dan interpretasi 
manusia terhadap ajaran syariat yang keduanya bersifat relatif. 
 Relativitas hukum Islam ini tergambar dalam 
paradigma teoritik hukum Islam yang sarat dengan nilai-nilai 
filosofis dalam perubahan-perubahan penalaran hukumnya. 
Bentuk perubahan hukum Islam tersebut didasari oleh sebuah 
logika hukum bahwa hukum-hukum Allah, 22  baik dalam 
pengertian syariat maupun fikih, pada dasarnya berintikan 
kebaikan dan rahmat karena hukum Islam diturunkan untuk 
mengatur kehidupan manusia agar sesuai (sālih) dengan 
fitrahnya (kesuciannya), agar manusia selamat dan damai (islām 
dan salām) dalam jalan yang lurus (al-sirāt al-mustaqīm). 
 Karena itu, kapabilitas hukum Islam dalam merespons 
perubahan dan perkembangan zaman tersebut sangat 
dipengaruhi oleh karakter hukum Islam yang berlandaskan pada 
nilai-nilai absolutitas dan relativitas hukum Islam yang 
terintegrasi dalam berbagai dimensi, yaitu; Pertama, dimensi  
syariat dan dimensi fikih. Dimensi syariat bercirikan wahyu dan 
dimensi fikih yang bercirikan akal. 23Kedua, dimensi ketuhanan 

                                                             
22Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. IV; 

Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 319.  
 23 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia. Edisi Kelima  (Cet. 5; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 236 . Lihat juga, Satria 
Effendi M. Zein, Hukum Islam, Perkembangan dan Pelaksanaannya di 
Indonesia dalam Ari Anshori (Penyunting) Fikih Indonesia dalam 
Tantangan (Surakarta: FIAT-UMS, 1991), h. 23. 
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dan kemanusiaan yang bercirikan iman dan ihsan atau akidah 
dan akhlak. 24  Ketiga, Hukum Islam berwatak universal yang 
sesuai dengan ruang dan waktu, mencakup bidang  kontekstual 
dengan cirinya yang dinamis dan fleksibel.25 

                                                             
 24Dimensi kedua yaitu aspek ketuhanan dan kemanusiaan 
adalah dua hal yang menunjukkan bahwa hukum Islam 
bersumber pada wahyu dan diperuntukkan  bagi kepentingan dan 
kemaslahatan umat manusia. Karena itu, hukum Islam dengan 
dimensi syariatnya dan fikihnya mengakui bahwa Tuhan adalah 
pencipta hukum dan manusia sebagai pelaksana hukum dari 
Tuhan. Sebagai pelaksana hukum Tuhan, maka manusia 
melaksanakan hukum bukan atas nama dirinya tetapi atas nama 
Tuhan. Abdullah Nashih Ulwāni, Syariat Islam Hukum yang Abadi. 

Terjemahan Daud Rasyid (Jakarta: Usamah Press, 1994), h. 19.     
 25  Dimensi ketiga dari hukum Islam adalah bersifat 
universal dan kontekstual. Universalitas hukum Islam dapat 
dilihat dari aspek kualitatif yaitu ruang dan waktu dan berlaku 
abadi. Sementara aspek kuantitatfifnya adalah bahwa dasar dan 
kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah yang tidak hanya 
mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga manusia 
dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan dirinya dan alam. 
Sementara karakter kontekstual hukum Islam terhadap 
permasalahan kontemporer didukung oleh sifat dan karakter 
hukum Islam yang mengacu pada kaidah-kaidah kemajuan yaitu 
bersifat memudahkan, menghilangkan kesulitan, memperhatikan 
tahapan perkembangan, bergeser dari idialisme ke realitas sosial. 
Selain itu, segala yang mendatangkan kerugian harus dilenyapkan, 
kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan, 
keadaan terpaksa memudahkan suatu perbuatan atau kesulitan 
mendatangkan kemudahan dan menutup sumber kerusakan 
didahulukan atas mendatangkan kemaslahaan. Yusuf Qardhawy, 
Studi Kritis as-Sunnah, Terjemahan Bahrun Abu Bakar (Bandung: 
Trigenda Karya, 1995), h. 2. Lihat dalam M. Ibnu Rochman, Hukum 
Islam dalam Perspektif Filsafat (Cet. 1; Yogyakarta: Philosophy Press, 
2011), h. 89.  



Realitas Empirik Hukum Islam                                                                11 

 
 Selain kaidah kemajuan di atas, kontekstualisasi hukum 
Islam juga berhubungan dengan sesuatu yang seharusnya ada 
untuk memberikan jawaban terhadap masalah hukum. Hukum 
Islam akan selalu dinamis dan fleksibel dalam memecahkan 
segala persoalan kontemporer yang ditimbulkan oleh perubahan 
sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Jika hukum 
Islam tampak tidak sejalan dengan perkembangan tersebut, 
maka sesungguhnya bukan hukum Islam yang menghambat 
perkembangan tersebut akan tetapi pemahaman atau penalaran 
yang ada perlu   diperbaharui  agar  aspek-aspek  sosiologis  
yang  ada  
pada realitas umat dapat sejalan dengan karakteritik hukum 
Islam yang dinamis.26 
 Nilai-nilai filosofis hukum Islam ini dipahami dengan 
baik oleh para ahli hukum Barat dengan memberikan penilaian 
terhadap hukum Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Izco 
Insapato dengan mengatakan bahwa hukum Islam dalam 
pembahasan-pembahasannya benar-benar mengungguli hukum 
Eropa, bahkan hukum Islam telah berjasa menyumbangkan 
pada dunia sebuah sistem hukum yang abadi.27 J.N.D. Anderson 
mengatakan bahwa hukum Islam tidak dapat ditandingi 
kesempurnaannya oleh hukum manapun karena hukum Islam 
merupakan hukum transedental yang memiliki validitas 
tersendiri dan sama sekali berbeda dengan hukum ciptaan 
manusia. Hukum Islam juga didasarkan atas wahyu yang 
memiliki validitas abadi dan hukum Islam mencakup seluruh 
aspek kehidupan manusia.28      

                                                             
 26 Ibrahim Hosen, Perubahan Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta: Putra Harapan, 1990), h. 101.  
 27Ulwāni, Syariat..., h. 26.  
 28J.N.D. Anderson, Islam Law in the Modern World (New 
York:New York University Press, 1959), h. 11.  
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 Sebagi hukum yang lahir untuk kepentingan manusia, 
maka hukum Islam, baik dalam dimensi syariat maupun fikih, 
keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi yang secara tidak langsung telah 
menimbulkan persoalan dan permasalahan baru di bidang 
politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial-budaya maupun 
pola interaksi antara satu orang dengan orang lain. Perubahan-
perubahan itu tentunya membawa kecenderungan baru, baik 
langsung maupun tidak langsung terhadap hukum.29 Misalnya, 
kasus-kasus seperti bank sperma dan ASI, sel telur, transplantasi 
organ tubuh, ataupun kasus di bidang penggunaan elektronik 
commerce dalam dunia maya dan high teknologi seperti sekarang 
ini. Kasus-kasus ini harus mendapatkan legitimasi hukum, agar 
supaya setiap orang yang bersentuhan dengan kasus itu 
merasakan ketenangan batin dan tidak menimbulkan problem 
hukum di kemudian hari.  

 Implikasi yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi ini mengarah kepada terjadinya 
perubahan-perubahan dalam berbagai bidang, termasuk aspek 
sosial budaya dengan berbagai aspek pengubahnya, yaitu; 
Pertama, pengaruh budaya luar, yaitu bahwa kebudayaan sebagai 
hasil dari cipta karsa dan rasa manusia mempunyai tingkatan 
yang berbeda-beda antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan 
lainnya. Kebudayaan-kebudayaan ini saling berpengaruh dan 
saling mengisi satu sama lainnya.  

 Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat 
dalam sebuah waga negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa 
kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika hubungan 
itu berlangsung lama dan terus-menerus, maka tidak mustahil 
akan terjadi penyerapan antara suatu budaya dengan budaya 

                                                             
29 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Cet. I;  

Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 59. 
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lainnya secara alamiah. Kontak kebudayaan ini akan 
menimbulkan problem tersendri, sebab mungkin saja ada yang 
dapat menerima begitu saja unsur-unsur peradaban asing itu 
dan juga ada yang tidak dapat menerima unsur-unsur baru 
tersebut. Unsur kebudayaan berupa tekhnologi mungkin saja 
akan diserap dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, 
akan tetapi unsur yang berupa ideology, falsafah hidup, dan 
nilai-nilai luhur mungkin sesuatu yang sulit diterima begitu saja 
dan ditelan mentah-mentah.30  

 Kedua, Kejenuhan terhadaps sistem yang mapan, bahwa 
adanya otorisasi kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat 
terlarang dalam dunia demokrasi, sebab kekuasaan dan 
wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam rentan waktu 
yang cukup lama, maka akan menimbulkan kejenuhan dalam 
kehidupan organisasi maupun berbangsa dan bernegara. 
Tumbangnya orde baru, dan tumbangnya rezim-rezim di Timur 
Tengah adalah bukti bahwa kepemimpinan otoriter adalah 
sesuatu yang menjenuhkan. Wujud kejenuhan masyarakat atas 
suatu tirani terefleksikan dengan adanya upaya untuk 
meruntuhkan nilai-nilai yang sudah mapan dan keinginan untuk 
mengganti dengan nilai dan aturan baru. Amandemen Undang-
Undang Dasar dan perubahan beberapa Undang-Undang atau 
peraturan pemerintah adalah bukti bahwa hukum itu harus 
senantiasa mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi 
dalam kehidupan kemasyarakatan. 

 Ketiga, tingkat kepercayaan terhadap hukum semakin 
menipis, bahwa masyarakat akan taat dan patuh terhadap 
hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah 
takut terhadap sanksi yang akan dikenakan, patuh kepada 
hukum karena kepentingannya dijamin oleh hukum, merasa 
bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

                                                             
30Abdul Manan..., h. 85-86.  
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pada dirinya.31Adanya kecenderungan ketidakpatuhan terhadap 
hukum, karena faktor-faktor tersebut di atas tidak terigentrasi 
dalam kehidupan masyarakat. Supremasi hukum akan berjalan 
dengan baik apabilah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 
hukum juga tinggi, karena hukum telah memihak kepada 
kepentingan masyarakat yang berfungsi sebagai obyek dari 
pemberlakuan suatu hukum. 
 Ketiga faktor di atas, bila ditinjau dari sosiologi hukum, 
maka hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial 
budaya yang hidup dan mengitari penetapan hukum Islam 
dalam masyarakat. Dari segi ini, maka hukum Islam merupakan 
manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran manusia dan 
sistem kultur masyarakat dengan kehendak Allah. Sedangkan 
dari segi norma, maka hukum Islam merupakan intervensi ide-
ide dan penetapan Tuhan yang tidak bisa dihindari dalam 
pembentukan hukum Islam, inilah keunikan hukum Islam 
dalam sudut pandang sosiologi hukum.32 
 Karena itu, sosiologisme hukum Islam tumbuh dan 
berkembang dari proses pembentukan hukum Islam itu dalam 
masyarakat, baik masa awal maupun masa perkembangan 
hukum Islam hingga dewasa ini yang tidak dapat dilepaskan dari 
peran hukum Islam sebagai agent of change. Misalnya, perubahan 
sosial yang terjadi di masyarakat Arab pada permulaan Islam 
dipimpin oleh seorang pelopor perubahan yaitu Nabi 
Muhammad yang bertindak sebagai penggerak sosial dan 
menjadikan masyarakat sebagai sarana sosialisasi hukum Islam, 
sehingga hukum Islam mampu mempengarui bahkan merubah 
sistem sosial yang sudah mapan dengan sistem sosial yang 
berdasarkan hukum Islam.  

                                                             
31R. Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, dalam 

Abdul Manan, ibid., h. 91.  
 32Otje Salman..., h. 2.  
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 Sebelum Islam datang, masyarakat Arab, khususnya 
Makkah yang merupakan tempat diturunkannya wahyu pertama 
kali, sudah mempunyai tradisi dan realitas sosial tersendiri. Hal 
itu meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti sistem politik, 
keagamaan, etika, sistem keluarga, serta bentuk-bentuk interaksi 
sosial yang lain. Ritualitas bangsa Arab sebelum datangnya 
Islam, di antaranya adalah 1) Ritualitas peribadatan, seperti 
pengagungan ka’bah, haji dan umarah, 2) Ritualitas warisan 
penganut tradisi ħanifiyyah, 3) Ritualitas sosial, seperti jampi-
jampi, poligami, perbudakan, 4) Ritualitas hukuman, seperti al-
‘Aqilah dan al-Qasamah, 5) Ritualitas peperangan, seperti 
seperlima bagian, as-Salb dan 6) Ritualitas politik, seperti 
khilafah dan syura. 
 Ritualitas tersebut ternyata tidak diingkari oleh Islam, 
bahkan dilestarikan. Sebagian dari ritualitas tersebut masih 
berlaku hingga sekarang, seperti haji, umrah, dan shalat jum’at. 
Sedangkan sebagian yang lain sudah tidak berlaku lagi karena 
perubahan pola hidup manusia, seperti perbudakan, pembagian 
rampasan perang, dan lain sebagainya. Di sisi lain, banyak juga 
ritual-ritual bangsa Arab yang ditinggalkan oleh Islam, seperti 
nikah syigar, menikah lebih dari empat, tidak adanya pembatasan 
thalak, riba, jual beli mulamasah (pegang berarti beli), dan lain 
sebagainya.  
 Di antara tradisi-tradisi masyarakat Arab yang sudah 
melembaga adalah penindasan kelompok elit sosial ekonomi 
atas kelompok miskin dan budak, kelompok miskin tidak 
memiliki bahkan telah kehilangan hak-haknya sebagai manusia. 
Selain itu, telah terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang 
menganggap perempuan sebagai manusia kedua setelah laki-
laki. Dalam tradisi sosial masyarakat Arab, bahwa seorang 
perempuan yang melahirkan anak perempuan merupakan aib 
dan tidak mempunyai kebanggaan sedikit pun. 33  Itulah 

                                                             
 33Q.S. al-Nahl (16) : 58.  
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sebabnya, anak perempuan langsung dikubur hidup hidup, 
seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum 
memeluk Islam. Perbudakan juga menjadi bagian dari 
masyarakat Arab yang kelam karena kelompok masyarakat Arab 
yang kaya raya menumpuk harta, sehingga menyebabkan 
terjadinya ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat 
Arab.34 
 Perilaku-perilaku sosial masyarakat Arab ini kemudian 
mendapat perhatian hukum Islam dengan berupaya merubah 
tradisi masyarakat Arab Jahiliyah tersebut karena bertentangan 
dengan ajaran Islam. Sebagai sebuah sistem hukum sosial, 
hukum Islam mampu merubah tradisi sosial tersebut termasuk 
kebiasaan meminum arak dan berjudi yang telah berakar dalam 
tingkah laku sosialnya menjadi masyarakat Islam yang patuh 
kepada hukum Tuhan dengan meninggalkan sistem sosial 
mereka yang telah lama melembaga. Keberhasilan hukum Islam 
merubah masyarakat Arab menunjukann bahwa hukum Islam 
tidak hanya berakar pada realitas sosial saja tetapi juga karena 
faktor transedensi hukum Islam yang dituntun oleh wahyu dalam 
penetapan-penetapan hukumnya sebagaimana terlihat pada 
bentuk pelarangan khamar yang ditetapkan secara bertahap atau 
berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. 
 Nilai-nilai filosofis hukum Islam juga terlihat pada peran 
budaya dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi di daerah-
daerah yang dikuasai oleh umat Islam di awal abad ke-2 H 
sampai pertengahan abad ke-4 H menjadi salah satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di 
kalangan fukaha yang kemudian membentuk aliran-aliran 
pemikiran hukum dalam Islam. Misalnya, penalaran hukum Abu 
Hanifah yang cenderung rasional  disebabkan karena  adanya  
pengaruh sosial  budaya yang heterogen dengan segala 

                                                             
 34Q.S. al-Hujurāt (104) : 1-3. 
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perkembangan dan kemajuan masyarakat Irak saat itu. 35 
Sebaliknya, penalaran hukum Imam Malik juga sangat 
dipengaruhi oleh realitas sosial budaya yang tetap 
mempertahankan nilai kesejarahan Madinah yang menjadikan 
hadis sebagai pegangan pertama dalam penetapan hukum 
terhadap perkembangan sosial masyarakat saat itu.36 
 Demikian halnya dengan penalaran hukum Imam Syafi’i 
yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Kedua bentuk 
penetapan hukum Syafi’i ini banyak dipengarui oleh realitas 
sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat Irak dan 
Mesir. Perubahan penetapan hukum dalam  berbagai penalaran  
hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi’i tersebut tentunya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial 
budaya. Demikian halnya dengan perbedaab yang terjadi pada 
masyarakat Mesir dan Irak, perbedaan kedua  daerah  tersebut  
dipengaruhi  oleh  faktor budaya antara masyarakat Irak dan 
Mesir.37 

                                                             
 35 Karena corak pemikirannya yang rasional, maka Abu 
Hanifah dianggap tidak banyak meriwayatkan hadis kecuali 17 
hadis saja. Pendapat ini dianggap salah karena Abu Hanifah telah 
meriwayatkan 215 hadis yang diriwayatkan sendiri. Ia memiliki 
musnad yang di dalamnya diriwayatkan 118 hadis dalam bab 
shalat saja. Syekh Muhammad Ali as-Sayis, Sejarah Pembentukan 
dan Perkembangan Hukum Islam. Penerjemah Dedi Djunaedi dari 

judul asli “Tarīkh al-Fikih al-Islām`ī. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: 
Akademika Pressindo, 1996), h. 140. 

36A. Qadri Azizy, Reformasi Bermazha, Sebuah Ikhtiar Menuju 

Ijtihad Saintifik Modern (Cet. IV; Jakarta: PT. Mizan Publika, 2005), 
h. 47.  
 37Di Irak imam Syafi’i banyak mengambil pendapat ulama 
Irak yang termasuk ahlu al-ra’yi. Setelah tinggal di Mesir ia 
bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya 
adalah sahabat imam Malik yang dikenal sebagai penerus ahlu al-
hadis. Imam Syafi’i mengubah beberapa pendapatnya yang 
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 Sedangkan penalaran hukum Imam Ahmad bin Hanbal 
lebih komprehensif yang berakar pada realitas sosial budaya 
yang berkembang pada masanya dan yang muncul pada imam 
mazhab sebelumnya. Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari 
dan mengambil pelajaran dari ilmu dan tajdid imam mazhab 
sebelumnya sehingga ia dapat melampaui mereka.38   
 Realitas empirik hukum Islam yang kemudian dipahami 
sebagai fakta sosiologis, sesungguhnya banyak terdapat dalam 
penetapan-penetapan hukum Islam, sebagaimana dalam syariat 
(Alquran dan sunnah) maupun dalam fikih dengan ijtihad 
sahabat, imam mazhab dan imam mujtahid maupun ahli hukum 
Islam dewasa ini. Sosiologisme hukum Islam ini tidak dapat 
dilepaskan dari sumbernya yang utama, yaitu Alquran dan 
sunnah yang diturunkan dan dikeluarkan selama lebih dari dua 
puluh tahun secara berangsur-angsur merupakan jawaban 
langsung terhadap problematika yang muncul saat itu. Sekalipun 
Alquran hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan sunnah 
yang berfungsi menjelaskan prinsip-prinsip umum tersebut, 
namun realitas empirik hukum Islam lahir dan berkembang 
serta mewarnai penalaran filosofis yang terjadi setelah Alquran 
dan sunnah tidak turun atau dikeluarkan lagi. 
 Dengan demikian, hukum Islam empirik merupakan 
perpaduan yang saling melengkapi antara syariat dan fikih. 

                                                                                                                              
kemudian disebut dengan qaul al-jadid. Dengan demikian, qaul 
qadim adalah pendapat imam Syafi’i yang bercorak al-ra’yu 
sedangkan qaul al-jadid adalah pendapat yang bercorak al-hadis. 
Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Cet. 2; 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2000), h. 106 .  
 38Imam Abu Hanifah telah tiada dan Ahmad bin Hanbal 
tidak dapat menemukannya, namun Abu Hanifah telah 
meninggalkan dua orang murid yang agung yaitu Abu Yusuf dan 
Muhammad bin Hasan, keduanya hidup pada masa Ahmad bin 
Hanbal dan beliau banyak belajar pada murid Abu Hanifah 
tersebut. Jaih Mubarak..., h. 89. 
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Syariat sebagai basis dan sumber bagi penalaran hukum 
memiliki landasan epistemologi yang mengakui realitas sosial 
dalam kehidupan umat manusia. Demikian halnya dengan fikih 
memiliki fungsi yang penting dalam menalar dan 
mengimplementasikan maksud-maksud syariat berdasarkan 
realitas yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Untuk  
itu, epistemologi syariat dan fikih harus dikaji dan ditempatkan 
pada realitas yang ada, sehingga hukum Islam tetap aktual dan 
mampu menjawab segala persoalan yang berkembang dalam 
kehidupan umat manusia. 
B. Aspek Wahyu dalam Epistemologi Syariat 
 Sebagai kumpulan wahyu Allah, maka syariat baik dalam 
pengertian Alquran maupun sunnah keduanya menjadi sumber 
bagi penetapan-penatapan hukum dalam jurisprudensi Islam. 
Syariat berdimensikan wahyu berupa Alquran dengan 
kandungan ayat-ayat yang tetap terbuka untuk didekati dengan 
penalaran. Demikian halnya dengan sunnah nabi yang terdiri 
dari sunnah yang disyariatkan maupun sunnah yang tidak 
disyariatkan karena adanya pengaruh budaya. Nilai 
epistemologis syariat ini adalah terbuka untuk dipahami melalui 
sebuah penalaran filosofis.  

Di atas telah dibahas secara mendetail bahwa hukum 
Islam merupakan kumpulan norma-norma hukum yang 
diistinbatkan dari wahyu dan penalaran manusia melalui 
prosedur ijtihad. Meskipun tidak dikenal dalam pembedaan atau 
pembagian hukum Islam, dan memang tidak dimaksudkan 
untuk itu, namun terdapat beberapa corak dalam hukum Islam 
sebagai akibat dari proses penetapan hukum yang demikian.  

Ada hukum Islam yang norma hukumnya sesuai dengan 
lafaz nash dari Alquran seperti dalam masalah ibadah dan 
sebagian masalah kekeluargaan, karena nashnya qath’iy al-
dalaalah. Ada hukum Islam yang norma hukumnya kadang 
tampak sesuai atau tidak sesuai dengan lafaz nash dari Alquran 
seperti dalam hal al-akhwaalu al-sysyakhsyiyah (jual beli, 
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perdagangan, dan utang piutang), karena nashnya zanniy al-
dalaalah. Dan ada pula hukum Islam yang norma hukumnya 
seolah-olah tidak berdasarkan nash dari Alquran karena nasnya 
tidak ada, tetapi sesuai dengan jiwa dan tujuan syari’at 
(maqaashidu al-syari’ah) seperti dalam bidang al-ahkamu al-
iqtishaadiyah wa al-maaliyah (seperti maslah suart-surat berharga, 
leasing, dan sewa beli), dan maslah kewarisan anak yang masih 
dalam kandungan ibunya. 

Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa hukum Islam itu 
adalah sebuah hukum keagamaan yang sumber pokoknya adalah 
firman Allah swt. Karena itu, dalam hukum Islam terdapat 
aspek wahyu yang selalu menyertainya. Menurut Ahmad Zaki 
Yamani, bahwa sifat kewahyuan yang meliputinya adalah adanya 
unsur akhlak 39  yang tidak terdapat pada hukum-hukum lain. 
Walaupun dalam hukum Islam tidak selalu dicirikan oleh 
simbol-simbol Islami tetapi dari sudut substansi, bebas dari 
unsur-unsur yang bertentang dengan jiwa dan tujuan syari’at. 

Adanya sifat kewahyuan tersebut bukan tanpa tujuan. 
Tujuannya menurut Ahamd Zaki Yamani ialah:... untuk 
memberikan dukungan bagi hukum-hukum sipil yang ada di 
hati sanubari kaum muslimin, serta memberikannya 
kepercayaan pada diri sendiri dan harga diri dalam hati nurani 
mereka untuk tunduk ke bawah naungan hukumnya serta 
menjadikan mereka itu hormat dan patuh, walaupun mereka 
berada jauh dari jangkauan penuntut hukum atau kekuasaan 
eksekutif.40  

Sebagai sumber utama hukum Islam, Alquran memuat 
pokok-pokok ajaran yang menyangkut kebutuhan umat 
manusia. 41  Secara metodis Alquran menjelaskan hal-hal yang 

                                                             
39Jaih Mubarok..., h. 31. 
40Jaih Mubarok..., h. 31. 
41 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bagian 

Pertama) (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), h. 82. 
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berhubungan dengan masalah akidah secara terperinci, tetapi 
dalam lapangan hukum (ibadah dan muamalah) hanya diberikan 
secara garis besar. Meskipun begitu, apabila dicermati lebih 
mendalam tampak pula ayat-ayat hukum yang telah mendapat 
pengaturan secara terperinci dan jelas, sehingga hanya 
mengandung arti tunggal dan tidak mengandung kemungkinan 
makna lain (monointerpretable/qath’iy al-dalaalah),42 suatu ayat yang 
lafaznya menunjukkan makna tertentu yang bisa difahami secara 
tekstual, tidak mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan, 
dan tidak bisa difahami selain makna dasarnya itu sendiri.43  

Menurut Abdul Wahab Khallaf seperti disebutkan oleh 
Said Ramadan44, dari 228 ayat hukum yang mengatur soal-soal 
umat Islam, 70 ayat di antaranya adalah ayat hukum dalam 
kategori qath’iy al-dalaalah, yang umumnya berkenaan dengan 
masalah-masalah seperti perkawinan, kewarisan, dan bisnis. 
Secara filosofis, adanya ayat-ayat yang qath’iy al-dalaalah seperti 
ini menunjukkan bahwa masalah tersebut sangat penting 45 
untuk diperhatikan selain disebabkan karena manusia cenderung 
untuk melupakan atau meremehkannya.46   

                                                             
42Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz III (Beirut: 

Daar al-Fikr, t.th.), h. 1052. Lihat pula Abdul Azis Dahlan, 
Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V (Cet. V; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-va 
Houve, 2001), h. 1454. 

43 Abdul Wahab Khallaf, Imu Ushul Fiqh, diterjemahkan 
oleh Noer Iskandar al-Barsaniy dan Muh. Tahah Mansur dengan 
judul,  Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh) (Cet. I; Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 45. 
44Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama 

(Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2. 
45 Kuntjoro Purbapranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan 

Pancasila (Cet. V; Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 138. 
46Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius (Cet. III; Jakarta: 

Paramadina, 2004), h. 147. 
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Di luar itu, ayat-ayat hukum dalam Alquran diatur 

secara garis besarmya saja, sehingga kemungkinan mengandung 
beberapa pengertian di dalam satu lafaz. Ayat-ayat dalam 
kategori ini lafaznya tidak bisa dipahami secara tekstual dan 
dimungkinkan untuk ditakwilkan maknanya. 47  Untuk 
menyingkap pengertian atau hukum-hukum di dalamnya 
diperlukan serangkaian upaya analisis dengan menggunakan 
beberapa pendekatan (multy aproach), sehingga dimungkinkan 
ditarik atau dikeluarkan pengertian atau hukum-hukum yang 
relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Proses ini 
kemudian disebut ijtihad, yang dalam terminologi usul fikih 
diartikan sebagai mekanisme istinbat hukum dari dalil-dalil yang 
umum dari Alquran dan hadis.48  

Namun dalam kenyataannya tidak semua persoalan 
hukum mendapat pengaturan nas di dalam Alquran maupun 
hadis, justru banyak persoalan hukum baru yang tidak 
ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam Alquran dan sunnah,49 
dan jika ini tidak dicarikan dalil-dalil hukum lain (tidak 
dilakukan penemuan hukum) sesuai dengan jiwa dan tujuan 
syariat, maka hukum Islam dapat dianggap tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman, kuno, menghambat kemajuan, dan akan 
ditinggalkan orang. Apalagi perubahan suatu masyarakat selalu 
lebih cepat daripada perubahan hukum. 

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa masyarakat berubah 
tiap seratus tahun, namun secara sosiologis perubahan 

                                                             
47Wahab Khallaf, Ilmu..., h. 46. 

 48Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu 
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara 
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan 
janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak 
bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Q. S. Al-
Nisa’ (4) : 105. 

49 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, Jilid I (Cat. I; Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 105. 
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masyarakat dapat terjadi setiap enam bulan sekali. Pantas saja 
seorang filosof dan ahli hukum berkebangsaan Romawi, seperti 
Cicero, mengatakan bahwa hukum itu tertatih-tatih mengikuti 
perubahan masyarakat. 50  Dalam kondisi demikian, maka 
peranan akal atau penalaran manusia melalui mekanisme ijtihad 
sangat penting untuk menentukan hukum sebagai acuan bagi 
perbuatan-perbuatan masyarakat. Dan dalam Islam, penggunaan 
penalaran manusia diberi ruang yang luas sebagai alat untuk 
menentukan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka.51  

Dalam istilah tehnis usul fikih, ada kaidah yang 
mengatakan bahwa ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada nas 
yang membolehkannya, tetapi sebaliknya berkenaan dengan 
muamalah, semua boleh dilakukan kecuali ada nas yang 
melarang. Berdasarkan itulah, maka Islam diyakini sebagai 
agama universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu.  

Alquran sendiri menyatakan bahwa ajaran Islam berlaku 
untuk semua umat manusia.52 Oleh karena itu, Islam seharusnya 
dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada 
pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu 
berada. Seharusnya Islam dapat memberi solusi bagi persoalan 
masyarakat modern sebagaimana ia dapat memberi solusi bagi 
persoalan masyarakat tradisional. Namun mengapa masih ada 
sinyalemen yang menggugat tentang kesiapan Islam menghadapi 

                                                             
50Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum (Jakarta; Bulan 

Bintang, 1970), h. 38. 
51  Lihat Wahbah al-Zuhailiy, al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-

Islamiy (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), h. 480. 
52Q. S. Saba/34: 28; Q. S. al-Anbiya’/21: 107. 
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tantangan zaman dan hal ini tanpa kecuali dilakukan oleh para 
pemikir muslim kontemporer.53  

Perkembangan hukum Islam belum mampu menjawab 
kebutuhan masyarakat, apalagi untuk menjadi sarana perubahan 
atau rekayasa sosial (a tool of social angeering). Ini tidak lain 
disebabkan oleh dua hal: Pertama, perbedaan pendapat di 
kalangan ulama atau pemikir Islam sendiri tentang penggunaan 
pemikiran manusia atau akal, yang satu berpendapat bahwa 
manusia hanya bertugas untuk melaksanakan hukum Allah dan 
tidak untuk membuat hukum baru, sedangkan yang lain 
berpendapat sebaliknya. Kedua, kebolehan penggunaan 
penalaran manusia dalam menentukan hukum belum diketahui 
banyak orang, bukan hanya kalangan di luar Islam tetapi juga 
kalangan Islam sendiri.  

Dalam hubungannya dengan penggunaan penalaran 
manusia untuk menemukan hukum dalam hukum Islam, 
sesungguhnya telah lama dilakukan orang, yaitu sejak abad 
pertengahan yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum 
yang terkandung dari dalil-dalil yang statusnya zanniy al-dalaalah 
maupun menggali hukum-hukum dari berbagai persoalan yang 
tidak terdapat dalilnya dalam Alquran dan hadis.  

Penetapan hukum dilakukan berdasakan metode yang 
telah dikenal dalam ilmu usul fikih, seperti kiyas, istihsan, 
maslahah mursalah, istishhab, dan zari’ah, adalah cara-cara 
menetapkan hukum berdasarkan penalaran manusia. Metode-
metode penalaran ini disebut oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dengan 
sumber-sumber hukum berdasarkan akal.54  

                                                             
53 Harun Nasution, Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam 

Islam, dalam M. Yunan Yusuf, et. al. (ed.), Cita dan Citra 
Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 13-14. 

54 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar..., h. 214. 
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Hanya saja patut disayangkan oleh karena lima mazhab 

besar selama ini seperti mazhab hanafi, mazhab maliki, mazhab 
syafi’i, mazhab hanbali, dan mazhab zahiri kurang 
menggunakannya. Untuk menjelaskannya, dapat dikemukakan 
daftar perbandingan oleh Mahmud Yunus sebagai berikut:  
a. Mazhab Hanafi, menggunakan kiyas, sangat sedikit memakai 

istihsan, dan tidak menggunakan maslahah mursalah, 
istishhab, dan zari’ah.   

b. Mazhab Maliki, menggunakan kiyas, sangat sedikit memakai 
maslahah mursalah, dan tidak menggunakan istihsan, 
istishhab, dan zari’ah. 

c. Mazhab Syafi’i, kurang sekali menggunakan kiyas, dan tidak 
menggunakan istihsan, maslahah mursalah, istishhab, dan 
zari’ah. 

d. Mazhab Hanbali, sangat sedikit menggunakan kiyas, dan 
tidak memakai istihsan, maslahah mursalah, istishhab, dan 
zari’ah. 

e. Mazhab Zahiri, sangat sedikit menggunakan kiyas, dan tidak 
menggunakan istihsan, maslahah mursalah, istishab, dan 
zari’ah.55 

Dengan metode-metode penetapan hukum tersebut, 
dapat dipahami bahwa sesungguhnya hukum Islam itu 
merupakan hukum yang dibangun di atas cahaya wahyu Allah 
dan kekuatan penalaran manusia sekaligus sehingga produknya 
adalah hukum Islam yang sesuai dengan tingkat kemajuan 
masyarakat, mampu mengatasi permasalahan hukum yang 
dihadapi masyarakat tetapi dalam semangat, jiwa dan tujuan 
syariat Islam. 

 

                                                             
55Lihat Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, 

menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hnbali (Cet. X; Jakarta: PT. 
Hidakarya Agung, 1983), h.vii-xi. 
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C. Aspek Penalaran dalam Epistemologi Fikih  

Selain aspek wahyu dalam realitas empirik hukum Islam, 
aspek penalaran manusia juga berperan penting dalam 
memahami makna hakiki suatu nas. Berbicara tentang penalaran 
berarti berbicara tentang peranan akal dalam memahami 
maksud nas. Muhammad Abduh mengatakan bahwa peranan 
akal dalam penalaran syariat, dipakai untuk mengetahui 
maksud Tuhan terhadap syariat yang diturunkan bukan 
wahyu semata-mata melainkan akal. 56 Akal dengan kekuatan 
yang ada dalam dirinya, berusaha memperoleh pengetahuan 
tentang Tuhan dan wahyu, wahyu turun untuk memperkuat 
pengetahuan akal itu dan untuk menyampaikan kepada 
manusia apa yang tak dapat diketahui akalnya.  

Akal adalah "daya pikir yang bila digunakan dapat 
mengantar seseorang untuk mengerti dan memahami 
persoalan yang dipikirkannya. Penalaran akal adalah potensi 
manusiawi yang berfungsi sebagai tali pengikat yang 
menghalanginya terjerumus dalam dosa dan kesalahan. 
Penalaran semacam itulah yang menjadi tujuan dan yang harus 
diusahakan untuk meraihnya, karena yang demikian itulah yang 
menyelamatkan seseorang, tanpa akal, siapa pun akan 

                                                             
              56Materi akal dalam Alquran terulang sebanyak 49 kali. 
Semuanya dating dalam bentuk fi’il mudhari, kecuali satu 
terutama materi yang bersambung dengan wawu al-jamaah, 
seperti bentuk ta’qilun atau ya’qilun. Kata kerja ta’qilu terulang 
sebanyak 24 kali dan kata kerja ya’qilu sebanyak 22 kali, 
sedangkan kata kerja ‘aqala, na’qilu, dan ya’qilun masing-masing 
terdapat satu kali. Yusuf Qardhawi, al-‘Aql wa al-‘Ilmi fi al-Qur’an, 
diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, dengan judul 
Akal dan Ilmu dalam Alquran (Cet. 1 ; Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 
19. 



Realitas Empirik Hukum Islam                                                                27 

 
terjerumus walau memiliki pengetahuan teoritis yang sangat 
dalam.57  

Manusia memiliki keistimewaan dan martabat yang 
tinggi karena akalnya. 58  Dalam hal ini, akal dapat memberi 
tuntunan dan aba-aba kepada manusia untuk mencari jalan 
hidupnya yang telah dijelaskan oleh syariat. Melalui kekuatan 
akal-lah kaum muslimin diharapkan dapat membedakan yang 
benar dari yang salah, sehingga dapat dianggap mengikuti 
ajaran agama.59 Islam adalah agama yang rasional, agama yang 
sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal.  

Penalaran rasional ini menurut Abduh adalah jalan 
untuk memperoleh iman sejati, iman tidaklah sempurna, bila 
tidak didasarkan atas akal, iman harus berdasar pada 
keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang meniadi 
sumber keyakinan pada Tuhan, ilmu serta kemahakuasaan-Nya 
dan pada rasul. 60  Rasionalisme yang mendasar dalam 
penalaran seharusnya kita menolak taqlid dan menerima 
penafsiran (ta’wil) berdasarkan akal ketimbang menerima 
terjemahan literal mengenai sumber-sumber agama.61 

Penalaran dalam hukum Islam sebenarnya mengajak 
manusia untuk berpikir kreatif dan melarang berdiam diri 

                                                             
               57M. Quraish Shihab, Logika Agama ; Kedudukan Wahyu dan 
Batas-batas Akal dalam Islam, seri 4 (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 
88. 
               58Muhammad Abduh, Risalah al-Tauhid (Beirut: Dar al-
Ihya al-Ulum, 1412 H / 1992 M), h. 30. 
               59 Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis Melacak 

Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal, (Cet. 1 : 
Surabaya : Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat/LPAM, 
2002), h. 41. 
 60Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional 
Mu’tazilah (Cet. 1 ; Jakarta : UI Press, 1987), h.  47. 
            61Harun Nasution..., h. 47. 
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dengan keadaan yang ada, sehingga kita dapat melakukan 
ta’wil/terhadap nas-nas Alquran yang tidak bisa dipahami. 
Akal sesungguhnya dapat mengetahui Tuhan dan sifat-sifat-
Nya, keberadaan hidup di akhirat, kebahagiaan jiwa di akhirat 
bergantung pada upaya mengenal Tuhan dan berbuat baik, 
sedangkan kesengsaraannya bergantung pada sikap yang tidak 
mengenal Tuhan dan melakukan perbuatan jahat.62 
           Karena itu, akal mempunyai daya yang kuat, yang 
dapat mengetahui adanya Tuhan dan adanya kehidupan di  
balik kehidupan dunia ini. Dengan akal, manusia dapat 
mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, 
kebaikan adalah dasar kebahagiaan dan kejahatan dan dasar 
kesengsaraan di akhirat.63 Akan tetapi, daya akal tiap manusia 
itu berbeda, perbedaan itu, tidak hanya disebabkan oleh 
perbedaan pendidikan, tapi juga perbedaan pembawaan 
alami, yang terletak di luar kehendak manusia. 64     
           Keharusan manusia untuk menggunakan akalnya, 
bukan hanya merupakan ilham yang terdapat dalam dirinya, 
tapi juga merupakan ajaran Alquran agar kita untuk berfikir 
dan melarang bertaklid. Dengan memperhatikan 
pandangannya tentang peranan akal di atas, dapat pula 
diketahui bagaimana fungsi wahyu, yaitu; 
a) Wahyu memberi keyakinan kepada manusia bahwa jiwanya 

akan terus ada setelah tubuh mati. Wahyu menolong akal 
untuk mengetahui akhirat dan keadaan hidup manusia di 
sana.  

b) Wahyu menolong akal dalam mengatur masyarakat atas 
dasar prinsip-prinsip umum yang dibawanya sebagai 
sumber ketenteraman hidup dalam masyarakat.  

                                                             
             62Harun Nasution..., h. 53. 
              63Bakir Yusuf Barmawi, Sistem Penalaran Teologi Muhammad 
Abduh, (t.t, tp., t.t), h. 11. 
               64Harun Nasution, Muhammad Abduh..., h. 35. 
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c) Wahyu menolong akal agar dapat mengetahui cara 

beribadah dan berterimakasih pada Allah.  
d)Wahyu mempunyai fungsi konfirmasi untuk menggunakan 

pendapat akal melalui sifat kesucian dan kemutlakan yang 
terdapat dalam wahyu yang bisa memberi orang manfaat. 65 

           Secara garis besar, sistem penalaran akal terhadap 
wahyu mempunyai "dwi fungsi", yaitu memberi konfirmasi 
dan informasi, sehingga bagi wahyu itu sangat diperlukan 
untuk menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh melalui 
akal. 66  Akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat 
erat, karena akal memerlukan wahyu, sementara wahyu itu 
tidak mungkin berlawanan dengan akal. Jika wahyu nampak 
berlawanan dengan akal, maka akal dapat menginterpretasi 
wahyu itu sesuai dengan pendapat akal dan tidak berlawanan 
dengan akal. Dengan demikian, hubungan antara wahyu dan 
akal dapat terjalin harmonis.67 
 Karena itu, apa yang disampaikan oleh wahyu harus 
dipahami secara rasional sebagai sebuah kewajiban bagi setiap 
generasi.68 Di sini akal dan wahyu saling menguatkan, karena 
wahyu berfungsi sebagai konfirmasi untuk menguatkan dan 
menyempurnakan pengetahuan akal. Atas dasar itu, maka 
peranan akal dalam penalaran wahyu menjadikan hukum 
Islam dapat tumbuh dan berkembang dalam perubahan 
masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman, mengikuti 
perkembangan zaman dan hukum Islam tidak akan ditinggalkan 
orang.  

                                                             
               65Harun Nasution..., h. 59-61. 
               66Bakir Yusuf Barmawi, Sistem..., h. 18-20. 
           67Bakir Yusuf Barmawi..., h. 21. 
               68John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, 
Jilid I (Cet. 2 ; Bandung : Mizan, 2002), h. 13. 
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 Penalaran dalam hukum Islam tetap dinaungi oleh sinar 
wahyu yang akan membuat masyarakat menjadi tunduk dan 
patuh terhadap norma-norma hukum Islam tersebut, sehingga 
hukum Islam akan mampu menghadapi tantangan zaman 
bahkan menjadi alat pendorong kemajuan dan rekayasa 
perubahan masyarakat (a tool of social engeneering). Agar hukum 
Islam tetap maju, maka aspek kewahyuan hukum Islam harus 
dipertahankan orsinalitasnya, dan penalaran manusia melalui 
mekanisme ijtihad tidak saja dipertahankan tetapi harus 
diperluas dan dikembangkan sesuai tuntutan zaman.69 
 Penalaran akal terhadap wahyu merupakan manifestasi 
dari fikih yang  kedudukannya dalam hukum Islam sangat 
urgen. Selain itu, fikih juga merupakan representasi dari realitas 
empirik yang berkembang dalam masyarakat Islam dari zaman 
nabi sampai zaman sekarang. Sebagai sebuah kajian penalaran, 
maka fikih telah dikenal sejak zaman nabi dalam bentuk ijtihad, 
sekalipun sebagian ahli hukum Islam menganggap bahwa nabi 
tidak melakukan ijtihad atau penalaran namun sebagian ahli 
berpendapat bahwa nabi melakukan ijtihad.    
 Tidak dapat disangkal bahwa fikih dalam hukum Islam 
begitu sentral, sehingga  keberadaan diakui sejak abad ke-2 
Hijriah. Pada abad ini, fikih telah berdiri sendiri sebagai suatu 
disiplin ilmu yang dibentuk dari Alquran, sunnah, ijma dan 
interpretasi serta fatwa-fatwa sahabat, tabi’in dan fatwa para 
ulama yang dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang 
mengitari penetapan para fukaha dalam merumuskan suatu 
hukum. Karena itu, sangat wajar jika penetapan-penatapan fikih 

                                                             
69  Subhi Mahashani, Penyesuaian Fiqih Islam dengan 

Kebutuhan Masyarakat Moderen, dalam John J. Donohue dan John L. 
Esposito, Islam in Transition, Muslim Perspektives, ditermahkan oleh  
Drs. Machnun Husein dengan judul, Islam dan Pembaharuan 
(Ensiklopedi Masalah-Masalah) (Cet.I; Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 
332. 
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para fukaha tersebut berbeda karena persoalan tempat dan 
realitas sosial yang berbeda antara satu tempat dengan tempat 
yang lain.  
 Faktor lain adalah bahwa fikih dijadikan sebagai 
paradigma kebenaran ortodoks, sehingga semua realitas sosial 
budaya ditundukkan pada kebenaran fikih, sebagai akibat dari 
adanya kecenderungan untuk melakukan teologisasi fikih atau 
menundukkan realitas sosial dalam alasan teologi dan fikih 
menjadi sasarannya, sehingga membuat fikih seolah-olah jauh 
dari realitas sosial.  
 Dengan demikian, penalaran fikih dituntut untuk 
menemukan signifikansi dalam masyarakat yang mempunyai ‘urf 
sendiri. Dengan kata lain, setiap penalaran fikih, hendaknya 
mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat yang dibangun 
dari beberapa paradigma, yaitu; Pertama, mengupayakan 
interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fikih untuk mencari 
konteks yang baru. Kedua, bahwa paradigma mazhab qauli 
dirubah menjadi mazhab manhaji. Ketiga, verifikasi mendasar 
antara ajaran pokok (usul) dan ajaran cabang atau furu’. Keempat, 
fikih dihadirkan sebagai etika sosial. Lima, pengenalan metode 
berfikir filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial70 

Sebagai kristalisasi reflektif dari penalaran ulama, fikih 
selalu sarat dengan muatan ruang dan waktu yang 
melingkupinya. Artinya, fikih tidak lahir dari ruang yang hampa, 
melainkan terlahir dari sebuah dinamika pergulatan kehidupan 
masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual. 71 
Karena itu, antara fikih dengan realitas masyarakat memiliki 

                                                             
70Sahal Mahfudz, Nuansa Fikih Sosial (Cet. I ; Yogyakarta : 

LKiS, 1994), h. vii 
71Mujiono Abdillah, Dialektika hukum Islam dan Perubahan 

Sosial ; Sebuah Refleksi Sosiologis atas pemikiran Ibn Qayyim al-
Jauziyyah (Cet. I : Surakarta : Muhammadiyah University Press, 
2003), h. 1. 
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hubungan yang tak terpisahkan yang saling mempengaruhi satu 
sama lain. 72  Analisis ini mengantar pada asumsi, bahwa fikih 
akan selalu berkembang dan berubah sejalan dengan 
perkembangan dan perubahan ruang dan waktu yang 
mengitarinya. 

Dalam konteks tersebut, perkembangan fikih dalam 
dunia intelektual Islam merupakan hal yang menarik dikaji 
karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan dalam kitab 
fikih mengalami pengembangan yang disebabkan oleh aspek 
geografis yang menembus sekat tradisi masyarakat. Tradisi yang 
merupakan sebuah interpretasi budaya menjadi sesuatu yang 
amat diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. Hal ini 
menjadi menarik karena ada praktik yang dicontohkan nabi 
yang melegalisasikan kebiasaan-kebiasaan pra Islam menjadi 
sebuah sistem hukum.73  

Karena itu, dapat dikatakan bahwa fikih selalu 
mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan 
tuntutan dan peluangnya. Peluang transformasi ini sekalipun 
terbuka lebar, namun kendali efektif berjalan ketat sehingga 
keragaman interpretasi menjadi fenomena yang konfiguratif 
dalam wacana penalaran fikih. 

Sekalipun penetapan hukum ulama dalam fikih, 
tampaknya masih berorientasi pada dua model, yaitu deduktif 
dan induktif namun penalaran fikih dengan model induktif, 
dapat memberi ruang bagi budaya sebagai salah satu variabel 
argumentasinya, sehingga dapat merefleksikan teori fikih ke 
dalam lingkaran kebiasaan yang telah mengalami kristalisasi nilai 

                                                             
72 Soerjono Soekanto et. al. Pendekatan Sosiologi Terhadap 

Hukum (Cet. I ; Jakarta : Bina Aksara, 1998), h. 19. 
73 Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories. 

Diterjemahkan oleh Kusnadiningrat dan Abdul Haris dengan 
judul Sejarah Teori Hukum Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 
2000), h. 1-23. 
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dalam masyarakat. Upaya ini cenderung disandarkan pada 
penerjemahan kebudayaan yang memiliki titik tekan pada hasil 
hidup bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini, dapat 
dikatakan bahwa fikih yang didasarkan pada ‘urf dapat berubah 
dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat. 

Dalam banyak hal, budaya terbukti dipakai tidak hanya 
dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkrit dalam 
sumber yang tersedia, akan tetapi sejak awal pembentukan fikih 
kriteria budaya lokal mendapat tempat yang begitu penting 
dalam sejarah sosial hukum Islam, sehingga usaha untuk 
mengadaptasikan budaya dalam kitab fikih tidak terelakkan. 
Itulah sebabnya, Syatibi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah 
berpendapat bahwa seluruh ulama mazhab menerima dan 
menjadikan ‘urf atau kebiasaan sebagai dalil syara’ dalam 
menetapkan hukum, apabila tidak ada ada nas yang menjelaskan 
hukum suatu masalah yang dihadapi. 74  Dengan metode ini 
kemungkinan ruang penafsiran budaya pada wilayah-wilayah 
tertentu dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan.  

Terkait dengan itu, Abu Zahrah menyatakan bahwa 
masalah-masalah fikihiyah adakalanya ditetapkan hukumnya 
berdasar nas yang jelas dan adakalanya ditetapkan melalui cara 
ijtihad. Pada umumnya, seorang mujtahid menetapkan hukum 
berdasarkan ‘urf atau kebiasaan yang berkembang pada tempat 
dan zamannya, 75  sehingga dapat dikatakan, bahwa terdapat 
banyak ketetapan hukum dalam kitab fikih yang 
mengakomodasi atau diambil dari tradisi atau budaya 
masyarakat. 

                                                             
74Nasrun Haroen, Ushuk Fikih (Cet. 1 ; Jakarta L PT Lagos 

Wacana Ilmu, 1997), h. 139-142. 
75Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fikih. Diterjemahkan 

oleh Saifullah Ma’shum dengan judul, Ushul Fikih (Jakarta : 
Pustaka Firdaus, 2003), h. 419-420. 
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Akomodasi budaya dalam kitab fikih juga tampak 

dalam metodologi ulama hanafiyah yang mengatakan bahwa ‘urf 
atau tradisi dapat mengkhususkan hukum nas umum, karena 
tidak membuat nas itu tidak dapat diamalkan.76 Lebih lanjut al-
Zarqa menjelaskan bahwa secara prinsip ulama syafi’iyah dan 
hanabilah mendahulukan ‘urf dari kiyas dan maslahah 
mursalah.77 Jika ditelusuri metodologi ‘urf ini, maka relevansinya 
menunjuk pada kondisi, waktu dan tempat yang selalu 
mengalami perubahan, sehingga ia dijadikan sandaran penalaran 
hukum oleh imam mazhab dalam beberapa kitab fikih. 
 Pengaruh realitas sosial dalam pembentukan kitab fikih 
kemudian membawa fikih dewasa ini tidak lagi seperti fikih 
pada zaman para mujtahid abad ke-2 hingga abad ke-4 hijriyah 
yang dikompilasi dari dalil-dalil yang tafsili tetapi fikih modern 
telah berkembang sesuai perkembangan zaman dengan berbagai 
permasalahan aktual yang belum pernah ada sebelumnya, 
seperti hukum pencangkokan jantung, kornea mata, inseminasi 
buatan, bayi tabung, kawin via telepon, cerai melalui sms, dan 
lain-lain. 78  Dengan demikian, fikih tidak hanya mengatur 
masalah-masalah ibadah saja melainkan bidang kehidupan 
lainnya seperti hubungan antar negara, hukum ketatanegaraan 
dan administrasi pemerintahan, hukum pidana dan peradilan.79  

                                                             
76Ibn ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘al al-Durr al-Mukhtar, Jilid IV 

(Mesir : Dar al-Kutub al Arabiyah, 1996), h. 281. 
77Ibn Abidin..., h. 281. 

 78Rahmat Djatnika, Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam 
dalam “Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan” 
(Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 28.  
 79 Mc Donald mengatakan bahwa fikih menjadi penting 
dan menentukan pandangan hidup dan tingkah laku para 
pemeluk agama Islam, sehingga upaya kontekstualisasi terhadap 
realitas sosial masyarakat menjadi penting. DB. Mc Donald, 
Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional 
Theory. No. 10 (Beirut: Khayats Oriental Reprints, 1965), h. 66.  
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  Fikih modern sangat kental dengan realitas sosial yang 
tidak hanya dibangun dari aspek sosial budaya saja. Fikih 
dewasa ini lebih universal karena fikih telah terlahir sebagai 
sebuah prodak penalaran hukum Islam dalam bentuk tematik, 
seperti fikih daulah, fikih lingkungan, fikih cinta, dan fikih 
wanita serta fikih sosial.  
 Tipologi fikih ini merupakan tuntutan dari sebuah 
pembaharuan fikih yang dibangun dari realitas sosial dan 
budaya masyarakat. Pembaharuan fikih sendiri harus mencakup 
tiga dimensi:, Pertama, perubahan secara menyeluruh pada 
doktrin, nilai-nilai yang terkandung dalam fikih yang tidak sesuai 
lagi dengan konsisi zaman. Kedua, perubahan dalam penerapan, 
adanya kecenderungan menggunakan kitab fikih sebagai kitab 
hukum dan sebagai referensi dalam penyelesaian masalah 
hukum. Ketiga, pembaharuan metodologi. Karena itu, fikih 
merupakan produk penalaran yang dihasilkan melalui 
serangkaian penerapan metodologi yang telah dirumuskan para 
fukaha.80 

 Pembaharuan hukum Islam tidak boleh diadakan secara 
serampangan, harus dipetakan wilayah mana yang harus 
mengalami restrukturisasi dan mana wilayah yang tetap harus 
dipertahankan. Ruang lingkup ibadah merupakan persoalan 
yang dilihat dari sumber legitimasinya yang harus diputuskan 
melalui dalil qat’iy, sehingga persoalan ibadah tidak mungkin 
dipembaharui, kecuali terhadap teknik dan cara pelaksanaannya 
yang mungkin mendapatkan ruang untuk diperbaharui. Berbeda 
dengan ruang lingkup muamalah, sangat berpeluang untuk 
diperbaharuhi sesuai dengan tuntutan zaman.  

 Untuk itu, pembaharuan fikih menurut A. Qadri Azizi 
meliputi beberapa tahapan, yaitu: Pertama, menempatkan fikih 
secara proporsional, yaitu sebagai produk ijtihad yang dapat 
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direinterpretasi ulang. Kedua, kontekstualisasi hasil ijtihad para 
ulama, sebab bagaimanapun juga yang namanya penalaran pasti 
dipengaruhi oleh subyektifitas dan lingkungan penalarnya. 
Ketiga, reaktualisasi dan reinterpretasi fikih dalam bentuk praktis. 
Keempat, mengkaji fikih dalam berbagai pendekatan dan disiplin 
ilmu, sehingga pengamalan fikih dapat dibumikan dan menjadi 
bagian dari produk hukum yang mengikat.81 

Sementara itu, kristalisasi aspek sosial budaya dan 
realitas sosial telah banyak mewarnai pembentukan kaidah-
kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para fukaha dengan 
mengadakan penyederhanaan-penyerdehanaan fikih, sehingga 
melahirkan formulasi-formulasi yang dapat diuji kebenarannya 
dan ilmu ini kemudian dikenal dengan kaidah fikih. 82 Kaidah 
fikih disebut juga kaidah syar’iyyah karena berfungsi untuk 
memudahkan para mujtahid untuk mengistinbatkan hukum 
yang bersesuaian dengan syara’ dan kemaslahatan manusia.  

Kaidah fikih merupakan operasionalisasi dari kaidah 
usul yang dirumuskan oleh para ulama fikih yang memiliki 
urgensi yang penting dalam mengistibantkan hukum Islam. 
Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fikih, maka para 
mujtahid akan merasa mudah dalam mengistinbatkan hukum 
dengan mengelompokkan suatu masalah dalam lingkup kaidah 
tertentu.83 

                                                             
 81A. Qadri Azizi, Reformasi..., h. 75-76.  
 82 Qadri Azizi..., h. viii 
 83 Dalam istinbath hukum Islam terdapat empat ilmu 
penting yang saling berkaitan, yaitu ilmu fikih dan ilmu usul fikih 
sebagai ilmu pokok. Sementara kaidah fikih dan kaidah usul fikih 
sebagai ilmu bantu. Usul fikih merupakan metodologi hukum dan 
sekaligus berfungsi sebagai pengukur terhadap derajat kebenaran 
istinbath. Sebagai metode, usul fikih berperan dalam menentukan 
prosedur istinbath hukum dan dengan metode ini kemudian fikih 
disusun dan dikembangkan. Jaih Mubarok, Kaidah Fikih, Sajarah 



Realitas Empirik Hukum Islam                                                                37 

 
 Dalam kaidah fikih dikenal istilah kaidah asasiyah dan 
kaidah gairu asasiyah. Kaidah asasiyah adalah kaidah-kaidah yang 
telah ditetapkan oleh Imam Mazhab tanpa diperselisihkan 
kekuatannya yang jumlahnya terdiri dari lima macam kaidah, 
yaitu; Pertama, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kedua, 
kemudaratan harus dihilangkan. Ketiga, keyakinan tidak dapat 
dihilangkan dengan keraguan. Keempat, kesulitan dapat menarik 
kemudahan, dan Kelima, kebiasaan dapat dijadikan hukum.84   
 Sementara kaidah gairu asasiyyah  adalah kaidah-kaidah 
yang merupakan pelengkap dari kaidah asasiyah dan 
keabsahannya tetap diakui. Kaidah ini berjumlah 19, ada yang 
mengatakan berjumlah 40 dan 20 kaidah yang diperselisihkan.85 
Baik kaidah asasiyah maupun kaidah gairu asasiyah keduanya digali 
dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Alquran dan sunnah 
serta dalil-dalil istinbat. Karena itu, setiap kaidah didasarkan 
pada nas-nas pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum 
fikih yang dapat mewakili sekian nas-nas hukum.  

Para peneliti hukum Islam menjelaskan bahwa sejarah 
kaidah fikih dibagi menjadi tiga bagian yaitu; Pertama, zaman 
pertumbuhan dan pembentukan. Kedua, zaman perkembangan 
dan kodifikasi dan Ketiga, zaman kematangan dan 
penyempurnaan. Masa pertumbuhan dan pembentukan 
berlangsung selam tiga abad lebih dari zaman kerasulan hingga 
abad ke tiga hijriyah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum 
Islam dapat dibagi menjadi tiga dekade yaitu zaman Nabi 
Muhammad yang berlangsung selama 22 tahun lebih, zaman 

                                                                                                                              
dan Kaidah Asasi. Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h. vii. 
 84Abd Azīs Muhammad al-Azzām, al-Qawāidu al-Fikihiyyah  

(al-Qahirah: Dar al-hadis, th), h. 41.  
 85 Muhlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikihiyah, 
Pedoman dasar dalam Istinbat Hukum Islam . Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Pt. 
Raja Grafindo Persada, 1996), h. 106.  
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tabi’in dan zaman tabi’ tabi’in yang berlangsung selama 250 
tahun. Tahun 351 H atau 974 M dianggap sebagai zaman 
kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendiri mazhab dan 
ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Thabari (w. 
310 H/734 M) yang mendirikan mazhab Jaririah. 86 

Dengan demikian, ketika fikih mencapai puncak kejayaan, 
kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri kaidah fikih 
yang dominan adalah Jawāmi al-Kalim (kalimat ringkas cakupan 
maknanya sangat luas), atas dasar ciri dominan tersebut ulama 
menetapkan bahwa hadis yang mempunyai ciri tersebut dapat 
dijadikan kaidah fikih. Karena itu, periodesasi sejarah kaidah 
fikih dimulai sejak zaman Nabi Muhammad.87 
 Sementara fase perkembangan dan kodifikasi kaidah 
fikih ditandai dengan banyakanya ulama yang melakukan tarjih 
pendapat imam mazhabnya masing-masing dan melakukan ilhāq 
atau analogi atau kiyas.88 Menurut Ibn Khaldun, ketika mazhab 

                                                             
 86 Muhlis Usman..., h. 43.   
 87Menurut Abd Azīs Muhammad Azzām bahwa kaidah 
fikih itu telah muncul dan digunakan pada zaman nabi, yaitu 
ketika nabi tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya kecuali 
berdasarkan wahyu. Keberadaan hadis-hadis nabi juga menjadi 
kaidah umum bagi penetapan hukum yang di dalamnya tercakup 
kaidah fikih yang bersifat kulli, sebagaimana terlihat dalam 
beberapa hadis nabi yang berbunyi, yaitu; pajak itu disertai 
jaminan, tidak boleh menyulitkan orang dan dipersulit, bukti 
dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada 
tergugat. al-Azzām, al-Qawāidu..., h. 38. 

 88 Pada fase ini, ulama mulai memuji pendapat pendiri 
mazhab secara berlebihan. Diantaranya adalah Ubāidallah al-
Karkhi (w.349) salah seorang pengikut Imam Abu Hanifah yang 
berpendapat bahwa setiap ayat Alquran dan hadis yang 
bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah dapat ditakwilkan 
atau dinasahkan. Sedangkan Qādi Iyyād pernah berkata  bahwa 
bagi yang bertaqlid, maka pendapat imam mazhab sejajar dengan 



Realitas Empirik Hukum Islam                                                                39 

 
para imam fikih menjadi ilmu khusus bagi pengikutnya dan 
tidak ada jalan melakukan ijtihad, maka ulama melakukan tandzir 
atau penyamaan untuk dihubungkan serta memilahnya ketika 
terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakan setiap dasar-
dasar tertentu dari mazhab mereka. Dengan cara tandzir dan 
isytibāb (dipilah), fikih dikembangkan dan selanjutnya ulama 
meletakkan cara-cara baru dalam ilmu fikih yang disebut al-
Qawāid al-Dhawābith atau al-Furūq dan mazhab Hanafi dikenal 
sebagai mazhab yang pertama memperkenalkan ilmu ini.89 
 Menurut riwayat al-Alā’i al-Syāfi (w. 761H), bahwa al-
Suyūti (w. 911 H), Ibn al-Nujāim (w. 970 H) dan Abu Thahir al-
Dabbās ulama abad ke-IV hijrah telah mengumpulkan 17 
kaidah penting dalam mazhab Hanafi. Al-Karkhi yang hidup 
sezaman dengan Abu Thahir al-Dabbās mengadopsi kaidah-
kadiah fikih tersebut dan mengumpulkannya dengan kaidah-
kaidah lain, sehingga berjumlah 37 kaidah seperti yang 
dibukukan dalam kitab Ushūl al-Karkhi.90  
 Di samping kitab Ushūl al-Karkhi terdapat kitab fikih 
lainnya yang disusun oleh Muhammad Ibn Harits al-Husyni al-
Māliki (w. 361 H) dengan judul Ushūl al-Futiya yang memuat 
banyak kaidah fikih.91 Sekalipun abad IV H dianggap sebagai 
awal zaman kodifikasi kaidah fikih tetapi buku yang membahas 
kaidah fikih tersebut adalah Ta’sis al-Nazhar karya Ibn Zāid al-
Dabūsi al-Hanafi (w. 430 H) karenanya hingga abad V H, 

                                                                                                                              
Alquran dan sunnah. Mun’im A. Sirri, Sejarah Fikih Islam, Sebuah 
Pengantar (Surabaya:Risalah Gusti, 1995), h. 129.   
 89 Ali Ahmad al-Nadāwi, al-Qawāid al-Fiqhiyyah, 
Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha, Dirāsah Muallifatiha, 
Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbīqatuha (Damaskus: Dār al-Qalam, 
1994), h 133. 
 90Ahmad al-Nadāwi..., h. 136.  
 91Ahmad al-Nadāwi..., h. 137.  



Realitas Empirik Hukum Islam                                                                40 

 
Hanafi adalah aliran yang paling berjasa dalam pengembangan 
kaidah fikih.92 
 Pada abad VI H ditemukan hanya satu kitab yang 
disusun dalam disiplin ilmu kaidah fikih yaitu Idhāb al-Qawāid 
karya ‘Ala al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-Samarkandi (w. 
540 H). Sedangkan pada abad VII H kitab-kitab fikih yang telah 
disusun oleh ulama adalah al-Qawāid al-Furu’ al-Syafi’iyyat karya 
Muhammad Ibn Ibrāhim al-Jakarmi al-Sahlaki (w. 613 H). Kitab 
Qawāid al-Ahkām fi Masālih al-Anām  karya Izz al-Dīn Abd Salām 
(w. 660 H). Kitab al-Muzhab fi Dhabt Qawāid al-Mazhab karya 
Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Rasyid al-Bakri al-Qafsi (w. 
685 H).93 Kitab pertama dan kedua disusun oleh ulama pengikut 
mazhab Syafi’i sedangkan kitab ketiga disusun oleh ulama 
pengikut mazhab Maliki. Oleh karena itu, dominasi mazhab 
dalam kodifikasi dan pengembangan kaidah fikih pada abad IV 
dan V masih didominasi oleh mazhab Hanafi dan pada abad VI 
dan VII didominasi oleh mazhab Syafi’i. 
  Abad ke VIII H dikenal sebagai zaman keemasan dalam 
kodifikasi kaidah fikih karena perkembangan kodifikasi kaidah 
fikih begitu pesat. Buku-buku kaidah fikih terpenting dan 
termasyhur pada abad ini adalah; kitab Al-Asybāb wa al-Nazhāir 
karya Ibn Wakil al-Syafi’i (w. 716 H). Kitab al-Qawāid karya al-
Maqqārial-Maliki (w. 750 H). Kitab Al-Majmu’ al-Muzhab fi 
Dhabb Qawāid al-Mazhab karya al-Ala’i al-Syafi’i (w. 761 H). 
Kitab Al-Asyāb wa al-Nazhāir karya Jamal al-Din al-Subkhi (w. 
771 H). Kitab Al-Asybāb wa al-Nazhāir karya Jamal al-Din al-
Isnāwi (w. 772 H). Kitab Al-Mantsur fi al-Qawāid karya Badr al-
Din al-Zarkāsyi (w. 794 H). Kitab Al-Qawāid fi al-Fikih karya 
Ibn Rajab al-Hambali (w. 795 H) dan kitab Al-Qawāid fi al-Furu’ 
karya Ali Ibn Usmān al-Gazzi (w. 799 H).94     

                                                             
 92 Mubarok, Sejarah..., h. 66.  
 93Ahmad al-Nadāwi, al-Qawāid..., h. 133.  
 94Ahmad al-Nadāwi..., h. 138-139. 
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 Pada X H tercatat sebagai periode syarah atau 
penjelasan karena pada zaman ini muncul Ibn al-Mulaqqin (w. 
804 H) yang mengkodifikasi kaidah fikih dengan cara 
menjelaskan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Di antara 
kitab-kitab yang disusun pada abad ini adalah kitab Asna’ al-
Maqāsid fi al-Tahrir al-Qawāid karya Muhammad Ibn Muhammad 
al-Zubair (w. 808 H). Kitab al-Qawāid al-Manzhumāt fi al-Qawāid 
al-Mazhab karya al-Maqdisī (w. 815 H). Kitab Tahrīr al-Majmu’ al-
Muzhab fi Qawl-Mazhab karya al-Alā’i. Kitab al-Qawāid karya Taqi 
al-Dīn al-Hishni (w. 829 H). Kitab Nazhām al-Dakhāir fi al-
Asybāb wa al-Nazhāir karya Abd al-Rahmān Ibn Ali al-Maqdisī 
(w. 876 H) dan kitab al-Qawāid wa al-Dhawābith karya Ibn Abd 
al-Hādī (w. 880 H).95 
 Abad ini dianggap sebagai zaman kesempurnaan bagi 
kaidah fikih dan pada masa ini muncul Jalāl al-Dīn al-Suyūthi 
(w. 910 H) yang merangkum kaidah-kaidah fikih yang dianggap 
paling penting yang bertebaran dalam kaidah-kaidah karangan 
al-Alā’i, al-Subki dan al-Zarkāzi yang kemudian dikumpulkan 
dalam Kitab al-Asybāb wa al-Nazhāir yang hingga kini masih 
dianggap sebagai buku kaidah fikih yang paling lengkap.96 
 Terakhir, fase kematangan dan penyempurnaan, abad X 
yang dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih tidak 
berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada 
zaman sesudahnya. Sekalipun ditulis sejak lama, kaidah fikih 
masih bercampur dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Karena itu, 
pada abad XII H muncul kodifikasi kitab fikih yang bernama 
Majallāt al-Ahkām al-Adliyyāt yang disusun oleh Lajnah Fukaha 
Usmāniyah. Para fukaha ini merangkum dan memilih kaidah 
fikih dari sumber-sumbernya seperti kitab al-Asybāb wa al-

                                                                                                                              
 
 95Ahmad al-Nadāwi..., h. 138-139. 
 96Ahmad al-Nadāwi..., h. 140.  
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Nazhāir karya Ibn Nujāim dan Majmu’ al-Haqāiq karya  al-
Khadīmi.97  
 Selain kaidah-kaidah fikih tersebut di atas, fikih juga 
merupakan pengejawantahan dari realitas sosial yang 
berkembang dalam masyarakat dengan berbagai prodak 
penalaran hukum yang pernah ada dan dikenal dalam  hukum 
Islam.  Pemikiran hukum Islam tersebut, mengenal empat 
macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa 
ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan 
perundangan di negeri muslim. Produk pemikiran hukum Islam 
ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam 
melahirkan dan menetapkan suatu hukum.  
 Kitab fikih merupakan kumpulan produk pemikiran 
ulama klasik yang tetap dijadikan referensi dalam memutuskan 
kasus-kasus modern, meskipun terjadi kesenjagan teks dengan 
realitas empiris, dan adanya elaborasi pemikiran dengan kondisi 
sosial budaya tempat penyusunya melahirkan suatu produk 
hukum. 
 Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi berdampak 
pada perkembangan di berbagai bidang dan juga telah 
mempegaruhi perkembangan sosial-budaya masyarakat. 
Pertukaran budaya dan percaturan pemikiran semakin intens 
terjadi di belahan dunia, sehingga akibat positif-negatif yang 
ditimbulkan dari pola interaksi itu sedikit banyak telah 
memengaruhi kondisi sosial-budaya suatu masyarakat.  
 Globalisasi telah memberikan keterbukaan dan 
kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan setiap negara 
atau bangsa tidak dapat terlepas dari globalisasi yang telah 
melanda dunia saat ini. Arus globalisasi telah meruntuhkan 
batas-batas dan sekat-sekat kebangsaan dan kenegaraan. 
Sehingga negara manapun yang terbawa arus globalisasi akan 

                                                             
 97Ahmad al-Nadāwi..., h. 152-153.  
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berhubungan secara dekat apa yang disebut budaya lokal, pasar 
global, famili global, dan sebagainya.  
 Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang 
ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan 
permasalahan, baik dibidang politik, ekonomi, hukum, 
pendidikan, sosial-budaya maupun pola interaksi antara satu 
orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu 
tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan 
pendekatan berbagai aspek pula.  
 Selain itu, globalisasi juga mengakibatkan perubahan 
yang terjadi, baik pada tingkat regional, nasional, maupun 
internasional. Perubahan-perubahan itu tentunya membawa 
kecenderungan baru, baik langsung maupun tidak langsung 
terhadap hukum. Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap 
segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia 
dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling bertabrakan 
dan saling mengganggu.98  
    Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan dalam 
bagian akhir bab ini bahwa epistimologi penalaran dalam fikih 
merupakan bagian yang tidak terpisakan dari sejarah 
perkembagan fikih dalam hukum Islam. Karena itu, fikih akan 
selalu berkembang sebagai bagian dari proses penalaran sesuai 
perkembangan zaman. 
 

                                                             
98Abdul Manan, Aspek-Aspek..., h. 85-86. 
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          BAB DUA  
                       ONTOLOGI 
                 PENALARAN FILOSOFIS 
 
 

A. Penalaran Filosofis dalam Perspektif Filsafat 
1. Asal Muasal Penalaran Filosofis 

 Ketika orang berbicara tentang filsafat, nampak kesan awal 
atau anggapan yang muncul adalah membicarakan sesuatu yang 
abstrak, yang sulit dicermati, transendental, fantasi, renungan yang 
mendalam, imajinasi dan sesuatu yang serba sulit dan luas (universal). 
Apabila dicermati dengan sungguh-sungguh tentang makna filsafat, 
maka sejatinya pandangan tersebut di atas tidak semuanya benar, 
karena objek kajian filsafat sejatinya menyangkut hal-hal yang abstrak 
dan juga hal-hal yang kongkrit atau hal-hal yang bersifat idea dan 
praktis dan ruang lingkup kajian ilmu filsafat juga berkaitan dengan 
kehidupan individual dan kolektif manusia sehari-hari, misalnya 
keluarga, lembaga pendidikan, partai politik, pemerintahan dan 
beragam bentuk aktivitas kelompok lainnya. 
 Dalam beberapa literatur filsafat telah dijumpai beragam 
pengertian tentang filsafat. Keberagaman tersebut disebabkan oleh 
perbedaan sudut pandang yang dijadikan sebagai dasar orientasinya. 
Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta 
kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat dapat pula 
berarti mencari hakikat sesuatu, mencoba menautkan sebab dan 
akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. 
Dari beragam karya tulis tentang filsafat, dapat merangkum sebagai 
berikut;  
 Pertama, pengertian filsafat dari segi arti kata, yaitu ‘filsafat’ 
berasal dari bahasa Yunani terdiri dari kata ‘philein’ yang berarti cinta 
dan ‘sophia’ yang berarti kebijaksanaan, atau berasal dari kata 
‘philosophia’ yang berarti ‘cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom’. 
Pengertian filsafat secara umum dapat dipahami sebagai suatu ilmu 
pengetahuan yang melakukan penyelidikan atau kajian tentang hakikat 
dari segala sesuatu dengan sungguh-sungguh penuh kecintaan untuk 
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memperoleh kebenaran atau kebijaksanaan. Jawaban-jawaban yang 
diberikan oleh filsafat tentang hakikat fenomena hidup harus bersifat 
mendalam atau mencapai tingkat kebenaran yang lebih universal. 
Sedangkan  pengertian filsafat secara khusus, yaitu suatu ilmu 
pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu untuk 
memperoleh kebenaran menurut aliran filsafat tertentu. 
 Sebagai sebuah penalaran yang berbasis pada filsafat, maka 
penalaran filosofis tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Plato 
mendeskripsikan filosof sebagai orang yang marasakan setiap bentuk 
pengetahuan, senang belajar dan tidak pernah puas. Aristoteles juga 
memberikan definisi filsafat sebagai pengetahuan mengenai 
kebenaran. Sextus Empiricus mengatakan bahwa filsafat adalah suatu 
aktifitas yang melindungi kehidupan yang bahagia melalui diskusi dan 
argumen, maka kata “cinta pada kebijakan” adalah kemauan menjaga 
fikiran tetap terbuka, kesediaan membaca luas dan 
mempertimbangkan seluruh wilayah penalaran dan memiliki 
perhatian pada kebenaran. Semua itu adalah bagian dari suatu aktifitas 
atau proses dialog, diskusi, dan mengemukakan ide dan argumen.  

Dalam filsafat terdapat beragam aliran. Misalnya, aliran 
idealisme, aliran positivisme, aliran materialisme, aliran hedonisme, 
aliran stoicisme dan sebagainya. Pengertian hakikat sesuatu menurut 
aliran idealisme tentunya tidak sama dengan hakikat sesuatu menurut 
aliran positivisme, hedonisme, materialisme dan stoicisme. Dari 
pengertian singkat tentang filsafat tersebut di atas, maka konsep 
penting yang perlu dipahami tentang hakikat filsafat antara lain adalah 
bahwa filsafat adalah mendorong manusia untuk berpikir secara 
kritik, sistematis runtut, rasional dan logis serta bersifat mendalam 
dan komprehensif. 

Selain aliran-aliran filsafat tersebut, filsafat juga memiliki 
cabang-cabang yang sangat luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Plato bahwa filsafat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu dialektika 
(filsafat tentang ide-ide atau pengertian-pengertian umum), fisika 
(filsafat tentang dunia material) dan etika (filsafat tentang kebaikan 
atau kesusilaan).  

Kattsoff lebih rinci membagi cabang-cabang filsafat, yaitu 
logika, yaitu membicarakan tentang hukum-hukum penyimpulan 
secara benar. Metodologi membicarakan tentang teknik atau cara 
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melakukan penelitian ilmiah. Metafisika, yaitu membicarakan tentang 
segala sesuatu yang ada, atau membahas hakekat yang ada. Ontologi 
membicarakan tentang hakikat segala sesuatu yang ada, atau hakikat 
objek dari segala sesuatu. Kosmologi membicarakan tentang segala 
sesuatu yang ada yang serba teratur. Epistemologi membahas tentang 
hakikat kebenaran.  Selanjutnya, filsafat biologi membicarakan 
tentang hakikat hidup, filsafat psikologi membicarakan tentang 
hakikat jiwa manusia, filsafat antropologi membicarakan tentang 
hakikat budaya manusia, filsafat sosiologi  membicarakan tentang 
hakikat masyarakat dan negara, etika membicarakan tentang hakikat 
baik dan buruk, estetika membicarakan tentang hakikat indah atau 
keindahan, filsafat agama membicarakan tentang hakikat agama atau 
kepercayaan. 

Cabang-cabang filsafat tersebut di atas merupakan bagian 
dari pendekatan dalam penalaran, sehingga filsafat mempunyai makna 
filosofis dalam memahami hakikat segala sesuatu dalam kehidupan 
ini. Untuk meraih kebenaran dan kebijakan diperlukan pemahaman 
tentang beberapa pendekatan yang baik agar dapat mencapai 
kebenaran terdalam tentang hakikat segala sesuatu.  

Dalam filsafat dikenal beberapa pendekatan filosofis dalam 
memahami hakikat segala sesuatu terdalam dalam kehidupan ini, 
yaitu: 1  Pendekatan ontologik, yaitu suatu pendekatan yang 
mempelajari suatu objek filsafat tertentu. Misalnya, filsafat hukum, 
filsafat pendidikan, filsafat Pancasila, filsafat agama, filsafat sejarah, 
filsafat politik, filsafat ilmu, filsafat seni dan sebagainya, atau untuk 
mencari hakikat realitas yang terdalam, atau mencari hakikat objek 
terdalam dari segala sesuatu.  

Berikutnya pendekatan kosmologik, mempelajari filsafat 
tertentu untuk mencari kebenaran segala sesuatu terdalam yang 
bekaitan dengan hakikat ruang, waktu dan dinamika atau gerak dari 
hakikat segala sesuatu itu. Pendekatan logika, mempelajari filsafat 
tertentu dengan mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu secara 
mendalam dengan menggunakan logika deduktif atau logika formal 
dan menggunakan logika induktif atau logika material.  

                                                             
 1Ayi Sofyan, Kapita Selekta Filsafat (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 
2010), h. 22.  
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 Sementara, pendekatan teologis, mempelajari filsafat tertentu 
dengan selalu mengkaitkan antara fenomena rasional, empiris dan 
kekuatan supra natural (Tuhan). Terakhir, adalah pendekatan etika 
yang mempelajari filsafat tertentu dengan selalu mengkaitkan antara 
kajian hakikat dari segala sesuatu terdalam dengan prinsip-prinsip 
nilai-norma sosial-budaya yang berlaku di masyarakat, atau bagaimana 
kajian hakikat dari segala sesuatu itu mempunyai makna aksiologis 
atau nilai pragmatis dan nilai fungsional. Nilai ini mampu membentuk 
keunggulan etika manusia dalam proses kehidupan di sepanjang usia 
hidupnya di masyarakat.  
 Dalam pendekatan etika, manusia atau setiap individu 
dianggap bermakna atau punya arti bagi kehidupan ketika seluruh 
pola perilaku sehari-hari individu tersebut berdasarkan nilai-norma 
sosial budaya yang berlaku, sehingga hakikat sesuatu dianggap baik 
atau benar ketika sesuatu itu merujuk pada nilai dan norma yang 
berlaku.  
 Dengan demikian, maka hakikat kebenaran itu sejatinya 
adalah terbagi dalam kategori kebenaran science (ilmu), kebenaran 
filosofis (filsafat), dan kebenaran religious (kebanaran Agama) dan 
ketiganya saling terkait. Jadi, pendekatan teologis meletakkan 
kebenaran agama sebagai kebenaran absolut (kebenaran mutlak), 
sedangkan kebenaran filsafat dan kebenaran ilmu bersifat relatif, oleh 
karena itu ketika manusia ingin meraih hakikat kebenaran (kebenaran 
mutlak) maka manusia harus taat kepada ajaran agamanya. 

Mengacu pada aliran dan cabang-cabang filsafat tersebut, 
maka sesungguhnya filsafat berupaya menjelaskan inti, hakikat, atau 
hikmah mengenai sesuatu yang ada dibalik objek formanya. Filsafat 
mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik 
yang bersifat lahiriah. Sebagai contoh, kita jumpai berbagai bentuk 
rumah dengan kualitas yang berbeda, tatapi semua rumah itu intinya 
adalah sebagai tempat tinggal. Kegiatan berfikir untuk menemukan 
hakikat itu dilakukan secara mendalam. Karena itu, filsafat 
mempunyai peran yang sangat sentral dalam pengembangan semua 
disiplin ilmu pengetahuan, sehingga filsafat dapat dijadikan pemimpin 
dalam pengembangan semua ilmu pengetahuan karena pada 
hakikatnya filsafat berkedudukan sebagai induknya ilmu pengetahuan.  
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 Berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dipungkiri 
bahwa peranan filsafat terhadap penalaran filosofis merupakan 
kecemerlangan penalaran para filosof Yunani, sekalipun tidak semua 
orang berpandangan bahwa basis penalaran filosofis berawal dari 
Yunani karena filsafat Yunani juga dipengaruhi oleh kebudayaan lain, 
sehingga kebudayaaan Yunani tidak secara langsung menghasilkan 
filsafat, apalagi filsafat Yunani juga mengalami fase mitis yaitu fase 
ketika manusia percaya pada dewa di balik gunung, ada kemarahan 
dewa pada petir dan gelombang pasang laut.  
 Fakta lain adalah bahwa filsafat Yunani mengalami 
persentuhan dengan arus budaya Mesir Kuno dan Babilonia, 
sebagaimana yang dapat dilihat pada pernyataan Bentrand Russel yang 
mengatakan bahwa perhatian bangsa Mesir tertuju pada soal kematian 
dan mereka percaya bahwa jika orang mati turun ke dunia-bawah, 
maka mereka akan diadili sesuai cara hidupnya di dunia, mereka juga 
meyakini bahwa jiwa akan kembali ke dalam tubuh.  
 Sementara sistem kepercayaan utama bangsa Yunani yaitu 
orphis yang diduga ada kaitannya dengan peradaban Mesir Kuno. 
Sedangkan peradaban Babilonia ditandai dengan berkembangnya ilmu 
sihir, pernujuman dan astrologi. Penemuan-penemuan seperti satu 
hari terdiri dari 24 jam, satu lingkaran sama dengan 360 derajat dan 
siklus gerhana juga ditemukan dalam peradaban Babilonia. 
Kebudayaan inilah yang menjadi modal dasar penemuan filosof 
pertama Yunani, Thales.2   
 Ketika Thales mengemukakan pertanyaan tentang asal 
muasal semesta yang dianggap sebagai awal kelahiran filsafat ternyata 
di belahan dunia yang lain muncul Sang Budha Gautama yang juga 
mempertanyakan mengapa manusia menderita. Ia merumuskan 
pemahamannya bahwa seluruh penderitaan manusia adalah dukkha. 
Sementara di belahan Cina muncul Konfusian dan Tao, pada bangsa 
Ibrani muncul nabi-nabi Yahudi.  
 Filsafat timur ini muncul untuk membicarakan cara 
melepaskan diri dari kebudayaan mitis dan kemudian menghasilkan 

                                                             
2Bentrand Russel, Sejarah Filsafat Barat (Pustaka Pelajar, 2003), h. 

175-177.  
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agama. 3  Filsafat timur sebagai sebuah ajaran kearifan memandang 
kehidupan dapat dianggap sebagai pencerahan pertama oleh karena 
temuan-temuan sejumlah cendikiawan suci dari timur mengenai hidup 
dan kehidupan telah menyelamatkan manusia ke arah yang lebih baik 
bahkan beberapa hal yang dianggap mitos oleh kaum modernis 
terbukti sebagai kearifan tertinggi pada saat ini. Hanya saja, orang 
terlanjur menganggap bahwa permulaan sejarah manusia adalah masa 
pencerahan dengan asal muasalnya pada peradaban bangsa Yunani, 
sehingga temuan-temuan filsafat timur ini tampak asing dan tidak 
diakui sebagai filsafat.   
 Itulah sebabnya, sebagaian orang menganggap bahwa Yunani 
bukanlah awal muasal filsafat karena ia terhubung dengan tradisi 
kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia, bedanya adalah karena 
bangsa Yunani memiliki kelebihan seperti yang digambarkan oleh 
Whitehead bahwa bangsa Yunani selalu ingin tahu tanpa kenal batas, 
selalu bersifat sistematis dalam mengupayakan definisi dan konsistensi 
logis, bersifat doyan dalam ilmu alamiah, etika, matematika, filsafat, 
politik, metafisika, teologi, estetika dan mereka selalu mencari 
kebenaran dengan generalisasi tertinggi serta bangsa orang-orang 
Yunani memiliki minat-minat praktis yang aktif.4  
 Lebih dari itu bahwa kecerdasan bangsa Yunani terletak pada 
kemampuannya dalam menggunakan modal kebudayaan sendiri serta 
kebudayaan yang bersetuhan dengannya, sehingga menjadi bentukan 
kebudayaan baru yang lebih arif. Modal kebudayaan dasar bangsa 
Yunani adalah kesusasteraan mitis tersebut sedang modal kebudayaan 
yang bersentuhan dengan kebudayaan Yunani adalah kebudayaan 
Mesir Kuno dan Babilonia.   
 Berdasarkan uraian di atas, maka penalaran filosifis yang 
dikenal sekarang ini merupakan logika yang dibangun dari 
kecemerlangan filsafat Yunani, bahkan kehebatan filsafat Yunani 
telah merambah dan membangun corak penalaran hukum dalam 

                                                             
3Bambang Q Anees dan Radea Julia A. Hambali, Filsafat Untuk 

Umum (Cet. 1; Jakarta : Kencana, 2003), h. 39-40.  
4 Alfred North Whitehead, Fungsi Rasio. Terjemahan Alois A. 

Nugroho (Yogyakarta : Kanisius, 2001), h 175-177. 
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hukum Islam dengan basis utamanya pada filsafat Islam dan filsafat 
Islam dibangun dari filsafat Yunani melalui melalui Alkindi. Filsafat 
Islam kadang-kadang disebut juga dengan filsafat Arab, penamaan 
filsafat Arab atau filsafat Islam adalah merupakan perbedaan 
redaksional saja tetapi bukan perbedaan manfaat disebabkan karena 
filsafat Islam tumbuh secara menyeluruh di bawah suasana dan di 
bawah naungan Islam di samping kebesaran filsafat Islam ditulis 
dengan bahasa Arab.5  
 Filsafat Islam adalah suatu kegiatan pemikiran yang bercorak 
Islami yaitu meliputi pembahasan berbagai soal alam semesta dan 
bermacam-macam masalah manusia atas dasar ajaran-ajaran 
keagamaan yang turun bersama lahirnya agama Islam. Filsafat 
Islam  meneliti problematika yang satu dan yang banyak, 
menyelesaikan korelasi antara Allah dengan makhluk-Nya sebagai 
problematika yang menyulut perdebatan panjang di kalangan para 
mutakklimin.  
 Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dan akal, 
antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat dan 
berupaya menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak 
bertentangan dengan akal. Akidah jika diterangi dengan sinar filsafat 
akan menetap di bawah jiwa dan akan kokoh di hadapan lawan serta 
agama jika bersaudara dengan filsafat akan menjadi filosofis 
sebagaimana filsafat menjadi religius. 
 Filsafat Islam lahir dalam lingkungan yang tidak terlepas dari 
kondisi yang melingkupinya karenanya filsafat Islam dikenal juga 
dengan filsafat religius spritual.6 Walaupun dengan watak religiusnya, 

                                                             
5 Istilah ke-Araban terhadap filsafat Islam merupakan suatu 

peradaban khusus bagi bangsa Arab, pada kenyataannya bahwa di bawah 
panji Islam, menampung berbagai berbagai macam bangsa dan suku yang 
kesemuanya telah memberikan andil dalam gerakan penalaran filsafat dalam 
Islam. Sedangkan istilah filsafat Islam dimaksudkan sebagai hasil karya kaum 
muslimin sendiri di mana aktifitas ilmiah kaum muslin selalu bergaul dan 
bekerja sama dengan kawan dan orang-orang sezaman dengan mereka baik 
dari kalangan Yahudi maupun Masehi. Ibrahim Madzkour, Filsafat Islam 
Metode dan Penerapan. Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Ahmad Hakim 
Mudzakkir. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 7. 
 6Ibrahim Madzkour..., h. 8. 
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tetapi filsafat Islam tidak mengabaikan problematika-problematika 
besar filsafat, seperti ontologi yang berbicara mengenai kriteria 
penalaran, maka dapat dikatakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir 
bersifat logis.  
 Filsafat Islam juga membahas secara luas tentang 
epistimologi yang membedakannya antara jiwa dan akal, al-fitri dan al-
Mukhtasab. Filsafat Islam juga berbicara secara detail tentang teori 
keutamaan dan kebahagiaan. Filsafat Islam juga mengadakan 
pembagian filsafat yang biasa menjadi filsafat teoritis dan praktis yang 
diurai dalam istilah fisika, matematika, teori moral, pengaturan rumah 
tangga dan politik. 7  
 Pendekatan filsafat dalam penelitian agama Islam tidak dapat 
dilepaskan dari wahyu. Alquran jelas bukan karya filosofis 
Muhammad, yang diyakini umat Islam sebagai utusan Allah yang 
menyampaikan perintah, mengingatkan kembali akan kebenaran-
kebenaran tentang Tuhan dalam hubungannya dengan manusia, 
tentang hidup di dunia dan akhirat, mengutip cerita-cerita lama, 
menjanjikan imbalan atau hukuman atas setiap perbuatan manusia, 
dalam bentuk ancaman dan pahala. Tetapi di samping kebenaran-
kebenaran keagamaan, Alquran pun memuat unsur-unsur kefilsafatan, 
atau sekurang-kurangnya pernyataan yang memberikan bahan untuk 
direnungkan, baik tentang Tuhan, penciptaan, alam semesta, manusia, 
takdir, maupun kerajaan Tuhan.  
 Pandangan-pandangan ini sangat mirip dengan pandangan 
filsafat Yunani, terutama pandangan Aristoteles yang terkenal dalam 
pembagaian cabang-cabang filsafat yang banyak memiliki kesamaan 
dengan filsafat Islam. Karena itu, tidak mengherankan jika filsafat 
dalam Islam telah terpengaruh oleh filsafat Yunani apalagi para filosuf 
muslim mengambil sebagian besar pandangan filosuf Yunani seperti 
Aristoteles dan Plato dengan mengikutinya dalam beberapa aspek. 
Sekalipun demikian, filosuf Islam mampu mengembangkan penalaran 
filsafatnya dan membawa teori-teori filsafatnya sendiri sebagaimana 
yang dilakukan oleh Ibnu Zina yang dianggap sebagai murid Socrates 

                                                             
7Ibrahim Madzkour..., h. 9.  

http://apanatschkers.wordpress.com/data%20aoel/my%20studies/smester2/MSI/makalah/makalah%20MSI-Pendekatan%20Filosofis.doc#_ftn10
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namun ia mempunyai pandangan tersendiri yang tidak dikatakan oleh 
gurunya.8 
 Hal ini disebabkan oleh karena para filosuf Islam hidup 
dalam lingkungan dan kondisi yang berbeda dengan filosuf-filosuf 
Yunani. Karena itu, dunia Islam mampu menyusun suatu filsafat 
untuk dirinya sendiri yang berjalan seiring dengan nilai pokok agama 
dan kondisi sosial. Kebesaran filsafat Islam adalah karena ia 
terbentang sampai ke pintu berbagai macam kebudayaan Islam, 
berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam Islam 
termasuk perkembangan penalaran hukum Islam yang berlandaskan 
pada pandangan filosofis sebagai warisan filsafat Yunani terhadap 
filsafat Islam, yang kemudian ditranspormasi kedalam metodologi 
penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam.9    
 Dalam kaitannya dengan agama, maka penalaran filosofis 
dapat digunakan dalam memahami maksud agama agar hikmah, 
hakikat atau inti dari ajaran agama tersebut dapat dimengerti dan 
dipahami secara saksama. Penalaran filosofis dalam Islam telah 
banyak dilakukan oleh filosuf Islam sebelumnya ditandai dengan 
lahirnya karya-karya yang berbau filosofis di antaranya Muhammad al-
Jurjawi yang menulis buku berjudul “Hikmah Al Tasyri’ wa 
Falsafatuhu”.  
 Dalam buku tersebut al-Jurjawi berusaha mengungkapkan 
hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Dengan 
demikian, ketika seorang muslim yang mengerjakan suatu amal ibadah 
tidak akan merasa kekeringan spiritual yang dapat menimbulkan 
kebosanan. Semakin mampu menggali makna filosofis dari suatu 

                                                             
8Ibrahim Madzkour..., h. 12.  
9Filsafat hukum Islam sering juga dinamakan Falsafah al-Tasyri al-

Islamiy atau Hikmah al-Tasyri atau Asrar al-Syari’ah. Penggunaan istilah-
istilah ini seperti yang dijelaskan oleh Fuad al-Ahwani bahwa kebanyakan 
pengarang Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah dan 
menempatkan kata hakim di tempat kata filosuf atau sebaliknya. Apabila 
para filosuf muslim menggunakan kata hikmah sebagai sinonim dari kata 
falsafah, maka fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi asrar 
al-ahkam. Demikian pula para muhaqqiq dan mufassir mereka menganggap 
sepadan antara kata hikmah dan kata falsafah. Fathurrahman Djamil, Filsafat 
Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4-5.  
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ajaran agama, maka semakin meningkat pula sikap, penghayatan, dan 
daya spiritualitas yang dimiliki seseorang.  
 Melalui penalaran filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak 
pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan 
agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, 
kosong tanpa arti justru yang didapatkan dari pengamalan agama 
hanyalah pengakuan formalistik. Misalnya, sudah menunaikan rukun 
Islam kelima namun tidak dapat merasakan nilai-nilai spiritual yang 
terkandung di dalamnya. Namun demikian penalaran filosofis ini 
tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengamalan agama 
yang bersifat formal. Filsafat mempelajari segi batin yang bersifat 
esoterik, sedangkan bentuk (forma) memfokuskan segi lahiriah yang 
bersifat eksoterik.   
 Sebagai agama yang menghargai akal, maka Islam menyuruh 
penganutnya mempergunakan akal pikiran atau penalaran filosofis 
dalam memahami ajaran agamanya. Itulah sebabnya, agama Islam 
memberi penghargaan yang tinggi terhadap akal, karena tidak sedikit 
ayat-ayat Alquran yang menganjurkan dan mendorong supaya 
manusia banyak berpikir dan menggunakan akalnya. 
 Di dalam Alquran dijumpai perkataan yang berakar dari kata 
‘aql (akal) sebanyak 49 kali, yang semuanya dalam bentuk kata kerja 
aktif, seperti aquluh, ta’qilun, na’qil, ya’qiluha, dan ya’qilun. Dan 
masih banyak lagi kata yang dipakai dalam Alquran yang 
menggambarkan perbuatan berpikir diantaranya: nazhara (QS. Al 
Thariq : 5-7), tadabbara (QS. Shaad :29), tafakkara, faqiha, tadzakkara 
dan lain sebagainya. Selain itu di dalam Alquran juga terdapat 
sebutan-sebutan yang memberi sifat berpikir bagi seorang muslim, di 
antaranya ulu albab (QS. Yusuf: 111), ulul abshar (QS. An Nur : 44), 
ulun nuha (QS. Thaha : 128), dan lain-lain. 
 Semua bentuk ayat-ayat tersebut mengandung anjuran, 
dorongan bahkan perintah agar manusia banyak berpikir dan 
menggunakan akalnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam 
mendorong dan bahkan memerintahkan kepada pemeluknya supaya 
berfilsafat. Di samping anjuran dan dorongan untuk berfilsafat yang 
dapat dipahami dari pengertian kata “ayat” itu sendiri adalah bahwa 
kata “ayat” erat kaitannya dengan perbuatan berpikir atau tanda. 
Sebagaimana diketahui bahwa tanda itu menunjukkan kepada sesuatu 
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yang terletak di belakang tanda itu, tanda itu harus diperhatikan, 
dipikirkan, diteliti dan direnungkan, baik secara filosofis maupun 
penalaran ilmiah, untuk mengetahui hakikat makna yang terletak 
dibelakangnya. 
 Penalaran filosofis sebagai sarana dalam mencari kebenaran 
dapat dilakukan dengan jalan agama, filsafat dan ilmu pengetahuan, 
sekalipun hakikat kebenaran yang dihasilkan oleh agama, filsafat dan 
ilmu pengetahuan berbeda namun ketiganya memiliki sisi yang  
persamaan, perbedaan dan titik singgung. Titik persamaannya adalah, 
bahwa baik agama, filsafat, maupun ilmu mempunyai tujuan yang 
sama yaitu sama-sama mencari kebenaran. Agama, memberikan 
jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik 
tentang Tuhan, manusia, maupun alam. Filsafat, memberikan jawaban 
baik tentang alam, manusia (yang belum atau tidak dapat dijawab oleh 
ilmu, karena diluar jangkauannya), maupun tentang Tuhan. Sedang 
ilmu pengetahuan memberikan jawaban tentang alam dan segala 
isinya.  
 Sementara titik perbedaannya adalah ketiga-tiganya 
mempunyai sumber yang berbeda. Agama, bersumber kepada wahyu 
sehingga kebenarannya bersifat mutlak. Sedangkan filsafat dan ilmu 
pengetahuan bersumber ra’yu (akal, budi, dan rasio) manusia, 
sehingga kebenarannya bersifat nisbi. Manusia mencari kebenaran 
malalui agama dengan jalan mencari jawabannya dalam kitab suci. 
Filsafat mencari kebenaran dengan jalan berpikir secara radikal, 
integral dan universal. Sedangkan ilmu pengetahuan mencari 
kebenaran dengan jalan riset, empiris dan eksperimen. 
 Adapun titik singgungnya adalah bahwa tidak semua masalah 
yang dipertanyakan manusia dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan 
karena ilmu terbatas dalam arti terbatas oleh subyek peneliti, obyek 
dan metodologinya. Tidak semua masalah yang tidak terjawab oleh 
ilmu pengetahuan bisa dijawab oleh filsafat dengan sendirinya karena 
jawaban filsafat bersifat spekulatif. Sedangkan agama menjawab 
berbagai masalah asasi yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan dan 
filsafat. 
 Sekalipun agama dapat menjawab berbagai persoalan hidup 
manusia namun agama tetap saja memerlukan filsafat lewat penalaran-
penalaran filosofisnya, demikian hal dengan ilmu pengetahuan 
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dibutuhkan untuk membuktikan secara empirik ajaran-ajaran agama 
tersebut. Karena itu, baik filsafat maupun ilmu pengetahuan dalam 
mencari menyingkap hakikat kebenaran yang diajarkan oleh agama 
sangat tergantung pada metodologi berpikir dan logika penalaran yang 
digunakannya. Untuk itu, bagian selanjutnya dari pembahasan ini akan 
membahas tentang hakikat penalaran filosofis tersebut.  

2. Hakikat Penalaran Filosofis 
Penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik suatu 

kesimpulan berupa pengetahuan, manusia pada hakikatnya 
merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap dan bertindak. 
Sikap dan tindakan bersumber pada pengetahuan yang didapatkan 
melalui kegiatan merasa dan berpikir. Penalaran menghasilkan 
pengetahuan yang dikaitkan dengan berpikir dan bukan dengan 
penasaran. Namun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat 
dikatakan sebagai sebuah penalaran karena penalaran merupakan 
kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam 
menemukan kebenaran.10 
  Dengan demikan, berpikir merupakan suatu kegiatan untuk 
menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi 
tiap orang adalah tidak sama maka oleh sebab itu kegiatan proses 
berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga 
berbeda-beda, dapat dikatakan bahwa tiap jalan pikiran mempunyai 
apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini 
merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. 
Penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran terhadap 
tiap-tiap jenis penalaran yang mempunyai kriteria kèbenarannya 
masing-masing. 
  Sebagai sebuah aktivitas berpikir, maka penalaran 
mempunyai dua ciri, yaitu pola berpikir yang disebut logika atau 
proses berpikir logis. Adanya sifat analitik dari proses berpikir 
manusia, maka penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis 
yang memakai logika ilmiah dan penalaran lainnya memakai logikanya 
sendiri. Sifat analitik ini adalah konsekuensi dari adanya suatu pola 
berpikir tertentu dan tanpa pola berpikir tersebut, maka tidak akan 

                                                             
 10Burhanuddin Salam, Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan (Cet. I; 
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 139.  
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ada kegiatan analisis karena pada hakikatnya analisis adalah suatu 
aktivitas berpikir berdasarkan langkah-langlah tertentu. 
 Selain itu, penalaran  merupakan hasil proses berpikir yang 
bertolak dari pengamatan indera (pengamatan empirik) yang 
menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan 
pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis, 
berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, 
orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak 
diketahui, proses inilah yang disebut dengan menalar. 
 Penalaran itu sendiri berkaitan dengan pola berpikir 
imajinatif seseorang, yaitu suatu daya kemampuan seseorang dalam 
merangkai rambu-rambu pikiran menurut pola tertentu. Misalnya, 
dalam menyusun hipotesis, seorang ilmuan berdasar pada data-data 
yang ada secara imajinatif, sehingga ia mampu mengembangkan 
hipotesis baru berdasarkan imajinasinya. Karena itu, tidak semua 
kegiatan berpikir manusia adalah bersifat logis dan analitis atau cara 
berpikir yang tidak sesuai dengan penalaran, sehingga penarikan 
kesimpulannya tidak berdasar pada penalaran tetapi berdasarkan 
intuisi yang merupakan aktivitas berpikir yang non analitik dan tanpa 
mendasarkan diri pada suatu pola berpikir tertentu.   
 Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar 
penyimpulan yang disebut dengan premis (antesedens) dan hasil 
kesimpulannya disebut dengan konklusi (consequence). Hubungan 
antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Dengan demikian, 
penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak, dan untuk 
mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol atau lambang yang 
digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa yang dirangkai dalam 
bentuk kata dan kalimat, sehingga wujud penalaran akan akan 
berupa  argumen yang dapat menentukan 
kebenaran konklusi dari premis.  
 Terkait dengan itu, maka penalaran manusia terdiri dari tiga 
bentuk, yaitu aktivitas berpikir yang saling berkait, tidak ada ada 
proposisi tanpa pengertian dan tidak akan ada penalaran tanpa 
proposisi. Bersama-sama dengan terbentuknya pengertian, maka 
perluasannya akan terbentuk pula proposisi dan dari proposisi akan 
digunakan sebagai premis bagi penalaran atau dapat juga dikatakan 
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bahwa untuk menalar dibutuhkan proposisi sedangkan proposisi 
merupakan hasil dari rangkaian pengertian. 
 Seseorang yang melakukan penalaran filosofis memiliki 
tujuan untuk menemukan kebenaran dan kebenaran hanya dapat 
dicapai jika syarat-syarat dalam penalaran filosofis dapat dipenuhi, 
yaitu bahwa suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah 
dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang 
memang salah. 
 Dalam penalaran filosofis, pengetahuan yang dijadikan dasar 
konklusi adalah premis, dan semua premis harus benar, benar di sini 
harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material, 
formal berarti penalaran yang memiliki bentuk yang tepat, diturunkan 
dari aturan-aturan berpikir yang tepat sedangkan material berarti isi 
atau bahan yang dijadikan sebagai premis dalam penalaran. 
 Penalaran filosofis sebagai sebuah penalaran rasional dalam 
memahami hakikat pengetahuan terdiri dari beberapa ciri, yaitu; Sifat 
berfikirnya menyeluruh bahwa seorang yang menggunakan penalaran 
filosofis tidak akan puas dalam mengenal suatu ilmu hanya dari 
sebuah perspektif ilmu itu sendiri, tetapi ia ingin melihat hakikat ilmu 
itu dalam perspektif yang lain, ia ingin menghubungkan ilmu itu 
dengan aspek-aspek lainnya seperti kaitan ilmu dengan moral dan 
kaitan ilmu dengan agama.  
 Selain itu, penalaran filosofis dapat memberikan keyakinan 
bahwa ilmu yang dimilikinya dapat memberi manfaat atau tidak. 
Artiya, penalaran filosofis tidak membatasi diri dan bukan hanya 
ditinjau dari satu sudut pandang tertentu, penalaran filosofis ingin 
mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. 
 Ciri lain adalah bahwa sifat berpikirnya mendasar, yaitu 
seorang yang menggunakan penalaran filosofis tidak akan percaya 
begitu saja kebenaran ilmu yang diperolehnya, tetapi ia selalu ragu dan 
mempertanyakan mengapa ilmu itu dapat disebut benar, bagaimana 
proses suatu penilaian berdasarkan kriteria dan apakah kriteria itu 
sendiri benar. Sementara ciri berikutnya adalah bahwa sifat 
berpikirnya spekulatif, yaitu menggunakan penalaran filosofis dengan 
selalu melakukan spekulasi terhadap kebenaran. Sifat spekulatifnya 
itulah, maka seseorang melakukan uji coba lalu melahirkan sebuah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Formal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Material


Ontologi Penalaran Filosofis                                                                                  58 

 
pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan terhadap 
kebenaran yang dipercayainya. 
 Berdasarkan ciri-ciri penalaran filosofis tersebut di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa menalar secara filosofis adalah merupakan 
suatu aktivitas yang menggunakan potensi akal seluas-luasnya dengan 
sebas-bebasnya tanpa dibatasi oleh sesuatu apapun secara radikal, 
sistematis, universal dan menyeluruh serta bersifat spekulatif dan 
mendasar dalam mengungkap hakikat suatu kebenaran pengetahuan. 
Artinya, bahwa hasil penalaran yang didapat kemudian dijadikan dasar 
dalam penalaran selanjutnya dan hasil penalaran selalu dimaksudkan 
sebagai dasar dalam menjelajahi wilayah pengetahuan yang baru. 
Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa hasil penalaran filosofis 
tersebut meragukan karena tidak pernah mencapai kebenaran yang 
sebenarnya (absolut). 
 Penalaran filosofis selalu didasari oleh premis-premis ilmiah 
yang berlandaskan pada filosofi ilmu, yaitu ontologi dengan premis-
premis materialismenya, idialisme, dualisme dan agnitisisme. 
Sementara epistemologi dibangun dari dasar-dasar empirisme, 
rasionalisme, positivisme dan intuisionisme. Demikian halnya dengan 
axiologi yang bertumpu pada etika (deontolisme dan teologis) dan 
estetika.  
 Terkait dengan ini, John Hick memberikan  gambaran 
karakteristik penalaran filosofis yang pada umumnya memiliki empat 
cabang, yaitu; Pertama, logika. logika berasal dari bahasa Yunani, yakni 
logos. Secara literal logika berarti “penalaran atau akal”, logika adalah 
seni argumen rasional dan koheren, seperti telah kita lihat bahwa 
setiap orang  memiliki argumen, setiap orang akan marah ketika 
seseorang menentang sesuatu yang diyakini kebenarannya. Logika 
yang telah masuk ke seluruh proses berargumentasi dengan seseorang 
menjadikannya lebih cermat dan meningkatkan proses tersebut.  
 Kedua, metafisika. Istilah metafisika pertama kali digunakan 
pada tahun 60 SM oleh filosof Yunani Andronicus. Metafisika terkait 
dengan hal yang paling dasar, pertanyaan-pertanyaan fudamental 
tentang kehidupan, eksistensi, dan watak ada (being) segala hal. Aspek 
aktivitas filosofis ini menunjukkan pada sesuatu yang komprehensif 
karena tidak ada sesuatupun yang berada di luar wilayah perhatian 
filsafat.`Bagi filosof segala sesuatu adalah penting, ini melindungi dari 
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digunakannya pandangan “menutup mata” atau berat sebelah (bias) 
dalam hal-hal tertentu, filosof harus menyadari segala sesuatu yang 
memang atau mungkin penting bagi persoalan yang sedang dihadapi 
dan hal ini diterapkan dalam penalaran filosofis terhadap agama, yang 
dengan sendirinya berkaitan misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan 
ontologism (studi tentang ada atau eksistensi, termasuk eksistensi 
tuhan), pertanyaan-pertanyaan kosmologis (argumen-argumen yang 
terkait dengan asal-usul dan tujuan dunia, termasuk pengaruh yang 
ditimbulkan oleh ilmu) dan pertanyaan-pertanyaan tentang humanitas 
(watak dan status manusia dan komunitas manusia, termasuk 
watak subjektivitas).  
 Ketiga, tergabung dalam metafisika dan logika yaitu 
epistemologi. Epistemologi menitik beratkan pada apa yang kita 
ketahui, dan bagaimana kita mengetahui. Epistemilogi memberi 
perhatian pada pengetahuan dan bagaimana kita memperolehnya dan 
terakhir adalah etika. Secara harfiah etika berarti studi tentang 
“perilaku” atau studi dan penyelidikan tentang nilai-nilai dengannya 
kita hidup, yang mengatur cara kita hidup dengan lainnya, dalam satu 
komunitas lokal, komunitas nasional, maupun komunitas global 
internasional.  
 Etika menitikberatkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang 
kewajiban, keadilan, cinta, dan kebaikan dan dalam etika sebagai 
concern general, muncul perhatian pada praktik-praktik partikular 
dalam masyarakat, maka kita memiliki perhatian khusus pada etika 
bisnis, etika medis, etika kerja, dan etika politik. Semua itu kadang 
disebut sebagai persoalan yang termasuk dalam etika terapan, dengan 
kata lain ia menerapkan ide-ide, teori-teori, prinsi-prinsip etika general 
pada wilayah-wilayah partikular dan spesifik dalam kehidupan dan 
kerja manusia.  

B. Metode Penalaran Filosofis 
 Kata metode berasal dari kata methodos. Methodos berarti 
penelitian, hipotesa ilmiah dan uraian ilmiah. Maka dapat dikatakan 
bahwa metode adalah cara kerja yang sistematis yang digunakan untuk 
memahami suatu objek yang dipermasalahkan atau realitas yang 
dianalisa. Metode, sejak awal, merupakan instrumen utama dalam 
proses dan perkembangan ilmu pengetahuan sejak dari awal suatu 
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penelitian hingga mencapai pemahaman baru dan kebenaran ilmiah 
yang dapat dipertanggungjawabkan.  
 Selain pendekatan filosofis tersebut di atas, filsafat telah 
memperkenalkan berbagai metode penalaran filosofis, yang menurut 
Stephen C. Pepper bahwa metode filsafat bukanlah metode 
‘ketergantungan’ atau ‘kepastian’, melainkan lebih merupakan ‘metode 
hipotesis’. Pepper menyebut metode filsafat yaitu ‘hipotesis filsafat’ 
sebagai ‘hipotesis dunia’, yaitu ‘hipotesis yang sama sekali tidak 
mempunyai batas dan memperhitungkan semua kenyataan atau 
evidensi. Hipotesis dunia mencakup semua hal, baik yang khusus atau 
yang abstrak sejauh hal itu mungkin ada. Jadi, hipotesis filsafat atau 
metode filsafat berbeda dengan hipotesis ilmiah bersifat spesifik, 
pasti, dan harus bisa teruji secara empirik. Hipotesis filsafat bersifat 
spekulatif, mendalam dan komprehensif  terhadap hakikat sesuatu.  
 Metode yang benar dan sah akan menjamin kebenaran yang 
benar dan sah pula, maka tidak mengherankan apabila setiap cabang 
ilmu pengetahuan mengembangkan metodologi yang sesuai dengan 
objek penelitiannya. Keharusan metodis adalah keniscayaan dalam 
pencapaian pengetahuan. Tapi metodologi bisa berbeda bagi setiap 
bidang ilmu pengetahuan.11  
 Menurut para ahli tidak ada metode tunggal yang dianggap 
paling benar dan berlaku secara universal dalam memahami filsafat 
atau hakikat terdalam tentang segala sesuatu dalam hidup ini. Setiap 
metode filsafat yang dikembangkan oleh filosof pada dasarnya sangat 
dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu dan kondisi jaman atau 
waktu dan tempat (lingkungan geografis), serta latar belakang 
kehidupan sosial budaya atau politik, ekonomi yang dialaminya. 
Dalam sejarah filsafat, banyak metode yang telah dikembangkan, di 
antara metode filsafat yang sempat tercatat dalam sejarah filsafat 
adalah sebagai berikut.  
 
 

                                                             
 11 Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, "Beberapa Asas Metodologi 
Ilmiah", Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia, 1981), h. 
16-17. 
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1. Metode Reductio Ad Absurdum 

 Metode ini dikembangkan oleh Zeno, salah seorang murid 
Parmenides. Zeno sering disebut sebagai Bapak Metafisika Barat yang 
pertama. Metode ini adalah metode yang ingin meraih kebenaran, 
dengan membuktikan kesalahan premis-premis lawan, dengan cara 
mereduksi premis lawan menjadi kontradiksi sehingga kesimpulannya 
menjadi mustahil. Zeno mengikuti argumentasi Parmenides tentang 
monisme realitas. Argumentasi Zeno ini dipakai untuk 
mempertahankan serangan dari ide pluralisme.  
 Zeno mengatakan seandainya ada banyak titik yang terdapat 
di antara titik A dan B, berarti kita harus mengakui adanya titik-titik 
yang tak terbatas di antara A dan B. Jika titiknya tak terbatas, jarak tak 
terbatas antara A dan B tidak mungkin tercapai, tapi jika ada orang 
yang bisa berjalan dari A ke B, itu berarti jarak A dan B dapat 
dilintasi. Jika A ke B bisa dilintasi berarti jarak A dan B terbatas, jadi 
jika kita menarik hipotesis dapat dikatakan bahwa ada banyak titik 
yang terdapat di antara titik A dan titik B adalah salah, karnanya 
pluralitas adalah absurd, mustahil dan tidak masuk akal. 
 Parmenides pernah mengatakan bahwa tidak ada ruang 
kosong, yang berarti bahwa yang ada tidak berada dalam ada yang 
lain karena yang ada pasti mengisi seluruh tempat. Zeno melengkapi 
argumentasi itu dengan pernyataan bahwa jika ada ruang kosong, 
ruang kosong itu berada dalam ruang kosong yang lain dan ruang 
kosong yang lain itu berada dalam ruang kosong yang lain pula dan 
seterusnya sampai tak terbatas. Itu artinya akan ada senantiasa ruang 
dalam ruang. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa yang ada berada 
dalam ada yang lain, jelas bahwa pernyataan itu tidak benar, yang 
benar adalah yang ada tidak berada dalam ada yang lain. Tegasnya, 
ruang kosong itu tidak mungkin berada dalam ruang kosong yang lain 
karena yang ada itu senantiasa mengisi seluruh tempat sehingga 
hipotesis yang mengatakan bahwa ruang kosong itu ada adalah suatu 
yang mustahil. 
 Zeno menambahkan jika ruang kosong itu tidak ada, berarti 
gerak tidak ada dan jika dikatakan bahwa gerak itu ada, berarti bahwa 
ruang kosong harus ada karena gerak dimungkinkan jika ada ruang 
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kosong.12Metode Zeno ini memberikan nilai abadi bagi filsafat karena 
tidak ada pernyataan yang melahirkan pertentangan yang dianggap 
benar. Hukum pertentangan ini merupakan prinsip fundamental 
dalam logika, metode Zeno ini berguna dalam orasi dan perdebatan 
yang rasional dan logis. Zeno adalah orang pertama yang juga 
menggunakan metode dialektik, dalam arti bahwa orang mencari 
kebenaran lewat perdebatan dan bersoal secara sistematis. 

2. Metode kritis. 
  Tokoh utama metode kritis adalah Sokrates (470-399 SM) 
dan muridnya yaitu Plato (427-347 SM). Beberapa pokok pikiran 
‘metode kritis’ Sokrates antara lain adalah metode kritis merupakan 
analisis istilah dan pendapat dalam proses dialog dalam kehidupan 
sehari-hari, baik menyangkut fenomena sosial atau fenomena alam. 
Metode kritis merupakan hermeneutika yang menjelaskan keyakinan 
dan memperlihatkan pertentangan dalam dialog dengan jalan bertanya 
atau berdialog secara kritis, seseorang dapat membedakan, 
membersihkan, menyisihkan dan menolak sesuatu dan akhirnya 
ditemukan hakikat dari sesuatu. Disebut metode kritis karena manusia 
dituntut untuk terus mempertanyatakan (mengkritisi) segala sesuatu 
yang disaksikan, dirasakan dengan bertanya dan berdialog antar 
individu dalam proses kehidupannya. 
 Sokrates, mengajarkan agar manusia selalu mengajukan 
pertanyaan baru tentang segala sesuatu, ketika muncul jawaban dari 
pertanyaan tersebut, maka harus terus dimunculkan pertanyaan lagi 
dari jawaban yang ada (proses dialektika), demikian seterusnya. Jadi, 
dialektika itu menjadi suatu pemeriksaan teliti, semacam cross 
examination yang membandingkan jawaban dalam dialog. Menurut 
Sokrates, dengan terus menanyakan, membandingkan, menyisihkan, 
dan menolak informasi atau data yang tidak relevan, seseorang akan 
membuat rumusan, definisi dan generalisasi. Seseorang akan 
memperoleh pengertian (definisi) sejati tentang hakikat kenyataan.    
 Bagi Sokrates, hakikat kebijaksanaan adalah kesanggupan 
seseorang terus bertanya dan berdialog untuk membuka hati dan 
pikiran agar tetap mampu menerima pengetahuan sejati, yaitu 

                                                             
 12Bertens, Kees, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta:Kanisius, 1999), 
h. 62-64.  
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pengetahuan mengenai kebaikan susila atau kebijaksanaan. 
Kebijaksanaan itu bukan diperoleh melalui hapalan dan diktat, 
melainkan melalui proses pencarian pribadi dan pengalaman pribadi.  
 Metode ini dikembangkan oleh Sokrates, yang dalam sejarah 
filsafat Yunani, Sokrates adalah salah seorang filosof terkemuka. 
Hanya sayang, dia tidak pernah meninggalkan bukti otentik yang bisa 
dianggap sebagai karya asli Sokrates. Karya Sokrates didapatkan dari 
beberapa karya Plato dan Aristoteles. Tapi penalaran Sokrates yang 
berhasil direkam hanya bisa dilihat dari karya Plato, terutama 
dalam dialog-dialog yang pertama, yang sering disebut dengan dialog 
Sokratik.13  
 Penalaran Sokrates berpusat pada manusia bahwa refleksi 
filosofis Sokrates berangkat dari kehidupan sehari-hari. Sokrates 
melihat bahwa kehidupan sehari-hari sebagai kebenaran objektif. 
Sokrates dalam filsafatnya menolak subjektivisme dan relativisme 
aliran sofisme. Kebenaran objektif yang dicapai bukan sekedar 
didapatkan dari pengetahuan teoritis tapi justru dari kebajikan 
manusia. Filsafat Sokrates adalah upaya untuk mencapai kebajikan. 
Kebajikan harus nampak dan mengantar manusia kepada kebahagiaan 
sejati. Dengan demikian, pengetahuan dan kebenaran objektif selalu 
menghasilkan tindakan yang benar secara objektif, sehingga 
kebahagiaan sejati dapat diraih. 
 Untuk mencapai objektivitas maka diperlukan metode yang 
sesuai. Sokrates percaya bahwa pengetahuan akan kebenaran objektif 
itu tersimpan dalam jiwa setiap orang sejak masa praeksistensinya. 
Oleh sebab itu, filsafat Sokrates tidak mengajarkan kebenaran tapi 
hanya menolong orang mencapai kebenaran. Filsafat menolong 
manusia melahirkan kebenaran seperti layaknya ibu melahirkan 
bayinya, maka tugas filsafat adalah tugas untuk menjadi bidan yang 
menolong manusia melahirkan kebenaran.  
 Metode Sokrates di atas disebut juga dengan metode teknik 
kebidanan (maieutika tekhne). Metode kebidanan ini diperoleh dengan 
percakapan (konversasi). Sokrates selalu berfilsafat justru dalam 
percakapan, lewat percakapan, Sokrates melihat ada kebenaran-
kebenaran individual yang bersifat universal dan sampai taraf tertentu, 

                                                             
 13 Bertens..., h. 94-128.  
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percakapan ini akan menghasilkan persepsi induktif yang nantinya 
akan dikembangkan oleh filosof yang lain. 
 Dalam dialog, Sokrates melibatkan diri secara aktif dalam 
memanfaatkan argumentasi rasional dengan analisis yang jelas atas 
klasifikasi, keyakinan dan opini yang melahirkan kebenaran. 
Percakapan kritis ala Sokrates bisa membimbing manusia untuk bisa 
memilah dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Metode 
percakapan kritis yang dilakukan Sokrates juga disebut dengan 
metode dialektis. Sementara yang lain, beranggapan bahwa metode 
dialektis bisa disebut dengan metode interogasi. 

3. Metode Deduktif Spekulatif Transendental 
 Metode ini dikembangkan oleh Plato, murid dari Sokrates. 
Plato meletakkan titik refleksi penalaran filosofisnya pada bidang yang 
luas, yaitu ilmu pengetahuan dan dari sekian banyak cabang ilmu 
pengetahuan, Plato dengan menitikberatkan perhatiannya pada ilmu 
eksakta. Dari titik refleksi filosofis ini lahirlah penalaran deduktif yang 
terlihat dengan jelas melalui argumentasi-argumentasi deduktif yang 
sistematis. Dasar seluruh filsafat Plato adalah ajaran ide. Ajaran ide 
Plato ini melihat bahwa idea adalah realitas yang sejati dibandingkan 
dengan dunia inderawi yang ditangkap oleh indera. Dunia idea adalah 
realitas yang tidak bisa dirasa, dilihat dan didengar. Idea adalah dunia 
objektif dan berada di luar pengalaman manusia. Sementara, 
pengetahuan adalah ingatan terhadap apa yang telah diketahui di 
dunia idea dan sistem pengetahuan Plato semacam ini bersifat 
transendental spekulatif. 

Pokok pikiran Plato antara lain adalah bahwa metode 
filosofis paling utama adalah dialog dan kemampuan berdialog 
merupakan seni manusiawi yang paling tinggi. Sebenarnya metode 
Plato merupakan perluasan atau penyempurnaan metode kritis 
gurunya yaitu Sokrates. Plato memperkenalkan dialog-dialog dengan 
menyebut ‘dialog tengah’ atau ‘metode hipotesis’. Menurut Plato, 
kebenaran umum (definisi) itu bukan dibuat dengan cara dialog yang 
induktif (seperti pendapat Sokrates), pengertian umum (definisi) itu 
sudah tersedia di ‘sana’ yaitu di ‘alam idea’. Hakikat esensi itu 
mempunyai realitas, dan realitas itu di ‘alam idea’ itu. Jadi, kebenaran 
umum itu bukan dibuat tetapi sudah ada di alam idea. Sebenarnya 
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baik Plato maupun gurunya yaitu Sokrates sama-sama mengakui 
kekuatan akal (reason) dan kekuatan hati (rasa dan larsa). 

4. Metode Empiris Silogisme Deduktif   
 Metode ini dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan 
bahwa ada dua metode yang dapat digunakan untuk menarik 
kesimpulan yang benar, yaitu metode induktif dan deduktif. Induksi 
adalah cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hal yang 
khusus. Sementara, deduksi adalah cara menarik kesimpulan 
berdasarkan dua kebenaran yang pasti dan tak diragukan lagi. Induksi 
berawal dari pengamatan dan pengetahuan inderawi. Sedangkan, 
deduksi terlepas dari pengamatan dan pengetahuan inderawi. 
 Aristoteles dalam filsafat Barat dikenal sebagai bapak logika 
Barat. Logika adalah salah satu karya filsafat besar yang dihasilkan 
oleh Aristoteles yang tidak pernah digunakannya. Logika 
dimanfaatkan untuk meneliti argumentasi yang berangkat dari 
proposisi-proposisi yang benar, yang dipakainya istilah analitika. 
Adapun untuk meneliti argumentasi-argumentasi yang bertolak dari 
proposisi-proposisi yang diragukan kebenarannya, dipakainya istilah 
dialektika. 
 Inti logika adalah silogisme dan silogisme adalah alat dan 
mekanisme penalaran untuk menarik kesimpulan yang benar 
berdasarkan premis-premis yang benar adalah bentuk formal 
penalaran deduktif. Deduksi, menurut Aristoteles, adalah metode 
terbaik untuk memperoleh kesimpulan untuk meraih pengetahuan 
dan kebenaran baru. Silogisme mempunyai tiga proposisi. Proposisi 
pertama dan kedua disebut premis. Proposisi ketiga disebut 
kesimpulan yang ditarik dari proposisi pertama dan kedua. Tiap 
proposisi mempunyai dua term, maka setiap silogisme mempunyai 
enam term karena setiap term dalam satu silogisme biasa disebut dua 
kali, maka dalam setiap silogisme hanya mempunyai tiga term. 
Apabila proposisi yang ketiga disebut kesimpulan, maka dalam 
proposisi yang ketiga terdapat dua term dari ketiga term yang disebut 
tadi, maka yang menjadi subjek konklusi disebut term minor. Predikat 
kesimpulan disebut term mayor. Term yang terdapat pada dua 
proposisi disebut term tengah. Pola dan sistematika penalaran 
silogisme-deduktif adalah penetapan kebenaran universal kemudian 
menjabarkannya pada hal yang lebih khusus. 
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Metode di atas sering juga disebut dengan metode empiris 

deduktif dengan tokoh utamanya adalah Aristoteles (384 SM). 
Aristoteles merupakan murid dan teman Plato, tetapi warna filsafat 
Aristoteles berbeda dengan Sokrates dan Plato. Aristoteles lebih 
sistematis dan sangat dipengaruhi oleh metode empiris, dia dikenal 
sebagai bapak logika, dan logika Aristoteles sering disebut logika 
formal. Beberapa pokok pikiran Aristoteles antara lain adalah bahwa 
prinsip-prinsip ajaran Aristoteles menyangkut banyak aspek, yaitu 
prinsip-prinsip sains, politik, retorika, dan dialektika.   Aristoteles 
sangat tertarik kepada natural sciences (ilmu-ilmu alam), oleh karena 
itu ia mementingkan observasi ilmiah (metode empiris). 

Bagi Aristoteles, manusia dapat mencapai kebenaran ilmiah 
karena setiap objek terdiri atas matter dan form, keduanya bisa bersatu 
(hal ini yang membedakan dengan Plato, yang menganggap matter 
dan form tidak bisa bersatu). Matter itu potentiality atau potensial 
(memberikan substansi sesuatu), sedangkan form itu aktualitas 
(memberikan pembungkusnya), tetapi ada substansi yang ‘murni form’ 
tanpa potentiality (tanpa matter) yaitu Tuhan. Menurut Aristoteles bukti 
adanya Tuhan adalah ‘Tuhan sebagai penyebab gerak’ (a first cause of 
movement). Eksistensi Tuhan dapat dicapai dengan akal. Jadi, 
Aristoteles filosof yang mampu mengakhiri pertentangan antara akal 
dan hati (iman). Kekuasaan akal mulai dibatasi, ada kebenaran yang 
umum namun tidak semua kebenaran itu relatif.  

5.  Metode Intuisi 
Tokoh utama metode intuisi atau intuitif adalah Plotinos 

(204-270) dan Henri Bergson (1859-1941). Sedangkan pokok-pokok 
pikiran Plotinos tentang mentode intuisi antara lain adalah bahwa 
pandangan Plotinos pada dasarnya merupakan suatu kulminasi atau 
sintesa definitif dari beragam unsur filsafat Yunani. Plotinos mengaku 
penganut setia pandangan Plato, tetapi sebenarnya pandangan 
Plotinos adalah integrasi dari filsafat Plato, Aristoteles, Stoa dan Neo-
Pythagoreanisme. 
 Metode Plotinos dalam filsafat disebut ‘intuitif’ atau ‘mistik’. 
Pola pemikiran Plotinos sangat diwarnai oleh kondisi jaman waktu itu 
yang banyak dijumpai kelompok-kelompok kontemplasi atau mistik. 
Sikap kontemplasi demikian meresapi seluruh metode berpikir pada 
metode intuisi Plotinos. Plotinos dianggap filosof pertama yang 
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mengajukan teori penciptaan alam semesta dengan mengajukan ‘teori 
emanasi’. Tujuan filsafat menurut Plotinos adalah mencapai 
pemahaman mistik, oleh karena itu metode intuisi ada yang 
menyamakan dengan metode ‘mistik’. 
 Plotinos termasuk filosof yang menganut realitas idea, seperti 
Plato, hanya Plotinos kurang memperhatikan masalah-masalah sosial 
seperti Plato. Sistem metafisika Plotinos ditandai oleh konsep 
transendens atau mistik. Menurut Plotinos, di dalam pikiran manusia 
terdapat tiga realitas, yaitu; Pertama,  The One (Yang Esa, yaitu Tuhan). 
The One itu tidak dapat didekati melalui penginderaan dan tidak dapat 
dipahami melalui pemikiran logis. Kedua, The Mind atau Nous (idea-
idea) merupakan bentuk asli objek-objek. Kandungan Mind adalah 
benar-benar kesatuan. Untuk bisa menghayati Mind manusia harus 
melalui perenungan terdalam dalam hidupnya; dan Ketiga, the soul, yaitu 
realitas ketiga dalam filsafat Plotinos. Soul itu mengandung satu jiwa 
dunia dan banyak dunia kecil. Jiwa dunia dapat dilihat dalam dua 
aspek, yaitu energi di belakang dunia, dan bentuk-bentuk alam 
semesta. Jiwa manusia juga mempunyai dua bentuk, yaitu intelek yang 
tunduk pada reinkarnasi dan irasional (moral). 
 Metode ini berkembang dengan ide Plotinos dengan ajaran 
Neo-Platonisme. Filsafat Plotinos adalah kulminasi dan sintesa 
definitif aneka ragam filsafat Yunani. Filsafat Plotinos mengambil ide 
dasar penalaran Plato. Penalaran Plato mengenai ide kebaikan sebagai 
ide yang tertinggi dalam dunia ide, tetapi tidak berarti penalaran 
Plotinos tidak murni. Ide kebaikan dalam ajaran Plotinos disebut 
sebagai to hen (yang esa/the one). Yang Esa merupakan yang awal atau 
yang pertama, yang paling baik, yang paling tinggi dan yang kekal. 
Yang esa tidak dapat dikenali oleh manusia karena hal itu tidak dapat 
dibandingkan atau disamakan dengan apa pun juga. Yang Esa 
merupakan pusat daya dan pusat kekuatan. Seluruh realitas memancar 
keluar dari pusat itu. Proses pancaran dari To Hen disebut Emanasi. 
Meskipun melalui proses emanasi, eksistensi yang esa tidak berkurang 
atau berubah. 
 Pancaran pertama, menurut Plotinos, disebut nous. Nous 
disebut juga budi, roh, atau akal. Nous berada paling dekat dengan To 
Hen. Nous adalah gambaran atau bayangan To Hen. Setelah nous 
muncul apa yang disebut dengan psykhe atau jiwa. Psykhe terletak di 
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perbatasan antara nous dan materi. Psykhe adalah penghubung antara 
roh dan materi, jadi dapat dikatakan pula bahwa psykhe adalah 
penghubung dan penggabungan antara yang rohani dengan yang 
jasmani. Psykhe kemudian disusul oleh Me On atau materi/zat sebagai 
aliran lingkaran ketiga. Me On hanya merupakan potensi atau suatu 
kemungkinan bagi perwujudan suatu keberadaan dalam suatu bentuk. 
Psykhe bertemu dengan materi menghasilkan tubuh, yang pada 
hakikatnya berlawanan dengan nous dan To Hen. 
 Perlawanan dalam tubuh ini menghasilkan penyimpangan. Ini 
berarti penyimpangan terhadap kebenaran. Untuk kembali kepada 
kebenaran maka manusia harus kembali kepada To Hen dan menyatu 
dengannya. Inilah yang menjadi tujuan manusia. Jika dalam proses 
emanasi, manusia meninggalkan terang dan kebenaran mutlak masuk 
ke dalam kegelapan mutlak. Untuk mencapai kebenaran dan terang 
mutlak, manusia harus menempuh jalan kontemplasi, kontemplasi 
merupakan jalan pembersihan untuk bersatu dengan kebenaran 
mutlak, manusia harus berani berpikir sebaliknya, yaitu tidak 
memikirkan hal inderawi. Hal inderawi menjadi penghalang dalam 
proses pemersatuan manusia dengan To Hen. Kontemplasi adalah 
proses pembersihan jiwa manusia yang merupakan kondisi bagi 
kesatuan mistis dengan To Hen. 
 Filsafat Plotinos tidak berhenti pada ajaran, tetapi ajaran 
Plotinos mengarah pada suatu cara hidup. Ini berarti bahwa ajaran 
Plotinos tidak berhenti pada masalah benar tidaknya ajaran yang 
disampaikan tapi lebih dari itu, ajaran Plotinos harus mengarah pada 
suatu sikap hidup yang tidak terikat pada hal duniawi. Itulah sebabnya 
ajaran Plotinos sering disebut ajaran yang kontemplatif-mistis. 

Henri Bergson adalah filosof yang tertarik pada pandangan 
Plotinos. Sedangkan pokok-pokok pikiran Bergson tentang metode 
intuisi, yaitu Pertama, bahwa semua yang ada dalam kehidupan 
manusia adalah berakar pada dorongan hidup karena pada diri 
manusia terdapat vitalitas naluri dan biologis’, tetapi hal yang paling 
kunci adalah ‘vitalitas spiritual’, oleh karena itu filsafat Henri Bergson 
bersifat spiritualistis. Bergson menyelami kegiatan spiritual intern 
di dalam individu kongkrit, dengan cara ilmiah, yaitu cara atau metode 
yang dapat dipertanggungjawabkan (tidak seperti Plotinus yang 
mistik). Kedua, Dinamik kosmis hanya dapat dipahami, kalau manusia 
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menyelam dan membiarkan diri tenggelam dalam arus kesadaran yang 
terdalam (tak putus-putus). Ketiga, intuisi itu bukan saja suatu flash of 
insight yang mustahil diekspresikan, melainkan suatu act, merupakan 
suatu usaha mental dan konsentrasi pikiran. Pengalaman batiniah itu 
harus diuraikan oleh akal budi seakan-akan mengerti dari ‘luar’. Untuk 
mencairkan konsep-konsep dan untuk mengarahkan ‘visi’ dan ‘intuisi’ 
Bergson menggunakan banyak simbol. Simbol-simol itu tidak 
mematikan gerak. Simbol itu mempunyai dua peranan, yaitu: simbol 
itu menampakkan realitas tersembunyi dan simbol-simbol yang 
mempunyai peran sebaliknya. Metode Bergson bukan anti-intelektual, 
tetapi supra-intelektual. 

6. Metode Skolastik 
 Filsafat Skolastik menemukan puncak kejayaannya waktu 
Thomas Aquinas menjadi filosuf. Filsafat skolastik dikembangkan 
dalam sekolah-sekolah biara dan keuskupan, para filosuf skolastik 
tidak memisahkan filsafat dari teologi kristiani jadi dapat dikatakan 
bahwa filsafat integral dalam ajaran teologi. Gaya filsafat abad 
pertengahan ini adalah sintesa ajaran filsafat sebelumnya dengan 
sistem skolastik yang mengarah pada jalan tengah ekstrem-ekstrem 
ajaran filsafat waktu itu. Sintesa filsafat skolastik terdiri dari ajaran 
neoplatonis, ajaran Agustinus, Boetius, Ibn Sina, Ibn Rushd dan 
Maimonides.  
 Selain ajaran-ajaran di atas, aliran filsafat pokok yang dianut 
oleh filosof skolastik, terutama Thomas Aquinas adalah filsafat 
Aristotelian. Filsafat Aristoteles memberikan perspektif baru 
mengenai manusia dan kosmos. Thomas Aquinas mendasarkan 
filsafatnya pada filsafat Aristotelian terutama dalam 
ajaran potentia dan actus. Prinsip metode skolastik adalah sintesis-
deduktif. Prinsip ini menekankan segi yang sebenarnya terdapat pada 
semua filsafat dan ilmu. Prinsip deduktif adalah prinsip awal dari 
filsafat skolastik. Bertitik tolak dari prinsip sederhana yang sangat 
umum diturunkan hubungan-hubungan yang lebih kompleks dan 
khusus. 
 Di dunia barat sudah lama dikenal prinsip logika Aristoteles. 
Prinsip logika ini diintegrasikan dengan prinsip ajaran neoplatonis dan 
agustinian. Prinsip Aristotelian mengenai nova logica mendapatkan 
koreksi dan tambahan pada ajaran neoplatonis. Metode-metode itu 
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diinterpretasikan dengan cara dan gaya lebih baru yang dikembangkan 
oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas pertama-tama mengolah 
filsafat Aristoteles. Thomas Aquinas mencoba mengkritisi ajaran 
Aristotelian dengan prinsip ajaran tersebut. Thomas menambah 
problematika filsafat Aristotelian dan memperlakukan filsafat Plato 
yang diwakili oleh penalaran Agustinus. 
 Penalaran Thomas Aquinas selalu mengarah bahwa penalaran 
filosofis yang ditetapkan oleh evidensi. Inilah sebabnya penalaran 
Thomas tidak selalu bersifat kompelatif dan eklektisisme tapi 
mengarah pada otonomi penalaran. Thomas dalam epistemologinya 
menyebutkan bahwa semua pengertian manusia selalu melalui 
penerapan. Ini berarti bahwa pada suatu saat penalaran Thomas juga 
bersifat mengandalkan kenyataan inderawi karna landasan penalaran 
Thomas selalu mengandaikan pengamatan inderawi yang bersifat 
pasti dan sederhana, maka sering pula penalaran Thomas bersifat 
reflektif-analitis yang merupakan dasar kuat bagi sintesa Thomas 
Aquinas. 

Di antara ciri utama metode filsafat skolastik, yaitu; Pertama, 
filsafat menjadi bagian integral dalam teologia, Kedua, para filosof 
utama yang mengajarkan integrasi filsafat dengan agama adalah para 
imam dan biarawan; dan Ketiga, mementingkan otonomi atau 
mendasarkan akal budi manusia dan mengkaji hakikat kehadiran 
manusia di dunia. Meskipun filsafat skolastik menyatukan antara 
filsafat dengan teologi, dia tidak sama dengan pandangan-pandangan 
sebelumnya tentang eksistensi Tuhan. Filsafat skolastik dengan tokoh 
utamanya Thomas Aquinas menjelaskan eksistensi Tuhan secara 
rasional, sedangkan pandangan teologi sebelumnya dalam 
menjelaskan eksistensi Tuhan banyak diwarnai oleh pemikiran mistik 
atau tidak rasional. 

Pokok-pokok pikiran dari filosof Thomas Aquinas (1225-
1274) antara lain adalah; Pertama,  hanya ada dua kekuatan yang 
menggerakkan dinamika perubahan dunia, yaitu agama dan filsafat. 
Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tuhan bagi 
Aquinas adalah awal dan akhir segala kebajikan. Kedua, hakikat alam 
semesta ini adalah terdiri dari lima realitas kelas, yaitu: realitas 
anorganis, realitas animal, realitas manusia, realitas malaikat, dan 
realitas Tuhan. Dan semua realitas tersebut berpusat atau dibimbing 
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oleh realitas Tuhan. Ketiga, bahwa filsafat Aquinas mendasarkan 
kepada eksistensi Tuhan, tetapi pandangannya tentang eksisitensi 
Tuhan berbeda dengan teolog sebelumnya. Menurut Aquinas 
eksistensi Tuhan dapat dibuktikan dengan akal (rasional). 

Ada empat dalil yang memperkuat pendapat Aquinas di atas, 
yaitu: (1) hakikat segala sesuatu di alam ini bergerak, dan sejatinya 
penggerak itu bukan benda yang bergerak, tetapi ada Sang Penggerak 
Tunggal itulah Tuhan; (2) di dunia indrawi manusia terbukti ada 
sebab yang mencukupi (misalnya kebutuhan indra mata, dan 
sebagainya). Secara rasional tidak ada sesuatu yang mempunyai sebab 
pada dirinya sendiri dan sumber penyebab itulah Tuhan; (3) logika 
kemungkinan dan keharusan (possibility and necessity). Di dunia ini 
hakikat segala sesuatu itu bisa mungkin ada (possibility) dan harus ada 
(necessity). Penyebab yang harus ada itulah Tuhan; dan (4) tentang 
hukum keteraturan alam. Manusia menyaksikan benda planet dalam 
sistem tata surya dan benda-benda di alam ini bergerak dalam hukum 
keteraturan, padahal benda-benda tersebut tidak mempunyai akal atau 
pengetahuan untuk bergerak menuju keteraturan. Hal ini tentu 
membuktikan adanya Sang Pengatur Tunggal itulah Tuhan. 
 Pandangan Aquinas tentang jiwa (intuisi), yaitu: (1) manusia 
terdiri dari jiwa dan raga. Raga menghadirkan matter (potensial) 
sedangkan jiwa menghadirkan form (aktualitas atau prinsip-prinsip 
hidup yang aktual); (2) jiwa adalah kapasitas intelektual (pikir) dan 
kegiatan vital kejiwaan lainnya. Manusia adalah makhluk berakal. Jiwa 
mempunyai kedudukan lebih tinggi dari raga, sehingga jiwa harus 
membimbing raga (fisik). Jiwa rasional merupakan manifestasi 
kehidupan tertinggi; (3) jiwa manusia dibagi menjadi tiga kemampuan, 
yaitu: kemampuan mengindera (sensation), kemampuan pikir 
(reason), dan kemampuan nafsu (appetite), ketiganya menyatu dalam 
diri manusia. Jiwa tersebut merupakan anugerah Tuhan, yang 
membedakan manusia dengan mahluk lain. 

7.  Metode Rasional 
 Usaha manusia untuk memberi kemandirian pada akal 
sebagaimana telah dirintis oleh para pemikir renaisans masih berlanjut 
terus sampai abad ke-17. Abad ini adalah era dimlainya peikiran-
pemikiran kefilsafatan dalam arti yang sebenarnya. Semakin lama, 
manusia semakin menaruh kepercayaan yang besar terhadap 
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kemampuan akal, bahkan meyakini bahwa dengan kemampuan akal 
segala macam persoalan dapat dijelaskan, semua permasalahan dapat 
dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh maslaah kemanusiaan. 
 Keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuan akal telah 
berimplikasi pada perang terhadap mereka yang  malas 
mempergunakan akalnya. Kepercayaan yang bersifat dogmatis seperti 
yang terjadi pada bad pertengahan, norma-norma yang bersifat tradisi 
dan apa saja yang tidak masuk akal, termasuk keyakinan-keyakinan 
dan semua anggapan yang tidak rasional. 
 Dengan kekuasaan akal tersebut, orang berharap akan lahir 
suatu dunia baru yang lebih sempurna, dipimpin dan dikendalikan 
oleh akal sehat manusia. Kepercayaan terhadap akal ini sangat jelas 
terlihat dalam bidang filsafat, yaitu dalam bentuk keinginan untuk 
menyusun secara apriori suau sistem keputusan akal yang luas dan 
tingkat tinggi. Corak berpikir yang sangat mendewasakan kemampuan 
akal dalam filsafat dikenal dengan nama aliran rasionalisme.14 
 Tokoh rasionalisme modern dalam filsafat adalah Rene 
Descartes (1595-1650) dan Baruch Spinoza (1652-1677) serta 
Gottfried Wilhelm Leibnis (1646-1716). Descartes dianggap sebagai 
bapak filsafat modern karena sikap rasionalnya dalam penalaran, yang 
menurut Bertrand Russel bahwa kata bapak pantas diberikan kepada 
Rene Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern itu 
yang membangun filsafat berdasarkan keyakinan diri sendiri yang 
dihasilkan oleh pengetahuan akal. Dia pula orang pertama pada akhir 
abad pertengahan yang menyusun argumentasi yang kuat dan tegas 
yang menyimpulkan bahwa dasar filsafat adalah akal, bukan perasaan, 
bukan iman, bukan ayat suci dan bukan yang lainnya. Hal ini 
disebabkan oleh perasaan yang tidak puas terhadap perkembangan 
filsafat yang amat lamban dan banyak memakan korban. Ia melihat 
tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama telah 
menyebabkan lambannya perkembangan filsafat. Descartes 
menginginkan agar filsafat melepaskan diri dari dominasi agama 
Kristen, selanjutnya kembali pada semangat filsafat Yunani, yaitu 

                                                             
 14 Rizal Mustansyir dan Misanl Munir, Filsafat Ilmu (Cet. VII; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 58-59.  
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filsafat yang berbasis pada penalaran akal yang logis.15    Dalam 
pandangan rasionalisme, bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan 
bukanlah turunan dari dunia pengalaman melainkan dari dunia 
pikiran. Descartes mengakui bahwa pengetahuan dapat dihasilkan 
oleh indra, tetapi karena indra dapat menyesatkan sebagaimana dalam 
mimpi dan khayalan, maka dia berkesimpulan bahwa data keindraan 
tidak dapat diandalkan.16 

Descartes menyadari adanya jurang antara filsafat Aristoteles 
dengan orientasi ilmiah baru. Beberapa pokok pikiran Descartes 
antara lain; Pertama, bahwa akal (reason) adalah alat paling dasar dalam 
memperoleh pengetahuan (science) dan menguji science serta untuk 
berpikir filsafat secara rasional. Sedangkan alat reason dalam berpikir 
adalah kaidah-kaidah logis (logika). Kedua, rasionalisme dalam filsafat 
adalah sangat berguna sebagai teori pengetahuan (science). 
Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan itu datang dari 
penemuan akal atau berpikir logis (logika) (rasionalisme lawan dari 
empirisme, yang menganggap pengetahuan berasal dari pengalaman-
pengalaman nyata, bukan dari logika). Jadi, dasar filsafat haruslah 
rasio (akal). Ketiga, menurut Descartes, basis (dasar) bagi filsafat itu 
bukan filsafat Sokrates-Plato (Filsafat Yunani kuno atau Ancient 
philosophy), bukan filsafat abad pertengahan (middle ages philosophy), dan 
bukan filsafat agama (religious philosophy), tetapi pondasi filsafat adalah 
‘aku yang berpikir’. Jadi, ketika saya berpikir adalah saya ada atau 
benar-benar ada. Keempat, Descartes membangun kerangka berpikir 
dari ‘keraguan’ terhadap sesuatu, dari ‘keraguan’ terus berpikir logis 
menuju ke ‘kepastian’ untuk menemukan ‘keyakinan’ yang berada di 
balik keraguan itu, ketika keyakinan itu begitu jelas dan pasti (clear and 
distinct) akhirnya diperoleh ‘keyakinan yang sempurna, yang disebut 
truths of reason. Jadi, akal (reason) itulah basis (dasar) yang terpenting 
dalam berfilsafat. Filsafat Descartes ini disebut filsafat modern 
(modern philosophy). Tokoh atau filosof lain yang mendukung 
Descartes adalah Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-1716), dan 
Hobbes. 

                                                             
 15Rizal Mustansyir..., h. 70  
 16 Jujun S Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif (Cet. XVI; 
Jakarta:Yyayasan Obor Indonesia, 2003), h. 100-101.  
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 Sementara itu, Rene Descartes mengembangkan metode 
skeptisisme dalam bidang matematika dengan memadukan prinsip 
geometri dan aritmatika dengan menggunakan prinsip rumus aljabar 
yang kemudian dikenal dengan koordinat kartesian. Awal filsafat 
Descartes adalah kebingungan. Dalam kebingungannya, Descartes 
merasa harus berbuat lebih untuk penyempurnaan filsafat,. ia 
mencoba menyusun ilmu induk yang mengatasi seluruh ilmu 
pengetahuan dengan metode ilmiah yang bersifat umum dan cocok 
digunakan dalam segala ilmu. Menurutnya, logika Aristoteles tidak 
bermanfaat karena lewat logika itu tidak tercapai pengetahuan yang 
baru. Descartes mencoba untuk melepaskan diri dari ajaran-ajaran 
tradisional agar ia bisa memperbaharui filsafat dan ilmu pengetahuan. 
 Descartes menulis dua buku monumental, yaitu Discourse on 
Method dan Meditations. Dalam dua buku itu, Descartes 
membentangkan prinsip-prinsip filsafatnya. Penjelasan Descartes 
dimulai dengan prinsip keraguan atau kesangsian kartesian. Sebuah 
pengetahuan baru adalah pengetahuan yang kebenarannya tidak dapat 
diragukan. Pengetahuan sejati dimulai dari kepastian dengan titik tolak 
pengetahuan yang benar adalah titik pengetahuan yang tidak dapat 
diragukan atau disangsikan. Dasar pengetahuan adalah kepastian dan 
kepastian itu adalah kondisi tak bersyarat dan tidak tergantung dari 
hal yang dipelajari dan dialami karena segala sesuatu yang dipelajari 
dan dialami sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan menandakan 
ketidakpastian. 
 Kepastian merupakan hal yang benar-benar pasti dan dapat 
dicapai dengan meragukan dan menyangsikan segala sesuatu. Bila 
sesuatu itu bisa bertahan atas segala keraguan radikal maka sesuatu itu 
bisa disebut dengan kebenaran yang pasti. Inilah yang disebut dengan 
kebenaran filsafat yang pertama dan terutama. Setelah meragukan 
segala sesuatu, Descartes menemukan ada satu hal yang tak dapat 
diragukan lagi, saya yang sedang menyangsikan semua hal, sedang 
berpikir, dan jika saya sedang berpikir itu berarti tidak dapat 
diragukan lagi bahwa saya pasti ada, maka muncullah istilah  Je Pense, 
donc Je Suis. Descartes berpendapat bahwa manusia harus menjadi titik 
berangkat penalaran yang rasional dan untuk mencapai kebenaran, 
rasio harus berperan semaksimal mungkin. 
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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penalaran 
Descartes sangat bersifat rasional. Analisa konseptual 
diidentifikasikan lebih dahulu elemen-elemen sederhana. Analisa 
identifikasi tersebut disintesakan dengan suatu pemahaman struktur 
realitas dengan memahami hubungan yang perlu di dalam elemen-
elemen tersebut yang harus berdiri satu terhadap yang lainnya. 
Pemanfaatan metode ini menghasilkan desakan ketidakpastian hingga 
ke batas yang paling akhir dengan membuat keterangan atau fakta 
yang menopang keyakinan-keyakinan yang telah diterima selama itu 
menjadi sasaran kritik yang paling tidak kenal kompromi dan 
menangguhkan setiap pendapat kendati tidak masuk akal tapi sedikit 
banyak mengandung suatu yang rasional meragukan. 
  8. Metode Eksperimental 

Tokoh metode eksperimental adalah David Hume ((1711-
1776), sedangkan pokok-pokok pikiran Hume tentang pandangan 
eksperimentalnya antara lain: 1) Semua ilmu berhubungan dengan 
hakekat manusia. Semua pengertian dan kepastian berasal dari 
observasi tingkah laku dan introspeksi tentang proses-proses 
psikologis. 2) Sikap objektif tanpa prasangka merupakan syarat 
mutlak bagi sikap ilmiah yang benar, untuk mencapai hal itu manusia 
harus menggunakan ‘skeptis secara metodis’, yaitu dengan cara 
menangguhkan segala pendapat tentang sesuatu dengan mengajukan 
pertanyaan terlebih dahulu atau sanggahan (kontra) terhadap 
pendapat terdahulu. Hal ini memunculkan paham skeptisisme. 3) Ada 
dua macam penalaran yang berkaitan dengan lingkup kajian dan 
pengertian ilmiah, yaitu; pemikiran abstrak tentang kuantitas (angka) 
dan pemikiran eksperimental mengenai fakta dan eksistensi. Selain 
dari kedua pemikiran tersebut dianggap tidak ilmiah.  

Satu-satunya sumber bagi segala pengertian filosofis adalah 
‘pengalaman inderawi’. 4) Aspek progresif dalam metode Hume 
adalah bergerak dari yang sederhana menuju yang kompleks (sintesa), 
di sisi lain metode Hume juga bergerak dari pengalaman menuju ke 
pengertian (induksi ala geometri). Pengalaman-pengalaman itu 
membentuk suatu ‘impresi’ (kesan umum), dari impresi itu dibentuk 
ide yang sederhana, contoh, impresi sederhana tentang warna merah 
akan menghasilkan ide sederhana tentang warna merah, contoh 
impresi kompleks tentang ‘metropolis’ akan menghasilkan ide yang 



Ontologi Penalaran Filosofis                                                                                  76 

 
kompleks tentang metropolis. Jadi, impresi dan ide itu menyatu dalam 
imajinasi. 5) Ide-ide yang sah adalah yang dibentuk melalui jalan 
perbandingan dan kombinasi antar ide, yang umumnya disebut ‘ide-
ide umum abstrak’. 6) Meskipun ide-ide tadi telah dilakukan 
perbandingan dan kombinasi, manusia harus tetap mempertanyakan 
apakah ide tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ide-ide 
kompleks itu ada kesesuaian dengan ide-ide primer (ide sederhana) 
yang mengkonstituirnya. Menurut Hume, banyak suatu yang menjadi 
keyakinan seseorang tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. 

9. Metode Kritisisme 
Tokoh utama metode kritis atau aliran kritisisme adalah 

Immanuel Kant (1724-1804), dia menilai bahwa abad ke 18 di Jerman 
mengalami masa atau era ‘Aufklarung’ atau jaman pencerahan. 
Beberapa pokok pikiran Immanuel Kant tentang metode kritis atau 
aliran kritisisme antara lain; 1) Kritisisme melakukan penyelidikan 
tentang batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber ilmu 
pengetahuan. Jadi, kritisisme berbeda dengan filsafat rasionalisme 
sebelumnya yang mengakui kemampuan rasio secara mutlak. 
2) Kritisisme Kant memandang bahwa objek pengenalan itu berpusat 
pada subjek dan bukan pada objek semata (subjek dan objek) dan 
kemampuan rasio manusia itu terbatas untuk mengetahui realitas atau 
hakikat realitas atau sesuatu, rasio hanya mampu menjangkau gejala 
atau fenomena dari realitas serta pengenalan manusia atas sesuatu itu 
diperoleh dari perpaduan antara apriori (berasal dari rasio dan kondisi 
objektif ruang dan waktu) dan aposteriori (berasal dari pengalaman 
yang berupa materi dan bersifat subjektif). 3) Tujuan kritisisme Kant 
adalah memugar sifat objektivisme dunia ilmu pengetahuan yang 
bersumber dari rasionalisme; dan memugar sifat subjektivisme dunia 
ilmu pengetahuan yang berumber dari empirisme. 

Oleh karena itu bagi Kant, syarat dasar bagi semua ilmu 
pengetahuan adalah dua hal yaitu, bersifat umum, mutlak, objektif, 
dan memberi pengetahuan yang baru berdasarkan realitas empiris. 
Jadi, objektivisme (rasionalisme) dan subjektivisme (empirisme) 
adalah dua sisi yang saling mengisi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan. 4) Kritisisme Kant, mencoba mendamaikan antara 
rasionalisme (apriori) dengan empirisme (aposteriori). Kritisisme 
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Kant berusaha menjelaskan bahwa pengalaman manusia merupakan 
sintesa dari unsur apriori dengan unsur aposteriori, keduanya saling 
mengisi dan saling memberi makna kehidupan. 5) Tentang peran atau 
tugas ‘akal budi’ menurut Kant adalah menciptakan putusan-putusan, 
oleh karena itu pengenalan akal budi adalah hasil sintesa dari ‘bentuk’ 
atau kategori (apriori) dan ‘materi’ (aposteriori atau data-data 
inderawi). 6) Taraf rasio bagi Kant adalah, bahwa rasio membentuk 
argumentasi-argumentasi yang dibimbing oleh tiga ide, yaitu: jiwa, 
dunia, dan Allah. Ide bagi Kant adalah ‘suatu cita-cita yang menjamin 
adanya kesatuan terakhir dalam bidang gejala-gejala psikis (jiwa), 
kejadian-kejadian jasmani (dunia); dan gejala-gejala hakikat Ada 
(Allah/ Tuhan)’. Menurut Kant, apa yang tidak dapat ditemui atas 
dasar rasio teoritis (apriori) harus diandaikan atas dasar rasio praktis 
(aposteriori). Tetapi tentang kebebasan kehendak, immoralitas jiwa 
dan adanya Tuhan menurut Kant manusia tidak mempunyai 
pengetahuan teoritis. 7) Kant berkesimpulan, bahwa kenyataan itu 
lebih luas daripada apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah oleh manusia, dan Kant berusaha membangun metafisika baru. 
Metafisika baru itu berdasarkan perpaduan keberadaan objektivisme 
atau rasionalisme dengan keberadaan subjektivisme (empirisme) yang 
tidak saling menafikan, tetapi saling mengisi dan menyempurnakan 
dalam memahami hakikat suatu fenomena.  

10. Metode Dialektika 
 Tokoh utama metode atau aliran dialektika adalah George 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Beberapa pokok pikiran filsafat 
Hegel tentang metode dialektika antara lain adalah; Pertama, Tentang 
Budi, ‘Budi’ memegang peran penting dalam proses sejarah 
kehidupan. Budi itu aktif dalam dua bidang, yaitu sebagai ‘roh 
objektif’, maka budi menguasai hal-hal dalam realitas objektif, yang 
bersifat tertib, teratur mengikuti hukum alam (unsur apriori), 
memberi bentuk yang jelas; dan sebagai ‘roh subjektif’, maka potensi 
budi berperan untuk mengusai dirinya dan dapat mencari jalan di 
tengah-tengah kenyataan, memberi isi. Atau roh subjektif itu 
berkaitan dengan akal budi subjek yang tahu (unsur aposteriori).  
 Metode dialektis dikembangkan oleh George Wilhelm 
Friedrich Hegel. Hegel melawan ajaran filsafat Descartes dan Spinoza. 
Jalan pikiran Hegel untuk memahami kenyataan adalah mengikuti 



Ontologi Penalaran Filosofis                                                                                  78 

 
gerakan pikiran dan konsep. Struktur dalam pikiran adalah sama 
dengan proses genetis dalam kenyataan. Antara metode dan sistem 
atau teori tidak dapat dipisahkan. Dan keduanya adalah kenyataan. 
Dinamika penalaran Hegel ini disebut dialektis. Dialektika 
diungkapkan sebagai tiga langkah, yaitu tesis, anti tesis dan sintesis. 
Seluruh karya Hegel memperlihatkan gerakan tiga langkah tersebut. 
 Langkah metodis Hegel dimulai dengan penegasan dan titik 
tolak Hegel dalam mengambil salah satu pengertian atau konsep yang 
dianggap jelas. Pengertian dan konsep yang jelas adalah pengertian 
empiris inderawi. Pengertian tersebut bersifat spontan dan non-
reflektif, abstrak, umum, statis dan konseptual, tetapi dalam proses 
penalaran, pengertian tersebut mulai kehilangan ketegasannya dan 
mulai bersifat cair, maka Hegel mulai pada langkah berikutnya yang 
biasa disebut pengingkaran. 
 Langkah pengingkaran adalah usaha mengingkari langkah 
pertama. Langkah perlawanan itu mencari bentuk alternatif yang bisa 
ditambahkan dalam pengertian yang dicapai dalam langkah pertama. 
Maka terjadi proses dialektika pikiran. Konsep atau pengertian yang 
muncul dalam langkah kedua itu diperlakukan menurut cara yang 
sama seperti langkah pertama. Setelah menemukan perlawanan 
konseptual yang berhubungan dengan pengertian pertama maka 
pengertian dan konsep itu bergerak dinamis. 
 Dinamika dalam langkah kedua tidak membawa pikiran 
kembali pada titik pertama. Langkah pertama telah memuat langkah 
kedua secara implisit (dalam perlawanannya). Jadi dua pengertian 
konseptual mulai dipikirkan bersama-sama, dan dengan demikian dua 
konsep itu saling mengisi, memperkaya, memperbaharui. Kedua 
konsep itu menjadi satu konsep yang lebih padat. Itulah yang disebut 
langkah sintesis. Menurut Hegel, perlawanan adalah motor dialektika. 
Perlawanan adalah jalan atau tahap mutlak yang harus dialami dulu 
untuk mencapai kebenaran. 
 Menurut Hegel, bahwa identifikasi antara ‘roh objektif’ dan 
‘roh subjektif’ berlangsung terus menerus (suatu proses sejarah). Jadi, 
proses sejarah kehidupan mengandung dua aspek (roh objektif dan 
roh subjektif), keduanya saling koeksistensi, tindih-menindih, saling 
mencerminkan, saling berjumpa dalam sintesa tertinggi yang disebut 
‘Roh Mutlak’, ketika roh mutlak tercapai maka sejarahpun tamat. 
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Menurut Hegel, sejarah merupakan suatu gerak menuju sebuah tujuan 
yang bersifat teleologis. Dalam filsafat Hegel, unsur formal (objektif 
atau apriori) hampir tidak dapat dipisahkan dari unsur material 
(subjektif atau aposteriori). 
 Kedua, Tentang Dialektika. Menurut Hegel, dialektika adalah 
‘susunan logis yang menunjukkan bagaimana dalam perkembangan 
proses sejarah itu identifikasi diri. Dasar dialektika Hegel adalah 
‘penyangkalan setiap penegasan’. Bagi Hegel, setiap konsep 
menimbulkan konsep yang berlawanan, atau setiap pengertian seolah-
olah tercermin dalam lawannya. Jadi, dialektika Hegel selalu secara 
positif berbicara mengenai negasi atau penyangkalan. Contoh 
dialektika Hegel: pria bukan wanita; absolut bukan relatif; makhluk 
(ciptaan) bukan khalik (pencipta); baik bukan buruk; ide bukan alam 
(materi); beragam bukan satu; universal bukan singular; aktif bukan 
pasif, dan seterusnya. 

Bagi Hegel, kontradiksi merupakan motor dialektika. Pola 
berpikir kontradiksi (dialektika) merupakan jalan utama atau tahap 
mutlak yang harus dialami untuk mencapai kebenaran. Kontradiksi 
(dialektika) itu benar-benar nyata, tetapi kontradiksi itu bukan 
menurut arti logika formal semata, kontradiksi tersebut menandakan 
kekuranglengkapan konseptual, dan ditemukan terutama di kategori-
kategori rendah (realitas kongkrit). Jadi, metode Hegel adalah 
dialektika antara konsep murni (apriori atau formal) dan fakta 
kongkrit (aposteriori atau material) yang menyatu dalam sintesis. 
 Ketiga, Hegel termasuk seorang filosuf yang menganut aliran 
idealisme. Bagi Hegel kenyataan identik dengan pikiran seseorang 
tentang kenyataan itu. Namun perlu dipahami pandangan Hegel 
tentang idealisme, bahwa ‘idealisme bukan menjadi titik tolak atau 
dasar utama dari segala sesuatu, melainkan hasil atau tugas yang 
diberikan oleh pikiran (rasional) manusia’. Idealisme menurut Hegel 
akan mencapai perwujudannya yang paripurna ketika roh subjektif 
dan roh objektif melaksanakan identifikasi diri secara timbal balik 
(saling mengisi) di dalam Roh Mutlak. Proses saling mengisi antara 
Roh Subjektif dan Roh Objektif adalah merupakan proses sejarah 
(proses kehidupan), adapun sifat dari proses sejarah tersebut adalah 
dialektis. 
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  11. Metode Fenomenologi 

Tokoh metode atau aliran fenomenologi adalah Edmund 
Husserl (1859-1938). Beberapa pokok pikiran Husserl tentang 
fenomenologi antara lain adalah; Pertama, Husserl menolak sikap 
‘scientisme’, yang menghadapi fenomena hidup (gejala kehidupan) 
dengan menggunakan metode eksakta (kuantitatif). Bagi Husserl, 
objek pertama bagi filsafat bukan dari ‘pengertian hasil rasionalistik’ 
tentang kenyataan, tetapi dari kenyataan itu sendiri. Kedua, Menurut 
Husserl, dunia sekitar manusia itu ‘berada’, adalah tergantung oleh 
proses terjadinya hubungan ‘antar subjektivitas transendental’ dalam 
komunitas antar individu yang ada dalam komunitas tersebut.  

Sementara yang metode yang ketiga Husserl disebut metode 
fenomenologi, dengan beberapa ciri antara lain: (1) titik tolak 
metodenya dalam objek dan subjek. Untuk mencapai objek 
pengertian menurut keasliannya harus dilakukan metode reduksi 
(pembersihan) dari unsur-unsur yang tidak nyata, misalnya 
membersihkan pengertian tentang sesuatu dari unsur-unsur tradisi, 
manusia harus otonom. Jadi, yang dimaksud metode reduksi adalah 
‘penundaan segala pengetahuan yang ada tentang objek sebelum 
pengamatan intuisi dilakukan berulang-ulang’; (2) objek penyelidikan 
adalah ‘fenomena’ atau gejala. Fenomena itu adalah data dari gejala 
yang sederhana, tanpa ditambah hal lain (apa adanya); (3) fenomena 
alam itu fakta (relasi) yang dapat diterapkan dalam observasi empiris, 
tetapi fenomenologi Husserl juga dapat berupa pandangan ‘rohani’, 
namun fenomenologi Husserl tidak sama dengan fenomenologi 
agama; (4) ‘metode reduksi’ merupakan salah satu prinsip yang 
mendasari sikap fenomenologis. Untuk mengetahui sesuatu, seorang 
fenomenologis harus bersikap netral atau otonom (tidak terpengaruh) 
dari teori atau pandangan yang telah ada, artinya diberi kesempatan 
‘berbicara tentang dirinya sendiri’. 

  Adapun metode yang keempat adalah bahwa ada tiga reduksi 
yang ditempuh untuk mencapai realitas fenomena dalam pendekatan 
fenomenologis, yaitu: (1) reduksi fenomenologis, maksudnya adalah 
apa yang kita lihat tentang segala sesuatu (misalnya ‘X’) dalam 
kehidupan sehari-hari kita yakini sebagai kenyataan. Akan tetapi, 
karena yang dituju oleh fenomenologi adalah realitas dalam arti yang 
ada diluar dirinya (di balik kenyataan ‘X’ yang nampak), dan 



Ontologi Penalaran Filosofis                                                                                  81 

 
pemahaman dibalik yang nampak hanya dapat dicapai dengan 
‘mengalami secara intuitif’, maka apa yang kita anggap sebagai realitas 
dalam pandangan mata itu untuk sementara harus ‘ditinggalkan’, 
‘segala subjektivitas disingkirkan’, ‘dibebaskan dari teori-teori yang 
ada’, sehingga yang muncul dalam kesadaran adalah ‘fenomena itu 
sendiri’ (hal ini disebut reduksi fenomenologis); (2) reduksi eidetis 
(inti sari), maksudnya adalah dengan reduksi eidetis, semua segi, aspek 
dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan 
(karena aspek dan profil tersebut tidak menggambarkan objek secara 
utuh). Setiap objek adalah kompleks mengandung aspek dan profil 
yang tiada terhingga. Hakikat (realitas) yang dicari dalam reduksi 
eidetis adalah struktur dasar yang fundamental dan hakiki. Dalam 
reduksi eidetis memberlakukan kriteria kohersi, artinya, pengamatan 
yang terus menerus terhadap objek harus bisa dipadukan dalam suatu 
horison yang konsisten; dan (3) reduksi fenomenologi transendental. 
Reduksi ini tidak lagi mengenai objek, atau fenomena bukan 
mengenai hal-hal yang menampakkan diri kepada kesadaran. Reduksi 
ini merupakan pengarahan ke subjek dan mengenai hal-hal yang 
menampakkan diri dalam kesadaran.  
 Kesadaran dalam fenomenologi transendental, bukan 
kesadaran empiris (bendawi) lagi, melainkan kesadaran yang bersifat 
murni atau transendental, yaitu sebagai ‘subjektivitas’ atau ‘aku 
transendental’. Dari reduksi fenomenologi transendental inilah yang 
menyebabkan Husserl oleh para ahli dikategorikan penganut aliran 
idealisme dan Kelima, bahwa tujuan dari adanya ketiga reduksi tersebut 
adalah menemukan bagaimana objek dikonstitusi dengan fenomena 
asli dalam kesadaran. Namun para fenomenolog (murid-murid 
Husserl) lebih banyak menggunakan reduksi fenomenologi (tidak 
menggunakan reduksi fenomenologi transendental). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga 
reduksi tersebut memberikan kejelasan bahwa metode fenomenologi 
itu menutut ‘manusia tidak begitu saja menerima pengertian dan 
rumusan tentang sesuatu hal dari teori atau pandangan sebelumnya, 
karena pengertian atau pemahaman tersebut belum menyentuh 
hakikat dari apa yang kita tuju. Pandangan atau pengertian pertama 
tentang sesuatu perlu dilanjutkan pada pandangan kedua untuk 
menghilangkan tabir yang menghalangi pada pandangan pertama, 
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pandangan kedua untuk menemukan hakikat objek’. Metode 
fenomenologi ini di era sekarang banyak dipakai dalam studi filsafat, 
sosial budaya, ideologi, dan politik. 
 Pemikir fenomenologis terkenal lainnya adalah Martin 
Heidegger yang menyatakan bahwa Fenomenologi berinspirasi pada 
pembedaan yang dilakukan oleh Immanuel Kant antara 
noumenal dan phenomenal serta pengembangan kritis teori idealisme 
Hegel. Husserl mau menentukan metode filosofis ilmiah yang lepas 
dari prasangka metafisis. Metode itu harus menjamin filsafat sebagai 
suatu sistem pengetahuan yang terjalin oleh alasan-alasan sedemikian 
rupa sehingga setiap langkah berdasarkan langkah sebelumnya secara 
niscaya. 
 Pengembangan metode fenomenologis mengarah pada 
pemusatan perhatian kepada fenomena tanpa praduga. Ungkapan 
terkenal proses tersebut adalah zu den sachen selbst (terarah kepada benda 
itu sendiri). Dalam keterarahan ke benda itu, sesungguhnya realitas itu 
dibiarkan untuk mengungkapkan hakikat dirinya sendiri. Hakikat 
fenomena yang sesungguhnya berada di balik yang menampakkan 
diri. Pengamatan pertama belum tentu sanggup membuat fenomena 
itu mengungkapkan hakikat dirinya. Karena itu, diperlukan 
pengamatan kedua yang disebut sebagai pengamatan intuitif. 
Pengamatan intuitif ini melalui tiga tahap reduksi, yaitu reduksi 
fenomenologis, eidetis dan transendental. 

12. Metode Analitika-Bahasa 
 Filsafat analitik adalah aliran filsafat yang berasal dari 
kelompok filosof yang menyebut diri mereka sebagaiLingkaran Wina. 
Filsafat analitik menolak metafisika karena mereka berpendapat 
bahwa metafisika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Salah satu tokoh filosof analitik adalah Ludwig Wittgenstein. Metode 
yang digunakan para filosof analitik berbeda satu dengan yang lain. 
Tapi yang jelas ada dua aliran besar dalam metode analitika yang 
berkembang sampai sekarang. Kedua metode itu adalah metode 
verifikasi dan klarifikasi. 
 Metode verifikasi dikembangkan oleh gerakan positivisme 
logis. Salah satu tokoh verifikasi adalah A. Y. Ayer (1910-1970). Ayer 
mencoba untuk mengeliminasi metafisika berdasarkan prinsip 
verifikasi. Prinsip verifikasi Ayer menyatakan bahwa pernyataan 
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benar-benar penuh apabila pernyataan itu dapat diverifikasikan secara 
sintetik oleh satu atau lebih dari panca indera manusia. Ayer membagi 
verifikasi dalam dua dasar, yaitu verifikasi kuat dan verifikasi lemah.  
 Metode klarifikasi bersumber pada prinsip-prinsip analisa 
yang dikembangkan oleh Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein yakin 
bahwa kekacauan dalam filsafat bisa diatasi dengan analisis bahasa. 
Wittgenstein berpendapat bahwa kalau ada pertanyaan yang diajukan 
maka harus ada jawaban yang tersedia. Tapi tidak semua pertanyaan 
mempunyai makna. Agar tidak terjebak dalam persoalan filosofis yang 
tak bermakna maka harus ada peraturan-peraturan yang mendasar 
dalam bahasa yang terungkap dalam "permainan bahasa". 
Wittgenstein menyatakan bahwa manusia harus mendengar apa arti 
yang terkandung dalam suatu ungkapan bahasa, maka manusia harus 
menganalisis bentuk hidup hingga dasar terdalam setiap permainan 
bahasa. Makna ditentukan oleh kata yang digunakan dalam 
konteksnya, lewat analisa bahasa, seseorang dapat membuat jelas arti 
bahasa sebagaimana yang dimaksudkan oleh yang menggunakan 
bahasa itu. Metode klarifikasi tidak memuat pengandaian filosofis, 
epistemologis atau metafisis. Analisis bahasa didasarkan semata-mata 
pada penelitian bahasa secara logis tanpa mendeduksikan sesuatu 
sehingga pada prinsipnya hanya membuat jelas apa yang dikatakan 
lewat suatu ungkapan bahasa. 

13.  Metode Eksistensial 
 Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menolak 
pemutlakan akal budi dan penalaran konsep abstrak murni. Metode 
eksistensial berupaya untuk memahami manusia yang berada dalam 
dunia, yaitu manusia yang berada pada situasi yang khusus dan unik. 
Metode eksistensial pertama diungkapkan oleh Kierkegaard. 
Penalaran Kierkegaard merupakan reaksi yang terutama tertuju dan 
bereaksi pada rasionalisme idealis Hegel yang dianggapnya tidak 
berguna. Dalam filsafat, menurut pemikir eksistensialisme, yang 
paling penting adalah kebenaran subjektif. Tapi tentu saja tidak berarti 
setiap keyakinan subjektif adalah kebenaran. Kebenaran selalu bersifat 
personal dan tidak sekedar proposisional. 
 Menurut penalaran eksistensial, kebenaran dicapai dengan 
partisipasi manusia dalam setiap realitas yang mau diselidiki. 
Kebenaran hanya dapat ditemukan dalam realitas yang konkret. 
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Secara umum, metode eksistensial adalah kebalikan penalaran filsafat 
tradisional. Penalaran eksistensial selalu menempatkan subjektivitas di 
atas objektivitas dan nilai lebih perlu daripada fakta. 
   14. Metode Hermeneutik 

Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa 
Yunani ‘hermeneuein’ yang berarti ‘menafsirkan’. Jadi, metode 
hermeneutik bisa diartikan sebagai ‘metode penafsiran atau metode 
interpretasi’. Tokoh-tokoh dari metode hermeneutik antara lain 
Schleiermacher (lahir di Breslau 1768); Wilhelm Dilthey (lahir di 
Jerman 1833); Jurgen Habermas (lahir di Jerman 1929); Paul Ricoeur 
(lahir di Perancis 1913); dan Jacques Derrida (lahir di Aljazair 1930), 
dan sebagainya. Ada beberapa konsep tentang metode hermeneutik 
dalam studi filsafat antara lain: 
 Pada hakikatnya semua ilmu-ilmu pengetahuan tentang 
kehidupan (life sciences) adalah memerlukan metode hermeneutik 
(cara penafsiran atau interpretasi). Karena setiap pengetahuan selalu 
bersentuhan dengan pengalaman, dan setiap pengalaman hidup akan 
diungkap dengan bahasa, dan sering bahasa yang digunakan untuk 
menjelaskan pengalaman tersebut harus ditafsirkan agar bisa 
dimengerti oleh orang lain. Semua objek dalam hidup ini pada 
dasarnya adalah netral (objek adalah objek), yang memberi ‘arti, fungsi 
dan makna’ suatu objek adalah subjek (manusia). Suatu benda 
tertentu ‘X’ (objek) punya arti atau makna tertentu karena subjek 
(manusia) yang manaruh perhatian atau memberi arti dan makna 
terhadap ‘X’ tersebut. Jadi, peran ‘penafsiran atau interpretasi’ 
seseorang tentang sesuatu adalah kunci dalam proses hidup. Kadar 
kebenaran dari sesuatu hal sangat ditentukan oleh kualitas penafsiran 
atau interpretasi terhadap sesuatu tersebut. 
 Semua interpretasi atau penafsiran mencakup ‘pemahaman’, 
namun sifat pemahaman itu sangat kompleks dan luas. Oleh karena 
itu manusia tidak bisa memastikan kapan sebenarnya seseorang itu 
mulai mengerti tentang sesuatu. Untuk dapat membuat interpretasi 
(penafsiran) manusia harus lebih dahulu mengerti (understand) atau 
memahami (comprehend) tentang sesuatu. Dan seseorang akan 
mengerti atau memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh harus 
berdasarkan pengetahuan yang benar (correct), dari pengetahuan dan 
interpretasi yang benar kemudian manusia merekonstruksi. Seseorang 
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yang melakukan penafsiran (interpretasi) tidak boleh bersifat pasif, ia 
harus merekonstruksi ‘makna’ dibalik fenomena. Alat atau media 
dalam melakukan rekonstruksi fenomena adalah: cakrawala intelektual 
penafsir dalam menganalisis suatu fenomena; pengalaman historis 
penafsir; latar belakang sosial budaya penafsir; dan kemampuan 
bahasa untuk mengkomunikasikan hasil interpretasi.  
 Metode hermeneutik, menegaskan bahwa manusia autentik 
selalu dilihat dalam konteks waktu dan ruang (time and space) dimana 
manusia sendiri mengalami dan menghayatinya. Artinya, memahami 
manusia dengan segala pola perilakunya hanya bisa dilakukan dengan 
cara ‘memahami situasi sosal-budaya dan lingkungan sehari-harinya 
dimana manusia itu hidup’. Hermeneutik sebagai metode studi 
filsafat, mempunyai sifat dasar yaitu ‘luwes’ sesuai dengan 
perkembangan jaman dan bersifat open-mindedness. Cara kerja 
hermeneutik dalam memahami fenomena hidup adalah lebih 
menekankan pada penafsiran atau interpretasi yang berbasis pada 
‘manusia yang mengalami’ atau ‘individu dalam situasinya’ sendiri. 

C. Logika dan Basis Penalaran Filosofis 
1. Pengertian Logika  

 Logika berasal dari kata logos yang berarti kata, secara luas 
dapat dinyatakan bahwa logika adalah penggunaan kata, sehingga 
kata-kata itu dapat membawa seseorang pada beberapa makna. Kata-
kata yang bembawa pada suatu makna bila berkombinasi dengan kata-
kata lain, suatu kalimat yang mengemukakan hubungan maknawi 
antara dua kata atau lebih disebut proposisi. 17  Logika sering juga 
diartikan sebagai sesuatu yang masuk akal, wajar, bisa dimengerti dan 
bisa ditangkap oleh akal pikiran.   
 Logika dalam kaitannya dengan penalaran filosofis adalah 
studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk menguji dan 
membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. 

                                                             
 17 Proposisi bagi Aristoteles selalu terdiri dari tiga bagian, yaitu 
subjek, predikat dan penghubung karena kerja logika bisa dikatakan sebagai 
bentuk kemudian setelah ditemukan suatu esensi dari proses abstraksi rasio 
pasif.jadi, setelah ditemukan satu esensi atau pengertian umum, maka 
dicobalah untuk dibuktikan dengan mengajukan contoh kasus dari hal-hal  
konkret. Lihat lebih lanjut Bambang Q–Anees, Filsafat..., h. 202.   
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Logika tidak menelaah seluruh kegiatan berpikir melainkan hanya 
menelaah metode dan prinsip untuk membedakan penalaran yang 
tepat dan yang tidak tepat.18 Perkataan logika diturunkan dari kata 
sifat logike (bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda logos 
yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran. 
Hal ini membuktikan bahwa ternyata ada hubungan yang erat antara 
pikiran dan perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa.19 
 Penggunaan logika dalam penalaran telah banyak mendapat 
perhatian dari berbagai ahli, sehingga mereka juga merumuskan 
berbagai pengertian logika, sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Hasbullah Bakri bahwa logika adalah pengetahuan yang mengatur 
penelitian hukum-hukum akal manusia, sehingga menyebabkan 
pikirannya dapat mencapai kebenaran. 20  Logika juga mempelajari 
aturan-aturan dan cara berpikir yang dapat membawa manusia kepada 
kebenaran. Berdasarkan  pengertian tersebut, maka logika tidak dapat 
dilepaskan dari aspek berpikir yang pada gilirannya akan 
menghasilkan sebuah kebenaran atau penyimpulan yang benar. 
 Pengertian lain dikemukakan oleh N. Drijarkara yang 
menyatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan yang memandang 
hukum-hukum susunan atau bentuk pikiran manusia yang 
menyebabkan pikiran dapat mencapai kebenaran. Sementara 
Fudyartanta mengatakan bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari 
secara mendalam tentang kebenaran berpikir atau suatu ilmu radikal 
tentang berpikir yang benar. Poedjawijatna juga mengatakan bahwa 
logika adalah ilmu yang mempelajari dan merumuskan kaidah-kaidah 

                                                             
 18 Benyamin Molan, Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis (Cet. I; 
Jakarta: PT. Indeks, 2012), h. 1-2.  
 19 Bahasa pada haikaktnya mempunyai dua fungsi utama, yakni 
sebagai sarana komunikasi antar manusia dan sebagai sarana budaya yang 
merpesatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. 
Fungsi bahasa yang pertama disebut sebagai fungsi komunikatif dan fungsi 
kedua disebut sebagai fungsi kohesif atau integratif. Pengembangan suatu 
bahaa haruslah memperhatikan kedua fungsi ini agar terjadi kesimbangan 
yang saling menunjang dalam pertumbuhannya. Burhanuddin, Logika..., h. 
136.  
 20 Surojiyo, Dasar-Dasar Logika (Cet. 6; Jakarta, 2012), h. 7. 
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dan hukum-hukum sebagai pegangan untuk berpikir tepat dan praktis 
untuk mencapai kesimpulan yang valid dan pemecahan persoalan 
yang bijaksana. 21 
 Dalam berbagai buku yang berbahasa Inggris, logika sering 
dikatakan sebagai bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang 
mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan penalaran yang benar 
karena penalaran dianggap sebagai kunci yang menjadi pembahasan 
dalam logika, sehingga penalaran tersebut adalah suatu corak 
pemikiran khas yang dimiliki manusia untuk memecahkan suatu 
masalah. Terkait dengan ini, William Alston mendefinisikan logika 
dengan mengatakan “Logic is the study of inference, more precisely the attemp 
to devise criteria for separating valid from invalid inferences”. Logika adalah 
studi tentang penyimpulan secara lebih cermat dan usaha untuk 
menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang 
tepat dengan yang tidak tepat.22  
 Berdasarkan beberapa definisi logika di atas,  maka yang 
menjadi pembahasan utama adalah adanya asas dan kaidah dalam 
berpikir sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan yang sah. Logika 
sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu;23  
 Pertama, logika dari aspek kemampuan berlogika pada 
manusia mengenal dua bentuk, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. 
Kemampuan berlogika alamiah sudah ada pada setiap manusia 
sebagai makhluk yang berakal budi dan dimiliki oleh setiap orang 
tanpa belajar logika secara khusus. Sementara logika ilmiah hanya bisa 
didapatkan  melalui pembelajaran, membanca buku, maka seseorang 
akan mendapatkan kemampuan logika ilmiah. 
 Kedua, logika dari aspek sejarah dan penggunaan lambang 
serta simbol terdiri logika klasik dan logika modern. Logika klasik 
diperkenalkan oleh Aristoteles pada abad ke-5 SM yang banyak 
menggunakan lambang bahasa yang disebut juga dengan logika 
Aristotelian atau logikan tradisional. Sedangkan logika modern 
dkembangkan di zaman modern oleh A. de Morgan (1809-1871), 
George Boole (1815-1864), Betrand Russel (1872-1970), dengan 

                                                             
 21 Surojiyo..., h. 8.  
 22 Surojiyo..., h. 9.  
 23Benyamin, Logika Ilmu..., h. 6.  
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menggunakan lambang non bahasa. Logika ini menerapkan prinsip-
prinsip matematika pada logika modern karenanya disebut jga logika 
matematis atau logika simbolik. 
 Ketiga, logika dari aspek segi bentuk dan isi argumen terdiri 
dari logika formal dan logika material. Logika formal menganalis 
kebenaran sebuah argumen dari segi bentuk saja, maka logika formal 
lebih melihat segi penalarannya, apakah dalam proses penalaran atau 
dari premis-premis ke kesimpulan, argumen tepat atau tidak, lurus 
atau tidak. Jika proses penalarannya tepat dan lurus, maka konklusi 
yang ditarik pasti tepat dan lurus. Argumen seperti ini dalam logika 
disebut sahih atau valid. Berbeda dengan logika material yang selalu 
melihat kebenaran sebuah argumen dari segi isi atau materinya. 
Sebuah argumen dinyatakan benar dari segi isi, jika pernyataan yang 
terdapat dalam argumen memang sesuai dengan kenyataan. 
Sebaliknya, jika pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan, 
maka argumen dinyataakan tidak benar. Dengan demikian, dalam 
suatu argumen ada dua persoalan yang harus dibedakan dengan tegas, 
yaitu kesahihan bentuk dan kebenaran isi/materi. Dalam hal ini, bisa 
ditemukan logika yang dari segi formalnya tidak sahih tetapi dari segi 
isi/materinya benar atau dari segi formalnya sahih tetapi tidak benar 
dari segi isi/materi atau tidak sahih dari segi formal dan tidak benar 
dari segi materi. Sementara yang diharapkan dari logika adalah 
penalaran yang sahih dari segi formal dan benar dari segi materi.  

2. Sejarah Perkembangan Logika 
 Nama logika untuk pertama kali diperkenalkan oleh filosuf 
Cocero pada abad 1 SM, tetapi dalam pengertian seni berdebat. Pada 
abad ke-3 sesudah masehi Alexander Aphrodisias adalah orang 
pertama yang menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang 
menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Di samping kedua filosuf 
ini, Aristoteles juga berjasa besar dalam menemukan logika namun ia 
belum memakai kata logika tetapi menggunakan istilah analitika dan 
diakletika. 24  Namun demikian, apa yang dimaksudkan dengan 

                                                             
 24Analitika merupakan penyelidikan mengenai berbagai argumentasi 
yang bertitik tolak pada putudan-putusan yang benar sedangkan dialektika 
untuk penyelidikan mengenai argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak 
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analitika dan dialektika adalah logika, sebagaimana yang 
dinyatakannya bahwa logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara 
ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum 
yang menguasai pikiran.25  
 Karena itu, awal lahirnya ilmu logika tidak dapat dilepaskan 
dari upaya para ahli pikir Yunani, merekalah yang telah menganalisis 
kaidah-kaidah berpikir dan menghindari terjadinya kesalahan dalam 
membuat kesimpulan. Ahli pikir yang mempolopori perkembangan 
logika sejak awal lahirnya adalah Aristoteles yang ditandai dengan 
berbagai karya-karyanya di bidang logika. Perkembangan logika 
setelah Aristoteles banyak dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti 
Theoprastus dan Porphyrius.26 
 Perkembangan logika juga mengalami kendala, yaitu pada 
masa Kaisar Konstantin bertahta telah melarang pelajaran logika. 
Sebagai dampak dari pelarangan tersebut muncul inisiatif dari seorang 
komentator, yaitu Boethius (480-524 M) untuk menerjemahkan buku 
logika dari bahasa Yunani ke dalam bahasa latin. 27   Buku yang 
diterjemahkan tersebut termasuk bagian-bagian yang dilarang. 
Akibatnya Boethius dijatuhi hukuman mati, sejak saat itulah logika di 
Barat mengalami kematian selama seribu tahun sampai akhirnya Barat 
belajar dan membawa buku-buku logika dalam Islam ke Eropa, 
sehingga Barat kembali mencapai kemajuan penalaran secara logis. 

                                                                                                                              
dari hipotesis atau putusan yang tidak pasti kebenarannya. Surojiyo, Dasar-
dasar..., h. 4.   
 25 Surojiyo..., h. 10.  
 26 Theoprastus memimpin aliran peripetik (warisan gurunya) yang 
telah menyumbangkan pikiran tentang pengertian (yang mungkin tidak 
mengandung kontradiksi dalam dirinya) dan mungkin sifat asasi dari setiap 
kesimpulan (harus mengikuti unsur terlemah dalam pangkal pikirannya). 
Adapun Porphyrius adalah seorang ahli pikir dari Iskandariyah yang amat 
terkenal dalam bidang logika yang telah berhasil menambahkan sesuatu yang 
baru dalam pelajaran logika yang dinamakan eisagoge. Dalam pelajaran baru 
itu dibahas lingkungan zat dan sifat di ndalam alam yang sering disebut 
klasifikasi pada masanya. Surojiyo..., h. 12.  
 27 Surojiyo..., h. 12.   
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 Semenatara itu, perkembangan logika dalam Islam diawali 
dengan beberapa upaya para filosuf Islam dengan menyalin buku-
buku karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab sebagaimana yang 
dilakukan oleh Johana bin Pafk yang menyalin buku categori 
Aristoteles menjadi Manqulatul Assyarat li Aristu. Filosuf lainnya adalah 
Ibnu Sikkit Jakub al-Nahwi (803-859 M) yang memberi komentar dan 
tambahan dalam bukunya Ishlah fil Manthiqi. Selain itu, Jakub bin 
Ishak al-Kindi (791-863 M) menyalin bagian-bagian logika Aristoteles 
dan memberi komentar satu persatu karena penyalinan bagian-bagian 
ini tidak dilarang oleh gereja saat itu. 
 Namun terdapat juga beberapa penyalinan dari karya 
Aristoteles yang jelas-jelas dilarang oleh pihak gereja, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Ishak bin Hunain yang telah berhasil menyalin 
karya Aristoteles yang berjudul Categoriate dan De Interpretatione ke 
dalam bahasa Arab menjadi Maqulat li Aristu dan Kitabu Aristhathalis; 
Bari Armanias. Kemudian Said bin Jakub al-Dhimsiki juga menyalin 
Eisagose dan Topica menjadi Isaghuji wa Tupigha Aristu. Abubisyri Matta 
al-Mantiqi juga menyalin Analytica dengan nama Kitabul Burhan.28  
 Penyalinan karya-karya Aristoteles di atas masih dalam 
bentuk bagian-bagian tertentu disebabkan karena beberapa faktor 
yang di antaranya karena larangan gereja, sehingga kurang menyeluruh 
dan tidak dapat dipahami secara komprehensif. Upaya untuk 
menerjemahkan karya Aristoteles dalam bentuk yang lebih 
menyeluruh baru dilakukan oleh al-Farabi (873-950 M), yang 
menguasai dengan baik bahasa Yunani tua (Greek) dan ia juga dikenal 
sebagai guru kedua karena ulasan-ulasan dan komentarnya. 
 Al-Farabi menghasilkan empat karya di bidang logika yaitu; 1. 
Kutubul Manhiqil Tsamaniyat (menyalin dan memberi komentar 7 
bagian dari karya Aristoteles dan menambahkan satu bab, sehingga  
menjadi delapan bagian). 2. Muqaddamat Isaguji Allati Wadha’aha 
Purpurius (memberi komentar atas bagian klasifiasi yang diciptakan 
Porphyrius murid Aristoteles). 3. Risalat fil Manthiqi, al-Qaulu fi Syaraitil 
Qaqini (membahas dan merumuskan syarat-syarat kontradiksi dari 
karya Aristoteles). 4. Risalat fil Qiyas, Fushulun Yuhtajju ilaiha fi Shina’atil 

                                                             
 28 Surojiyo..., h. 12-13.  
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Manthiqi (membahas bentuk-bentuk silogisme dan merumuskan 
persyaratannay berdasarkan hukum Aristoteles.29 
 Ahli pikir lain yang ikut mengembangkan logika adalah Abu 
Abdillah al-Khawarizmi, yang telah menyusun dan menciptakan 
Aljabar serta buku Mafatihul Ulum fil Manthiqi (komentar tentang 
logika), Ibnu Zina juga melalui karya besarnya Assyifa yang salah satu 
bagiannya membahas tentang logika. Adapun karyanya yang khusus 
membahas logika adalah Isyarat wal Tanbihat fil Manthiqi. Buku ini 
setelah diolah oleh pemikir Barat kemudian dijadikan sebagai standar 
pelajaran logika pada abad  17 dan melahirkan aliran Port Royal di 
Prancis.30 
 Memasuki abad ke-14 muncul berbagai reaksi terhadap 
pelajaran logika yang terlalu memuja akal dalam mencari kebenaran 
sehingga banyak tuduhan ekstrem terhadap pemuja akal tersebut, 
seperti yang dilakukan oleh Ahmad Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) 
dengan menentang pelajaran logika dengan menulis sebuah karya 
untuk menentang logika tersebut, buku tersebut berjudul Fashihtu 
Ahlil Imam fi Raddi Ala’ Manthiqil Yunani (ketangkasan pendukung 
keimanan menangkis logika Yunani). Perkembangan logika semakin 
redup dengan jatuhnya Andalusia pada abad ke-15 dan hingga 
memasuki abad ke-20 hanya beberapa karya tentang logika yang 
dibuat oleh Ibnu Khaldun dan al-Duwani serta al-Akhdari. Karya al-
Akhdani yang berjudul Sullam fil Manthiqi banyak dipakai sebagai 
pelajaran dasar logika di dunia Islam. Pad abad 20 itu pula semanagat 
mempelajari logika bangkit kembali dengan munculnya berbagai 
gerakan pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin al-
Afghani dan Muhammad Abduh.31 

                                                             
 29Surojiyo..., h. 13.  
 30Surojiyo..., h. 13.  
 31 Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog, dan 
pembaharu dalam Islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20. Kapan dan di mana Muhammad Abduh lahir tidak 
diketahui secara pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang 
tidak mementingkan tanggal dan tempat lahir anak-anaknya. Tahun 1849 
M / 1265 H adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. 31 
Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir, diperkirakan di Mahallat Nasr. Bapak 
Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki 
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3. Kegunaan Logika dalam Penalaran 

 Penggunaan logika dalam penalaran memiliki tujuan, yaitu 
bahwa tujuan umum mempelajari logika sebagai suatu studi ilmiah 
hanyalah memberikan prinsip-prinsip hukum tentang berpikir yang 
tepat atau benar guna mencapai kebenaran. Dengan kata lain, 
mempelajari logika dapat menimbulkan kesadaran untuk 
menggunakan sistem-sistem, prinsip-prinsip, hukum-hukum tentang 
berpikir yang sistematis. Selain itu, logika dapat membimbing 
penalaran seseorang agar tidak tersesat oleh suatu pola pikir yang 
berdasarkan otoritas tertentu, bahkan menurut Aristoteles tugas 
utama pelajaran logika adalah mengakui hubungan yang tepat antara 
yang umum dan yang khusus. Karena itu, keterangan-keterangan 
ilmiah dapat menunjukkan kepada prinsip-prinsip dasar tentang 
berlakunya uraian yang hanya bersumber dari keterangan-keterangan 
yang bersifat umum.32  
 Selain itu, orang yang belajar logika diharapkan dapat menalar 
dengan baik dan tepat, siapapun yang belajar logika, maka 
sesungguhnya ia belajar untuk menilai penalarannya dan penalaran 
orang lain berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah yang dikenal dalam 
logika. Urgensi mempelajari logika dalam penalaran dimaksudkan agar 
seseorang dapat menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip 
abstrak yang dapat dimanfaatkan dalam semua disiplin ilmu 
pengetahuan, maka belajar logika pasti dapat membantu kita untuk 
mampu berpikir abstrak yang merupakan tuntutan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan.  
 Kegunaan lainnya adalah bahwa logika adalam ilmu untuk 
bernalar lurus, cepat dan teratur, maka belajar logika pasti membantu 
seseorang untuk berperilaku secara logis dalam mengeinterpretasikan 
secara tepat fakta dan persepsi orang lain dan melacak penalaran-
penalaran yang sesat dan menyesatkan serta menunjukkan di mana 
letak kesesatannya. Sebagai sebuah alat dalam mencari dan 

                                                                                                                              
yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang 
silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar ibn al-Khattab. 
Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan, 
(Cet. 5 ; Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 58. 
 32Burhanuddin Salam,  Logika...,  h. 3-4.  
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menemukan kebenaran, maka belajar logika dapat membantu 
seseorang mengembangkan penalaran ilmiahnya dengan tetap setia 
pada kebenaran yang merupakan ciri khas para pencari kebenaran dan 
pencinta kebijaksanaan. Dalam mencari kebenaran logika selalu 
menguji hubungan antara argumentasi atau premis dengan 
kesimpulan, maka belajar logika dapat membantu seseorang menjalani 
suatu disiplin intelektual yang perlu untuk memandu seseorang dalam 
proses menarik kesimpulan yang sah dan dapat 
dipertanggungjawabkan.33  

Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai 
ciri-ciri tertentu. Ciri pertama adalah adanya suatu pola berpikir yang 
secara luas dapat disebut logika, maka dapat dikatakan bahwa tiap 
bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri atau kegiatan 
penalaran merupakan suatu proses berpikir logis di mana berpikir 
logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu 
atau logika tertentu, berpikir logis itu mempunyai konotasi yang 
bersifat jamak (plural) dan bukan tunggal (singular). Suatu kegiatan 
berpikir bisa disebut logis jika ditinjau dari suatu logika tertentu dan 
mungkin tidak logis bila ditinjau dan sudut logika yang lain. Hal mi 
sening menimbulkan gejala apa yang dapat kita sebüt sebagai 
kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistennya kita 
dalam mempergunakan pola berpikir tertentu. 

Ciri yang kedua dari penalaran adalah sifat analitik dan proses 
berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang 
menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang 
dipergunakan untuk analisis logika penalaran yang bersangkutan. 
Dengan demikian, penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis 
yang mempergunakan logika ilmiah, dan demikian juga penalaran 
lainnya yang mempergunakan logikanya sendiri. Sifat analitik ini, kalau 
kita kaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dan adanya suatu pola 
berpikir tertentu, tanpa adanya pola berpikir tersebut maka tidak akan 
ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu 
kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak semua 
kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran yang berdasarkan 

                                                             
 33Benyamin, Logika Ilmu..., h. 4.  
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pada analitis atau suatu cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam 
penalaran bersifat tidak logis dan tidak analitik. Dengan demikian, 
maka kita dapat membedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir 
menurut penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. 
Sebagai penalaran ilmiah, maka logika tidak dapat dilepaskan dari 
penggunaan kata-kata atau bahasa ilmiah yang berbasis pada ilmu.  

Ilmu merupakan bangunan pengetahuan yang tersusun secara 
sistematis dan dapat diperoleh melalui penalaran ilmiah, penalaran 
ilmiah merupakan sistesis antara penalaran deduktif dan penalaran 
induktif dengan beberapa karakteristik seperti dilakukan dengan 
sadar, bertujuan mencapai kebenaran ilmiah, bersifat rasional atau 
empiris, sistematis analitis, dan kesimpulan yang dihasilkan tidak 
mampunyai kebenaran mutlak.34 

John Dewey menyatakan bahwa proses penalaran ilmiah 
tersebut mencakup lima langkah pokok, yaitu mengenali dan 
merumuskan masalah, menyususn kerangka berpikir, perumusan 
hipotesis, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Langkah-
langkah ini dilakukan dalam proses penelitian kuantitatif, khususnya 
yang bertujuan menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan 
teori justifikasi. Sementara proses ilmiah dalam penelitian kualitatif 
yang lebih bersifat induktif menempuh langkah yang agak berbeda 
karena dilaksanakan dalam konteks penemuan teori. Penelitian 
kuantitatif bersifat apriori karena kesimpulan sementara telah disusun 
lebih dahulu berdasarkan teori sebelum data empiris disimpulkan. 
Sedangkan penelitian kualitatif bersifat aposteriori karena teori yang 
digunakan untuk membahas dan memaknai data empiris yang 
dikumpulkan dari lapangan.35 

Kebenaran penalaran ilmiah tersebut tidak mutlak sempurna 
sekalipun metode yang digunakan telah canggih. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa faktor yaitu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, 
selalu ada kemungkinan salah dalam mengamati fakta serta 
melaksanakan proses rasional, bahwa instrumen yang digunakan 
mungkin tidak memiliki validitas dan realibilitas yang memadai, 

                                                             
 34 Aceng Rahmat, Filsafat Ilmu Lanjutan. Edisi I (Cet. I; Jakarta: 
Predana Media Group, 2011), h. 248.  
 35Aceng Rahmat..., h. 249. 
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bahwa proses analisis data yang tidak tepat, bahwa bidang kajian yang 
kompleks dan terus berubah.36   

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka 
kekeliruan yang terjadi dalam proses penalaran tentu saja akan 
mempengaruhi tingkat kebenaran kesimpulan yang dicapai. Sementara 
itu, kebenaran ilmiah mengacu kepada aspek formal dan aspek 
material dengan berdasarkan pada dua kriteria utama untuk menilai 
kebenaran kesimpulan penalaran ilmiah, yaitu kriteria koherensi dan 
koresponsensi. Kriteria koherensi menilai koherensi kesimpulan 
dengan teori yang telah dan masih dinilai benar, untuk menjamain 
kebenaran pada dimensi ini maka hipotesis yang disusun sebagai 
jawaban harus dikembangkan berdasarkan teori yang dinilai benar dan 
masih berlaku. Adapun kebenaran menurut kriteria korespondensi 
mengacu kepada data empiris, maka perlu diperhatikan teknik dan 
instrumen pengumpulan data. Langkah pertama, ialah menentukan 
data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian, data 
tersebut terkait dengan cakupan konsep yang diteliti sesuai dengan 
teori yang digunakan. Data tersebut tercantum di dalam definisi 
konseptual yang merupakan sintesis dari teori yang dikaji, baik secara 
tersurat maupun tersirat. 37   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 36Aceng Rahmat..., h. 249.  
 37Aceng Rahmat..., h. 250. 
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BAB TIGA 
                                SEJARAH PENALARAN FILOSOFIS

              DALAM HUKUM ISLAM 
 

 
A. Filsafat Hukum Islam dan Penalaran Filosofis 

1. Filsafat Hukum Islam sebagai Penalaran Filosofis                 
 Penggunaan kata filsafat dalam hukum Islam dipakai 
dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam, disebabkan 
tidak ditemukan kata falsafah dalam sumber-sumber hukum 
Islam justru kata falsafah tersebut diserap dari bahasa Yunani 
yang oleh ahli filsafat hukum Islam dianggap sepadan dengan 
kata hikmah. Dengan menjadikan kata hikmah sebagai padanan 
kata falsafah dan dengan menyatakan bahwa muatan kata 
hikmah itu adalah juga pemahaman terhadap rahasia-rahasia 
syariat atau tujuan pensyariatan hukum, maka dapat dikatakan 
bahwa penalaran dan pertimbangan maqashid syari’ah merupakan 
penalaran filsafat dalam hukum Islam karena perhatiannya 
terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum dan merupakan 
ekspresi dari adanya hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi 
hukum yang manusiawi.  
 Pengertian filsafat hukum Islam sebenarnya lahir dari 
istilah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam yang 
merupakan filsafat khusus dengan objek tertentu, yaitu hukum 
Islam. Karena itu, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang 
menganalisis hukum Islam secara metodologis dan sistematis, 
sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau 
mengalisis hukum Islam secara ilmiah dengan dengan 
pendekatan filsafat sebagai alatnya. 
 Menurut Azhar Basyir bahwa filsafat hukum Islam 
adalah penalaran yang dibangun secara ilmiah, sistematis dan 
dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum 
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Islam. 1  Dalam rumusan lain, filsafat hukum Islam dapat 
difahami sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia dan 
tujuan hukum Islam, baik menyangkut materinya maupun 
proses penetapannya. Penegrtian ini menunjukkan penggunaan 
filsafat dalam hukum Islam yang digunakan untuk 
memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, 
sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan 
hukum-hukum-Nya di muka bumi. 
 Sesuai dengan watak filsafat, maka filsafat hukum Islam 
berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental secara 
ketat, konsepsional, metodis, sistematis, radikal, universal, 
komprehensif dan rasional serta bertanggungjawab. 2  Dengan 
demikian, filsafat hukum Islam akan selalu kritis terhadap 
permasalahan kontemporer dan jawaban-jawabannya akan 
selalu dikritik dan dikaji ulang, sehingga tidak menemukan 
kepuasan dalam arti mencari hakikat kebenaran hukum Islam.       
 Esensi penalaran filosofis terhadap hukum Islam 
berdasarkan hikmah yang terkandung dalam falsafah syariah 
maupun falsafah tasyri telah ada dasarnya dalam Alquran. 3 

                                                             
 1Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1997), h. 14.  
 2 Arti dari pertanggungjawaban ini menurut Louis O Kattsoff 
adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan 
argunentatif tehadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan. Louis O 
Kattsoff, Pengantar Filsafat (Cert. V; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 
h. 3-15. 

3Yusuf Qardhawi dikenal dengan mengistilahkan dengan maksud-
maksud syariat adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum 
partikular uantuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik perintah, 
larangan, dan mubah. Demikian pula dengan individu, keluarga, jamaah, dan 
umat. Maqasid al-syariah juga dapat disebut hikmah-hikmah yang menjadi 
tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan maupun tidak. Karena, 
dalam setiap hukum yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti 
terdapat hikmah. Yusuf Al-Qaradhawi, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah 
(Baina al-Maqasid al-Kulliyyah wa Al-Nusus  al-Juz’iyyah) (Mesir: Dar Al-Syuruq, 
2006), terj. Arif Munandar Riswanto, Fiqih Maqasid  Syariah: Moderasi Islam 
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Karena itu, filsafat hukum Islam yang objek kajiannya adalah 
tentang hukum Islam, berusaha menemukan dan merealisasikan 
tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut yang dalam istilah usul 
fikih disebut maqasid al-syariah. 
 Landasan filosofis filsafat hukum Islam adalah berupaya 
menangkap makna substansial dari hakikat hukum Islam yang 
berlandaskan pada nas-nas mu’tabarah dan penggunaan akal 
dalam mengkaji informasi yang dibawa oleh wahyu tersebut. 
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan wahyu dan 
akal dalam filsafat hukum Islam di mana keduanya menjadi 
landasan utama bagi teori maqāsid syariah dalam menggali 
kemaslahatan yang terkandung dalam nas.4  
 Dengan demikian difahami bahwa dimensi wahyu dan 
akal dalam hukum Islam tidaklah bertentangan bahkan memiliki 
keterkaitan yang sangat kuat yang tidak dapat dipisahkan. 
Dalam kondisi demikian, maka peranan akal atau penalaran 
manusia melalui mekanisme ijtihad sangat penting untuk 
menentukan hukum sebagai acuan bagi perbuatan-perbuatan 
masyarakat. Dalam Islam, penggunaan penalaran manusia diberi 
ruang yang luas sebagai alat untuk menentukan hukum baru 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka.5  

                                                                                                                              
antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2007), h. 18.  
 4Ijtihad sebagai implementasi dari kemampuan akal telah menjadi 
sarana refresentatif dalam menuangkan segala kemampuan mujtahid dalam 
mengintegrasikan akal dan wahyu dalam hukum Islam karena tanpa ijtihad 
hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam memahami kandungan 
Alquran  dan hadis. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ijtihad merupakan 
suatu upaya berpikir secara mendalam dalam menggali hukum Islam dari 
sumbernya yang suci untuk kemudian memperoleh jawaban terhadap 
permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Abd. Al-Wahab 
Khallaf, ‘Imu Ushul Fikih (Cet. III; Kuwait: Mathba’ al-Nasyr, 1977), h. 216. 

5Wahbah al-Zuhailiy, al-Wasit fi Ushul al-Fikih al-Islamiy (Damaskus: 
Daar al-Kitab, 1978), h. 480. 
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 Penggunaan penalaran manusia untuk menentukan 
hukum dalam hukum Islam, sesungguhnya telah lama dilakukan 
orang yaitu sejak abad pertengahan. Tentu saja dengan 
berlandaskan pada semangat hadis rasulullah yang dikemukakan 
di atas. Tidak saja untuk menggali hukum-hukum yang 
terkandung dari dalil-dalil yang statusnya zanniy al-dalālah  
melainkan untuk menggali hukum-hukum dari persoalan yang 
tidak terdapat dalilnya dalam Alquran  dan hadis karena 
persoalannya baru muncul kemudian dalam masyarakat.  
 Cara-cara menetapkan hukum berdasakan metode yang 
telah dikenal dalam ilmu usul fikih selama ini, seperti kiyas, 
istihsan, maslahah mursalah, istishhab, zari’ah, adalah cara-cara 
menetapkan hukum yang berdasarkan pada penalaran manusia. 
Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutnya dengan sumber-sumber 
hukum berdasarkan akal.  
 Beradaskan uraian di atas dapat difahami bahwa wahyu 
dan akal dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat 
penting karena wahyu hanya dapat difahami melalui peranan 
akal dan akal hanya dapat diterima validitasnya berdasarka 
konfirmasi wahyu. Hal ini relevan dengan penjelasan Zāki 
Yamāni yang mengatakan bahwa sifat kewahyuan yang meliputi 
hukum Islam adalah adanya unsur akhlak6 yang tidak terdapat 
pada hukum-hukum lain.  
 Walaupun dalam hukum Islam tidak selalu dicirikan 
dengan simbol-simbol Islami tetapi dari sudut substansi, bebas 
dari unsur-unsur yang bertentangan dengan jiwa dan tujuan 
syariat. Adanya sifat kewahyuan tersebut bukan tanpa tujuan. 
Tujuannya menurut Zaki Yamani adalah untuk memberikan 
dukungan bagi hukum-hukum sipil yang ada di hati sanubari 
kaum muslimin, serta memberikan kepercayaan pada diri sendiri 

                                                             
6 Ahmad Zaki Yamani, Asy-Syariatul Khalidat wa Musykilatul ‘Asr, 

diterjemahkan oleh K. M. S. Agustjik dengan judul, Syariat Islam yang Kekal 
dan Persoalan Masa Kini (Cet. I; Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu 
Kemasyarakatan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika, 1977), h. 31. 
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dan harga diri dalam hati nurani mereka untuk tunduk di bawah 
naungan hukumnya serta menjadikan mereka itu hormat dan 
patuh, walaupun mereka berada jauh dari jangkauan penuntut 
hukum atau kekuasaan eksekutif.7  
 Memahami penjelasan Zaki Yamani tersebut, difahami 
bahwa akal memang dimaksudkan untuk menjelaskan maksud-
maksid terdalam dari wahyu dan ini hanya dapat dikembangkan 
melalui metode penalaran filosofis yang berlandaskan pada 
kemaslahatan manusia. Karena itu, maqasid syariah  mempunyai 
korelasi dengan metode-metode penalaran hukum tersebut 
dalam mewujudkan hakikat dan tujuan hukum Islam. Dengan 
demikian, tidak salah jika difahami bahwa hukum Islam 
merupakan hukum yang dibangun di atas cahaya wahyu Allah 
dan kekuatan penalaran manusia sekaligus, sehingga produk 
adalah hukum Islam tetap sesuai dengan tingkat kemajuan 
masyarakat dan mampu mengatasi permasalahan hukum yang 
dihadapi masyarakat.  
 Atas dasar itu, maka aktualitas hukum Islam tercermin 
dari sejauhmana metode-metode penerapan hukum tersebut 
mampu diaktualisasikan ke dalam berbagai permasalahan 
hukum yang terjadi dalam masyarakat modern. Ini 
menunjukkan bahwa wacana perubahan hukum Islam menjadi 
solusi yang penting agar hukum Islam tetap aktual dan dapat 
mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang menjadi hakikat 
dari teori maqasid syariah yang difahami oleh penulis. Pendapat 
ini didukung oleh penyataan Ibn Imārat yang menegaskan 
bahwa pembaruan paham keagamaan bukan dimaksudkan 
untuk  mengurangi kesempurnaan agama tetapi sebagai bagian 
dari kesempurnaan agama. Oleh karena itu, antara ulama 

                                                             
7Zaki Yamani..., h. 31. 
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salafiyah dan mujaddid, atau antara tradisionalis dan modernis 
seharusnya saling melengkapi dan bukan saling menjatuhkan.8  
 Dengan demikian, ulama fikih tidak dapat  dikatakan  
sebagai penghambat terciptanya masyarakat madani. Justru, 
mereka selalu mencoba menjawab persoalan umat yang 
diajukan oleh mereka. Jika dikaitkan dengan zaman nabi sebagai 
masyarakat madani, maka tidak salah kalau Nasaruddin Umar 
mengatakan bahwa seolah-olah dapat dikesankan bila makin 
dekat  periode itu kepada zaman nabi, makin moderat pula 
pandangan ulama itu. Ini berarti bahwa masyarakat moderat, 
jika tidak boleh dikatakan masyarakat madani, adalah 
masyarakat yang dekat periodenya dengan zaman nabi.9 

2. Urgensi dan Tujuan Penalaran Filosofis 
 Penalaran filosofis memiliki urgensi yang sangat penting 
dalam pengembangan dan aktualisasi hukum Islam di masa 
kontemporer, tanpa penalaran filosofis tersebut, maka makna 
empirik hukum Islam tidak akan difahami dengan baik. Selain 
itu, penalaran filosofis sangat terkait dengan upaya penetapan 
hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara dan 
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari 
hal-hal yang dapat merusak. Hukuman ditetapkan untuk 
memperbaiki individu dan menjaga masyarakat dan tertib sosial. 
 Penalaran filosofis dalam sebuah penetapan hukum 
berupaya agar sebuah penetapan hukum yang baik harus 
mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, batas 
tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada 
kebutuhan kemaslahatan masyarakat, memberikan hukuman 
kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berbarti 
membalas dendam melainkan untuk kemaslahatannya dan 

                                                             
8Jaih Mubarok, Hukum Islam; Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan 

(Cet.I; Bandung: Benang Merah Press, 2006)., h.121. 
9Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi 

Islam  di Indonesia (Cet. I;Yogyakarta: Galang Press:  2002).,  h. 94. 
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hukuman adalah sebagai upaya terakhir dalam menjaga 
seseorang supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat.10 
 Abu Zahrah mengatakan bahwa tujuan utama 
penetapan hukum Islam adalah untuk mensucikan jiwa manusia,  
untuk  menegakkan  keadilan  dalam   masyarakat  
Islam dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. 11 
Mewujdkan tujuan pertama terkait dengan pensucian jiwa agar 
setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan, bukan sumber 
keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Untuk 
mewujudkan itu, maka melaksanakan semua bentuk ibadah 
menjadi sebuah keharusan dengan tujuan untuk membersihkan 
jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial.  
 Ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu dapat 
membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit iri, dengki yang 
melekat pada diri manusia. Dengan demikian, akan terjalin sikap 
saling mengasihi, bukan saling menzalimi. Tujuan-tujuan ini 
hanya dapat diwujudkan melalui proses penalaran filosofis 
terhadap hukum Islam. 
 Dalam kaitan itu, Muhammad al-Jurjani mengatakan 
bahwa ibadah adalah suatu perbuatan mukalaf untuk 

mengagungkan Allah.12 Sementara itu Muḥammad al-Mubārak 
mengatakan bahwa ibadah itu mencakup seluruh perbuatan 
manusia yang disyaritkan untuk mendapatkan keredaan Allah 
sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. 13 
Dengan demikian, ibadah itu adalah mencakup seluruh 

                                                             
 10 H.A Djzuli, Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam 
Islam). Ed. 2 (Cet. 2; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26-27.  
 11Muhammad Abu Zahrah, diterjemahkan dari judul asli “Ushul al-
Fikih” oleh Saefullah Ma’shum dkk (Cet. 2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 
h. 543-548.  

12Al-Syarīf ‘Alī Ibn Muḥammad al-Jurjānī, Kitāb al-Ta’rīfāt, Juddaṭ: 
al-Haramyn li al-Ṭibā’ah, t.th.), h. 146. 

13Muhammad Mubārak, Niẓām al-Islām al-“aqīdat wa al-‘Ibādat, cet. 
II; Beirūt: Dār al-Fikr, 1984, h. 171. 
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perbuatan manusia sebagai wujud ketaatan, ketundukan dan 
kecintaan kepada Allah untuk mendapat rida-Nya.  

 Syaṭibi mengatakan bahwa ibadah yang Allah bebankan 
kepada manusia, ada dua bentuknya, yaitu; Pertama, ibadah-
ibadah yang berfungsi mendekatkan diri kepada Allah, seperti 
iman dan segala macam ibadah. Ini adalah hak Allah semata dari 
hamba-Nya di dunia dan disyariatkan untuk mendatangkan 
kemaslahatan dan menolak kemudaratan di akhirat. Kedua, 
tradisi-tradisi dilakukan oleh hamba untuk mewujudkan 
kemaslahatan secara mutlak, dan apabila diabaikan atau 
dilanggar akan mendatangkan kerusakan secara mutlak. Ibadah 
itu disyariatkan adalah untuk kemaslahatan hamba dan menolak 
kemudaratan. Syatibi juga mengatakan bahwa persoalan ini 
adalah termasuk urusan dunia yang diterima oleh akal “al-ma’qūl 
al-ma’nā”.14   
 Terkait dengan itu, maka ibadah yang disyariatkan 
seluruhnya untuk kemaslahatan manusia. Ibadah yang 
diperintahkan oleh Allah tidak lain untuk mendekatkan diri 
kepada Allah, dan itu dapat dicapai dengan kepatuhan hamba 
kepada-Nya dengan melaksanakan segala yang   diperintahkan 
dan menjauhi segala yang dilarangan. Ibadah itu, selain 
membawa kebaikan kepada yang bersangkutan, juga membawa 
kebaikan dan kesempurnaan bagi masyarakat. Pada dasarnya 
ibadah yang dibebankan kepada mukalaf bersifat ta’abbudi tanpa 
memperhatikan makna-makna, apakah dapat diketahui atau 
tidak, sementara tradisi-tradisi pertimbangannya adalah makna-
makna yang terkandung di dalamnya.15  
 Dalam hal melaksanakan ibadah, seorang hamba harus 
menerima apa yang menjadi ketetapan atau diperintahkan oleh 
syariat tanpa boleh mengurangi atau menambah karena 

                                                             
14Abu Ishaq al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah juz II, (Beirut: 

Dār al-Ma’rifah, t.th.),  h.215. 
15Al-Syātibī..., h. 300.  
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menambah sama saja bid’ah. Jadi seorang hamba boleh 
melakukan ibadah jika nas memerintahkan atau melarang. 
Misalnya, shalat  dilaksanakan harus sesuai dengan tuntunan, 
tanpa harus memperhatikan maknanya dan tanpa dipertanyakan  
mengapa harus demikian, karena akal tidak dapat mengetahui 
ilatnya. Hamba tidak perlu pertanyakan, mengapa shalat subuh 
dua rakaat, magrib tiga rakaat. Demikian juga ibada-ibadah yang 
lain tidak perlu dipertanyakan ‘ilatnya (ibadah khusus). Tanah 
sebagai pengganti air untuk bersuci, pada hal tanah tidak 
mengandung arti pembersih. Jadi hal itu hanya difahami sebagai 
sebuah ketaatan atas perintah hukum, tunduk untuk 
mengagungkan atas kebesaran Allah.16    
 Walaupun demikian, wilayah ibadah tetap ada sisi yang 
dapat diketahui ilat hukumnya atas sebuah ketentuan hukum. 
Misalnya shalat bagi musafir boleh mengqasar shalat yang 
empat rakaat. Makna yang dapat diketahui oleh akal di sini 
karena dalam keadaan musafir sebagai ilat yang membolehkan 
melakukan pengurangan rakaat. Musafir itu sendiri menemui 
kesulitan atau tidak, ketentuan tersebut dapat dilaksanakan. Dan 
jika kesulitan dipandang sebagai ilat hukumnya dalam perjalanan 
sebagai musafir tidak ada, maka shalat qasar tidak ada, karena 
tidak ada kesulitan yang dialami sepanjang perjalanan.   
 Shalat qasar disyariatkan bagi musafir, merupakan 
hikmah dari menolak dampak kesulitan, karena itu tidak dapat 
dijadikan ilat hukum karena hanya merupakan keringanan 

sebuah (rukhṣah) bagi musafir. 17 Jadi dalam hal ibadah shalat 
tetap ada wilayah al-ta’aqquli dalam kaitannya dengan ‘ilat 
hukum, yang menyangkut persoalan cara shalat musafir. 
 Ibadah shalat yang dikerjakan secara berjamaah 
mislanya, memiliki fungsi membersihkan jiwa masyarakat, baik 

                                                             
16Al-Syātibī..., h. 301.  
17Muhammad al-Khuḍarī Bik, Uṣūl al-Fikih  (Cet. VI; Beirut: Dār 

Ihyā’ al-Turāṡ al’Arabīy, 1389 H/1969), h. 298.  
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secara individu maupun kelompok. Begitu pula dengan ibadah 
puasa dan ibadah haji serta ibadah sadaqah. Ibadah puasa 
mengajarkan kepekaan sosial terhadap masyarakat, sehingga 
tujuan dari ibadah ini adalah untuk menghilangkan kelaparan 
karena dengan merasakan lapar bagi yang berpuasa, maka ia 
dituntut untuk tidak membiarkan seseorang atau masyarakat 
untuk merasakan kelaparan. Ibadah haji mengandung implikasi 
ketertiban masyarakat (al-Tanzīm al-Ijtimā’i), sedang ibadah zakat 
atau sadaqah dalam pengertiannya yang lebih dalam 
mengandung aspek kesetiakawanan sosial antara si kaya dan si 
miskin.      
 Sementara tujuan kedua dalam rangka mewujudkan 
keadilan bagi masyarakat. Tujuan ditegakkannya keadilan adalah 
dalam Islam amat luhur karena menyangkut berbagai aspek 
kehidupan, yaitu adil di bidang hukum dan peradilan serta 
persaksian, adil dalam bermuamalah dengan pihak lain. 
Keadilan sosial dalam Islam yang hendak diwujudkan oleh 
hukum Islam adalah bahwa setiap orang mempunyai kedudukan 
yang sama di depan hukum dan pengadilan, tidak dibeda-
bedakan antara si kaya dan si miskin. Islam tidak mengenal 
stratifikasi sosial dengan memberikan keistimewaan kepada satu 
kelas tertentu dalam masyarakat, bahkan orang-orang yang kuat 
adalah lemah, sehingga dapat diambil satu hak darinya dan 
orang yang lemah adalah kuat karena dia mengambil haknya. 
Semua manusia dalam Islam adalah sama, tidak dibeda-bedakan 
oleh perbedaan warna kulit atau jenis dan kebangsaan, mereka 
semua sama di depan hukum Islam.  
 Untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut, maka 
hukum Islam menjunjung tinggi hak-ak asasi manusia. Itulah 
sebabnya, hukum Islam melarang tindakan penyiksaan 
sekalipun dalam peperangan. Setiap orang diberi hak yang sama 
untuk melakukan pekerjaannya, agar setiap orang memperoleh 
bagian yang menjadi haknya denga penuh, tidak merasa 
dirugikan dan teraniaya, maka Allah akan memberikan imbalan 
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atas hasil karyanya yang setimpal dengan usahanya. Allah telah 
menajdikan keadilan dengan sempurna, yaitu ketika Allah 
menjadikan hak dan kewajiban seimbang. Misalnya, para wanita 
dibebani kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan hak-hak yang 
diperolehnya.18 
 Keadilan sosial ini akan terwujud dalam masyarakat jika 
sifat-sifat utama, rasa kasih sayang telah berkembang luas di 
tengah masyarakat dan kemaslahatan bagi satu anggota 
masyarakat juga telah dirasakan sebagai kemaslahatan bagi 
sesamanya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam al-
Qur’an.19 Oleh karena itu, keadilan mutlak hanya terdapat dalam 
penetapan hukum Islam yang didasarkan pada wahyu. 
Seseorang yang hidup menurut hukum Islam harus berbuat adil 
tidak hanya pada dirinya tetapi juga pada alam sekitarnya, 
sebagaimana firman Allah dalam Alquran.20 
 Sebagai hukum yang berlandaskan pada wahyu, maka 
penetapan-penetapan hukum Islam akan selalu mencapai 
standar keadilan yang mutlak bahkan menjadi sumber keadilan 
yang abadi. Karena itu, keadilan dalam hukum Islam merupakan 
keadilan yang tertinggi dibandingkan dengan keadilan yang lain, 
baik keadilan dalam pandangan filsafat Yunani, hukum Romawi 
maupun hukum buatan manusia lainnya. Menurut Sarakhsi 
bahwa keadilan dalam hukum Islam s merupakan langkah takwa 
yang paling mulia. Fakta ini dipertegas oleh al-Kasani yang 
mengatakan bahwa keadilan merupakan salah satu ketakwaan 
yang paling baik dan salah satu kewajiban yang paling penting 
setelah iman kepada Allah.21   

                                                             
 18Q.S al-Baqarah (2): 228.  
 19Q.S al-Nahl (16): 90.  
 20Q.S as-Syūra (42): 17.  
 21 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Penalaran 
Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum, diterjemahkan dari judul asli 
‘Philosophy of Islamic Law and the Orientalist A Comparative Study of 
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 Keadilan merupakan ikatan yang menyatukan 
masyarakat dan mentransformasi mereka ke dalam ikatan 
persaudaraan, sebagaimana yang ditegaskan oleh nabi bahwa 
setiap orang menjadi penjaga bagi yang lain dan 
bertanggungjawab atas kesejahteraan bersama.  
 Hukum Islam merupakan tali penolong yang kuat yang 
tidak dapat diputuskan, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran 
untuk selalu berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan 
berpecah belah.22 Penetapan hukum Islam itu adalah merupakan 
tali dari Allah, maka keadilan yang menjadi tujuannya adalah 
kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluk-Nya yang 
diaplikasikan dalam kehidupan sosial. 
 Tujuan yang ketiga adalah teralisasinya kemaslahatan 
manusia yang merupakan tujuan puncak hukum Islam. 
Kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam bukanlah 
kemaslahatan yang seiring dengan hawa nafsu tetapi 
kemaslahatan hakiki yang menyangkut kepentingan umum, 
bukan kepentingan pihak tertentu. Kemaslahatan hakiki yang 
hendak diwujudkan dalam penalaran hukum Islam adalah 
kemaslahatan yang berdasarkan pada nas-nas agama yang 
mengacu pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan 
keturunan. Kelima kemaslahatan ini terkait langsung dengan 
kehidupan manusia, sehingga jika kelima kemaslahatan ini tidak 
terealisasi, maka kehidupan manusia yang luhur dan sempurna 
tidak akan tercapai.23 

                                                                                                                              
Islamic Legal System’ oleh Yudian Wahyudi Asmin. Et al (Cet. I; 
Yogyakarta: Tiara vWacana Yogya, 1991), h. 81.  
 22Q.S  Ali Imran (3): 103. 
 23 Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan 
kelima hal tersebut. Agama misalnya, merupakan keharusan bagi manusia, 
dengan nilai-nilain kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia 
menjadi lebih tinggi derajatnya dari hewan. Sebab beragama merupakan ciri 
khas manusia. Untuk itu, memelihara dan mempertahankan kehidupan 
beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan inilah, maka 
berbagai macam ibadah disyariatkan dengan tujuan untuk membersihkan 
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 Sebagai sebuah kemaslahatan yang hakiki, maka 
memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan hanya dapat 
ditemukan landasannya dalam Alquran dan hadis dengan nas-
nasnya yang mu’tabarah atau kemaslahatan itu dinyatakan secara 
tegas oleh nas Alquran dan hadis. Mengungkap kemaslahatan 
yang terdapat dalam nas harus berpegang pada dua hal, yaitu; 
Pertama, berpegang pada petunjuk kebahasaan dan pemahaman 
kaidah bahasa Arab di mana  teks tersebut memiliki hubungan 
langsung dengan Alquran dan sunnah. Kedua, berpegang pada 
petunjuk nabi dalam memahami hukum-hukum dari Alquran 
dan penjelasan sunnah atas hukum-hukum Aquran itu.24 
 Untuk merealisasikan kemaslahatan manusia tersebut, 
dibutuhkan suatu kemampuan dan keahlian seorang mukalaf, 
baik dalam memahami penetapan hukum tersebut maupun  
dalam konteks pelaksanaan penetapan hukum tersebut. 
Penetapan hukum Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
hukum pembebanan terhadap seorang mukalaf, yaitu;  
 Pertama, bahwa pembebanan hukum baru dapat 
dibebankan kepada seorang mukalaf apabila yang bersangkutan 
dapat memahami dalil-dalil taklif serta memiliki kemampuan 
memahami nas-nas dan undang-undang yang dibebankan oleh 
Alquran dan sunnah langsung atau tidak langsung. Seseorang 
yang tidak mampu memahami dalil taklif tidak akan mampu 
melakukan apa-apa yang dibebankan kepadanya dan tujuannya 
tidak akan mengarah kepada yang dia maksudkan.  
 Kedua, pembebanan hukum baru dapat dipikul oleh 
seorang mukalaf apabila orang yang bersangkutan termasuk 
kategori orang yang ahli dalam menunaikan sesuatu yang 
dibebankan kepadanya. Sedangkan ahli menurut ahli usul terdiri 
dari dua kategori yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada’. Ahliyatul 

                                                                                                                              
jiwa  dan menumbuhkan  semangat  keberagamaan.  Lihat Zahrah, Ushul..., 
h. 549. 

24Abu Zahrah...,  h. 5482. 
 



Sejarah Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam                                                109 

 
wujub adalah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan 
kewajiban, dasar keahliyaannya adalah kekhususan yang 
diciptakan Allah kepada manusia dan menjadi kekhususan dari 
makhluk lain. Sedangkan ahliyatul ada’ adalah kelayakan seorang 
mukalf agar perbuatannya dapat dianggap dan dipandang 
menurut syara’.25  
B. Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam  
 Sejarah penalaran filosofis dalam hukum Islam 
sesungguhnya telah ditunjukkan oleh nabi ketika mengizinkan 
Muaz bin Jamal untuk berijtihad di negeri Yaman jika ia tidak 
menemukan dasarnya dalam Alquran dan hadis, bahkan dalam 
beberapa kasus, nabi sendiri melakukan proses penalaran jika 
belum turun ayat, seperti dalam kasus penempatan pasukan 
pada perang Badr yang dipertanyakan oleh Hubbab bin Munzir 
lalu nabi menjawab bahwa strategi perang tersebut adalah bukan 
berdasarkan petunjuk wahyu melainkan hasil penalarannya 
sendiri.  Kasus lain seperti tawanan perang Badr, nabi 
meminta pertimbangan Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab 
yang menurut Umar demi kemaslahatan maka tawanan itu harus 
dibunuh karena berbahaya jika dilepas tetapi menurut Abu 
Bakar bahwa  melepas tawanan itu lebih strategis bagi 
pengembangan kekuatan kaum muslimin yang diperlukan 
adalah mengambil fidyah atau tebusan dari mereka. Dalam kasus 
ini, nabi memilih pendapat Abu Bakr setelah 
mempertimbangkan kemaslahatan, kemudian turun ayat yang 
memperingatkan nabi dan menerangkan bahwa dalam kondisi 
itu pendapat Umar lebih tepat.26   
 Khalifah Umar bin al-Khattab dalam beberapa kasus 
hukum banyak melakukan penalaran filosofis seperti 
penghapusan hukum potong tangan terhadap pencuri, zakat  

                                                             
 25Nasrun Haroen. Usul Fikih (Cet. 1 ; Jakarta L PT Lagos Wacana 
Ilmu, 1997), h. 308.   

26  Mun’im A. Sirri. Sejarah Fiqh Islam (Cet. 1; Surabaya: Risalah 
Gusti, 1995), h. 28-29.  
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bagi muallaf, zakat kuda dan mengenai talak tiga. 27  Corak 
penalaran filosofis ini didasari oleh suatu ilat yang menghendaki 
adanya perubahan hukum yang disesuaikan dengan situasi 
masyarakat yang terjadi saat itu.  
 Penalaran filosofis ini tidak hanya berkembang di 
kalangan sahabat tetapi juga di kalangan tabi’in dan masa 
sesudahnya, yang dalam sejarah hukum Islam dikenal sebagai 
kelompok ahlur ra’y dan kelompok ahlul hadis.28 Pada masa ini, 
para pemikir hukum Islam memfokuskan penalaran mereka 
terhadap maslahah yang pada awal penggunaan istilah maslahah 
diorientasikan pada makna kebaikan dan kemanfaatan.  
 Istilah maslahah pada awalnya dihubungkan dengan 
Malik bin Anas dan belum menjadi istilah teknis di bidang 
hukum tetapi perkembangan konsep maslahah pasca Syafi’i 
merupakan kelanjutan dari metode-metode penalaran awal 
apalagi batasan metode penalaran hukum Syafi’i mengenai 
sumber-sumber hukum dan penalaran hukum harus 

                                                             
27  Lihat lebih lanjut dalam Dr. Yusuf Qardawy. Keluasan Dan 

Keluwesan Hukum Islam. Diterjemahkan dari judul asli: Awamilu As-Sa’ah wa 
al-Murunah fi As-Syari’ah al-Islamiyah oleh Dr. HS. Agil Husin al-
Munawwar, MA (Cet. 1; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 75-77. 

28  Ahlur ra’y adalah kelompok yang berani menggunakan akal, 
berkembang di Irak. Ahlul hadis adalah kelompok yang terikat dengan teks 
harfiah Alquran dan hadis, berkembang di Hijaz. Sebenarnya aliran ahlul 
hadis bukanlah aliran yang sama sekali menghindari penggunaan akal, 
ketawaduaan mereka melahirkan sikap hati-hati dalam menggunakan akal 
dan mengutamakan ajaran wahyu. Said bin al-Musayyab adalah tabi’in 
panutan aliran ini yang kemudian diwarisi oleh Malik, Syafi’i, Ahmad dan 
Daud dan Ahmad bin Hanbal dan Daud terkenal berpendirian keras dalam 
berpegang pada metode berpikir ahlul hadis. Sebaliknya, ahlu ra’y tidak 
meninggalkan hadis, hanya mereka dalam melihat kasus penetapan hukum 
berpendapat bahwa nas syariah itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk 
mendatangan kemaslahatan manusia melalui proses penta’lilan hukum. Dr. 
Muh. Zuhri. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 66. 
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dihubungkan dengan teks-teks wahyu melalui kiyas telah 
mendominasi konsep-konsep lain. 
 Al-Juwaini menjelaskan bahwa validitas penalaran yang 
didasarkan pada maslahah menimbulkan tiga aliran penalaran 
yaitu: Pertama, sejumlah pengikut Syafi’i dan mutakallimin yang 
mempertahankan bahwa maslahah yang dapat diterima hanyalah 
maslahah yang mempunyai landasan tekstual atau asl. Aliran 
penalaran yang kedua dikaitkan kepada Syafi’i dan mayoritas 
pengikut Hanafi, mereka yakin bahwa sekalipun maslahah tidak 
didukung oleh landasan spesifik masih dapat digunakan asalkan 
sama dengan masalih yang secara bulat diterima atau didukung 
oleh nas. Ketiga, dikaitkan kepada Malik bin Anas yang 
berpengang bahwa maslahah diadakan tanpa adanya 
pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah maslahah 
itu terkait dengan teks (nas) atau tidak. 29 
 Perkembangan penalaran filosofis dalam bidang hukum 
ini, selanjutnya banyak diwarnai oleh penalaran teologis aliran 
Asy’ariyah dan Mu’tazilah. Fokus penalaran aliran-aliran ini 
adalah dikaikan dengan hukum Tuhan apakah disyariatkan 
berdasarkan ilat atau kausa tertentu atau tidak. Kelompok 
Asyariyyah berpendapat bahwa pensyariatan hukum syariah tidak 
dikaitkan dengan ilat atau sebab tertentu karena hal itu dapat 
mengurangi sifat kesempurnaan Allah. Sedangkan kelompok 
Mu’tazilah berpendapat bahwa  hukum Allah dikaitkan dengan 
tujuan yang mendorong Allah memberikan sesuatu yang sesuai 
dengan kemaslahatan manusia. Alasannya adalah jika tidak 
punya tujuan maka hal itu menjadi sia-sia dan perbuatan sia-sia 
tidak dapat dihubungkan dengan Allah.30 
 Di kalangan ahli hukum Islam, dalam kaitan dengan 
penta’lilan dan maslahah sebagai maqashid syari’ah tidak 

                                                             
29 Yudian, Filsafat..., h. 155. 
30Asafri Jaya. Konsep Maqasid Syariah menurut AL-Syatibi. Ed. 1. (Cet. 

1; Jakara: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 57-58.  
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ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi Asy’ariyah 
dan mereka yang berteologi Mu’tazilah. Namun, konsep 
penalaran  maqashid syari’ah dalam arti penta’lilan hukum dan 
maslahah ini kemudian banyak dipengaruhi oleh penalaran-
penalaran filosofis Abu Hasan al-Basri dan al-Ghazali termasuk 
Fakhruddin al-Razi sampai kepada Abu Ishaq al-Syatibi yang 
terkenal dengan penalaran filosofisnya yaitu konsep maqashid 
syari’ah dalam arti tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia.31 
 Salah satu faktor yang mendorong perkembangan 
penalaran filosofis dalam wacana hukum Islam adalah karena 
adanya perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. 
Intensitas perubahan sosial tersebut seringkali menimbulkan 
implikasi yang besar sehingga mempengaruhi berbagai konsepsi 
dan lembaga-lembaga hukum. Karena itu, pendekatan filsafat 
terhadap hukum Islam sangat dibutuhkan oleh karena hukum 
Islam dianggap sebagai hukum abadi dan hukum yang dapat 
beradaptasi dalam konteks perubahan sosial dan modernisme. 

Itulah sebabnya para islamis seperti C.S. Hurgronje dan 
J. Schact dan kebanyakan juris muslim yang hadis oriented 
(tradisional) tetap mempertahankan bahwa dalam konsep 
hukum Islam, sifat perkembangan metodologinya itu adalah 

                                                             
31 Al-Ghazali menjelaskan pengertian esensial maslahah yaitu suatu 

ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan menyingkirkan sesuatu 
yang keji sebagaimana yang menjadi tujuan (maqashid) pencipta, sehingga 
yang dimaksud dengan maslahah adalah pemeliharaan dari maksud hukum 
yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan 
dan kekayaan. Klasifikasi dan definisi yang dikemukakan oleh al-Ghazali 
telah diikuti oleh sejumlah pakar hukum dan memberi pengaruh yang kuat 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwa kitab al-Mu’tamad 
karya Hasan al-Basri dan al-Mustasfa karya al-Ghazali masih merupakan 
sumber utama yang berpengaruh bagi para penulis hokum kemudian, sehigga 
muncul karya monumental al-Razi yaitu al-Mahsul yang mengkombinasikan 
dua kitab di atas dan merumuskan sejumlah konsep baru, karya al-Razi ini 
memberi pengaruh bagi karya-karya hukum belakangan. Yudian, Filsafat..., h. 
158, 163, 229.  
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abadi karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. 
Berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh ahli 
keislaman seperti Linant de Bellefonds dan mayoritas reformis 
dan juris muslim seperti Subhi Mahmassani yang berpendapat 
bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai salah satu pertimbangan 
maslahah demikian pula dengan fleksibilitas hukum Islam dalam 
praktek dan penekanan pada ijtihad cukup menunjukkan bahwa 
hukum Islam  bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.32 
 Perkembangan penalaran filosofis hukum Islam telah 
diinspirasi oleh berbagai doktrinasi dari tujuanya yang pasti yaitu 
kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, ia juga 
harus difahami dan dimengerti, sehingga dapat dilaksanakan 
secara baik dan benar dan dalam konteks inilah hukum Islam 
akan melindungi segenap manusia dari berbagai pengaruh hawa 
nafsu. 33  Karena itu, hukum Islam harus mampu menjawab 
segala persoalan hidup yang dihadapi umat manusia, dan untuk 
itu penalaran filosofis terhadap kandungan falsafah syari’ah dan 
falsafah tasyri harus selalu ada dalam hukum Islam. 34 
 Penalaran filosofis dengan prinsip-prinsip logika dalam 
hukum Islam telah dimulai pada masa Umar bin Khattab yang 
banyak menggunakan rasio dengan menjadikan realitas sosial 
kemasyarakatan sebagai ilat hukum dalam menetapkan hukum 
Islam. Rasionalisme Umar bin Khattab ini kemudian banyak 

                                                             
32 Yudian W Asmin, MA. Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial 

karya Dr. Khalid Mas’ud dengan judul asli ”Islamic Legal Philosopy. (Cet. 1;  
Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 23-24. 

33 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah (II; Bairut: 
Dar al-Maarif, t.th), h. 5. 

34 Falsafah syari’ah adalah penalaran filsafat yang diungkapkan dari 
materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayat, uqubah dll. 
Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Sedangkan 
falsafah tasyri adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau 
menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan 
tujuan penetapan hukum Islam. Djamil, Filsafat..., h. 16.  
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mempengaruhi aliran rasional atau ahlu al-ra’yi dalam sejarah 
penalaran hukum Islam.  
 Penggunaan penalaran untuk menentukan hukum dalam 
hukum Islam, kemudian mengalami perkembangan sekitar abad 
pertengahan yang bertujuan tidak hanya untuk menggali 
hukum-hukum yang terkandung dari dalil-dalil zanniy al-dalalah  
melainkan untuk menggali hukum-hukum dari persoalan yang 
tidak terdapat dalilnya dalam Alquran maupun hadis melalui 
proses penetapan hukum berdasakan metode yang telah dikenal 
dalam ilmu usul fikih. 
C. Corak Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam 
 Penalaran filosofis dalam hukum Islam memiliki corak 
yang khas yang bertujuan menangkap nilai-nilai maslahat yang 
terkandung dalam nas dengan mempertimbangkan realitas 
sosial yang berkembang dalam masyarakat. Corak penalaran 
filosofis dalam Islam tumbuh pada masa awal lahirnya hukum 
Islam kemudian mengalami perkembangan seiring 
perkembangan fikih. Corak penalaran filosofis ini dibangun dari 
rasionalitas dengan tetap menjadikan nas sebagai dasar dalam 
memahami maksud-maksud yang terkandung di dalamnya 
maupun makna lain yang terdapat di balik nas tersebut.  
 Sebagai sumber tasyri ketiga, maka fikih atau ijtihad 
memiliki objek yang tidak diatur secara tegas dalam nas, baik 
Alquran maupun sunnah serta masalah-masalah yang sama 
sekali tidak mempunyai landasan nas yang dalam istilah Wahab 
Khallaf disebut ma la nassa fih.35 Mengacu kepada objek ijtihad 
tersebut, maka terdapat dua corak penalaran filosofis dalam 
hukum Islam yang di dalamnya terdapat metode-metode ijtihad 
yang perlu dikembangkan.  Kedua corak penalaran filosofis 
tersebut adalah corak penalaran ta’lili dan corak penalaran 
istislahi.  
 

                                                             
 35Lihat dalam Asafri, Konsep..., h. 132.  
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1. Penalaran Ta’lili 

 Kata ta’lili berasal dari kata ilat yang berarti sesuatu yang 
menjadi sebab hukum atau suatu ketetapan hukum yang 
berdasar pada maksud Syâri‘ yang memiliki ilat tertentu  sebagai  
sesuatu yang menjadi sebab atau yang  melatarbelakanginya.36 
Secara etimologi ilat berarti nama bagi sesuatu yang 
menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan 
keberadaannya. Misalnya luka atau penyakit itu dikatakan ilat 
karena dengan adanya “penyakit” tersebut tubuh manusia 
berubah dari sehat menjadi sakit. Oleh sebab itu apabila 

dikatakan اعتل فلان, maka hal itu berarti keadaannya berubah dari 

sehat menjadi sakit. Kalangan pakar usul fikih menyebutkan 
beberapa sinonim dari term  ilat di antaranya yaitu: Al-sabab, al-
imarah, al-da’iy, al-mustad’iy, al-baits, al-hamil, al-manath, al-dalil, al-
muqtady, al-muwjib dan al-muatssir.37 

Terkait dengan pengertian ilat di atas, maka Imam al-
Baydhawi mengatakan bahwa ilat adalah suatu sifat (yang 
berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum. Sebagai 
pengenal bagi suatu hukum, maka apabila terdapat suatu ilat 
pada sesuatu, maka hukum pun ada, karena dari keberadaan ilat 
itulah hukum itu bisa dikenal. Kalimat “sifat pengenal” dalam 
rumusan definisi tersebut, menurut mereka, sebagai tanda atau 
indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamar itu 
diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam 
khamar.  

Sedangkan menurut Badran Abu al-Aynayn ilat adalah 
sifat yang jelas, terukur dan memiliki relevansi dalam penetapan 
hukum. Sementara, al-Yasa Abu Bakar merumuskan pengertian 
ilat sebagai suatu keadaan atau sifat yang jelas, yang relatif dapat 

                                                             
 36Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyrî‘ al-Islami fî Ma La Nas 
Fîh (Cet. VI; Kuwait: Dar al-Qolam li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1993), h. 49. 

37  Lihat Badruddin al-Dzarkasyi, al-Bahr al-Muhit, jilid V (Beirut: 
Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1982), h. 150. 
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diukur dan mengandung relevansi, sehingga kuat dugaan ilat 
itulah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan oleh 
Allah atau rasul-Nya.38  

Berdasarkan pengertian ilat di atas, maka dapat dapat 
difahami bahwa ilat itu adalah suatu sifat yang jelas dan nyata 
yang dapat dicerna dan dideteksi oleh indera manusia, memiliki 
substansi tertentu dan terukur serta memiliki relevansi dalam 
penetapan hukum. Untuk itu, menurut para ahli usul fikih, ilat 
sebagai sebab dalam penetapan hukum memiliki beberapa 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu; 39   
a) Ilat itu harus mengandung motivasi hukum, bukan sekedar 

tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi ilat 
adalah sebagai bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, 
yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. 

b) Ilat itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. 
Maksudnya adalah bahwa ilat itu memiliki hakikat tertentu 
dan terbatas, berlaku untuk setiap orang dan keadaan. 
Misalnya, pembunuhan merupakan ilat yang menghalangi 
seseorang mendapatkan harta warisan dari orang yang dia 
bunuh. Ilat ini bisa diterapkan kepada pembunuh dalam 
kasus wasiat. 

c) Ilat itu jelas, nyata dan bisa ditangkap oleh indera manusia, 
karena ilat merupakan pertanda adanya hukum. Apabila ilat 
itu tidak nyata, tidak jelas, dan tidak bisa ditangkap oleh 
indera manusia, maka sifat seperti ini tidak bisa dijadikan ilat. 
Contoh “sukarela” dalam transaksi jual beli. Sifat tersebut 
tidak bisa dijadikan ilat yang menyebabkan pemindahan hak 
milik dalam jual beli, karena ‘sukarela” itu masalah batin yang 
sulit diindera.  

                                                             
38 Al-Yasa Abu Bakar, ”Teori ‘illat dan Penalaran Ta’lili”, dalam 

Tjun Surjaman (Editor),  Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek 
(Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991), h, 179. 

39 Muhammad Abu Zahrah, Usul fikih (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 
t.th.), h. 223-225. 
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d) Ilat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya, 

ilat yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai 
dengan hukum itu. 

e) Ilat itu tidak bertentangan dengan nas dan ijma’  
f) Ilat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. 

Maksudnya, apabila tidak ada ilat, maka hukumnya pun 
hilang karena suatu hukum harus berporos pada ilatnya.  

g) Ilat itu tidak datang belakangan dari hukum ashl. Artinya, 
hukumnya telah ada baru datang ilatnya kemudian. 

h) Ilat itu tidak bertentangan dengan ilat lain yang posisinya 
lebih kuat. 

i) Ilat itu bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain.  
 Mengacu kepada pengertian ilat di atas, maka penalaran 
ta’lili adalah suatu bentuk penalaran yang didukung oleh sebuah 
kenyataan bahwa nas Alquran maupun hadis dalam 
penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi 
dengan penyebutan ilat-ilat hukum. 40  Atas dasar ilat yang 
terkandung di dalam suatu nas, maka permasalahan-
permasalahan hukum yang muncul diusahakan pemecahannya 
melalui penalaran ilat yang terdapat dalam suatu nas. Penalaran 
ilat dalam usul fikih dikenal dengan metode kiyas dan istihsan. 
a. Metode kiyas  
 Secara bahasa kiyas berarti mengukur, menyamakan 
dan menghimpun. Kiyas didefinisikan oleh para ulama dengan 
redaksi bahasa yang agak berbeda-beda namun memiliki 
kesamaan maksud, antara lain definisi yang dikemukakan oleh 
Wahab Khallaf bahwa kiyas adalah upaya menghubungkan 
suatu yang tidak ada nasnya tentang hukum dengan peristiwa 
yang ada nas hukumnya karena terdapat persmaan ilat.41 

                                                             
 40 Muhammad Mustafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkam (Beirut: Dar al-
Nahdah al-Arabiyyah, 1981), h. 14-15.  
 41 Khallaf, Ilm...., h. 52.   
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 Sebagai metode ijtihad, kiyas dipakai oleh hampir 
semua mazhab dalam hukum Islam karena kiyas termasuk dalil 
yang disepakati setelah Alquran, sunnah, dan ijma’. Sebagai dalil 
yang disepakati, penggunaan kiyas dapat dilihat dari beberapa 
pertimbangan antara lain adalah; a) adanya kedekatan antara 
kiyas dengan sumber nas hukum dalam mekanisme penalaran 
ta’lili (ilat hukum), b) kiyas merupakan sarana penggalian hukum 
dari hukum-hukum yang ada nasnya terhadap hukum-hukum 
yang tidak ada nasnya dengan menggunakan penalaran ta’lili, c) 
penalaran analogis atau kiyas memiliki landasan dan dasar dalam 
Alquran sebagaimana terdapat dalam surah an-Nisa ayat 59. 
 Karena itu, dapat difahami bahwa kiyas sebagai 
metode penalaran hukum ta’lili merupakan upaya nalar yang 
memiliki kedekatan hubungan dengan nas  yang harus 
dipertajam berdasarkan tujuan syariat, sehingga kiyas akan selalu 
dinamis dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang 
muncul di kalangan masyarakat dengan berdasar pada upaya 
merealisasikan kemaslaahatn tersebut.  
 Penggunaan kiyas sebagai metode penalaran ta’lili 
berbeda-beda di kalangan fukaha, yaitu;  Pertama, kelompok 
jumhur ulama memandang bahwa kiyas dapat dijadikan sebagai 
dalil syara’ dalam hal-hal yang tidak ditemukan nasnya, baik 
dalam Alquran maupun dalam hadis dan ijma ulama. 
Penggunaannya tidak berlebih-lebihan, dalam batas-batas 
kewajaran. Kedua, kelompok Zahiriyah dan Syi’ah Imamiyah 
menolak penggunaannya secara mutlak. Zahiriyah berpendapat 
bahwa penemuan ilat atas suatu hukum tidak perlu, juga tidak 
perlu mengetahui tujuan ditetapkan suatu hukum syara. Ketiga, 
kelompok yang menggunakan kiyas secara luas dan longgar. 
Kelompok ini kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih 
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tinggi terhadap kiyas, sehingga terkesan membatasi keumuman 
ayat Alquran atau sunah.42    

Ketiga kelompok ulama di atas dalam upaya 
penggunaan kiyas sebagai dalil dalam merumuskan hukum 
syara’, pada dasarnya terbagi dua, yaitu kelompok yang 
menerima dan kelompok yang menolak penggunaanya dan 
ilatlah yang merupakan titik permasalahan apakah harus 
diketahui ilat suatu hukum atau tidak perlu. Ilat sendiri dapat 
diketahui dengan tiga cara: 

a. Nas bersama ilat, apabila diketahui terdapat ilat pada suatu 
nas, langsung atau tidak langsung, maka tidak perlu 
melakukan upaya untuk  mengetahui ilatnya. 

b. Ijma, apabila tidak ada nas atas suatu ilat, maka para 
mujtahid melakukan kesepakatan atas suatu ilat hukum, 
seperti penetapan menikahkan anak gadis yang masih kecil 
oleh wali mujbirnya dan janda yang masih kecil. 

c. Ijtihad, upaya untuk mengetahui ilat hukum, sifat-sifat yang 
terkandung di dalamnya dan menyandarkan serta 
memperhatikan sifat tersebut dan kesetaraannya.43   

 Para ulama berbeda pendapat dalam melihat esensi 
suatu ilat hubungannya dengan hukum. Misalnya, Ahlul Haq 
dari ulama Syi’ah berpendapat bahwa ilat berarti pemberi tahu 
bagi hukum. Khamar memiliki sifat memabukkan dan inilah 
sebagai ilat keharaman khamar. Sifat tersebut sebagai pemberi 
tahu bagi haramnya khamar. Dengan demikian, hukum itu ada 
karena adanya sifat tersebut, bukan dengan adanya nas, kalau 
ilat sudah ditemukan pada suatu hukum asal, maka dapat 

                                                             
42 Amir Syarifuddin, Ushul Fikihi, Jilid I. (Cat. I; Jakarta: Logos 

 Wacana Ilmu, 1997), h, 150.  
43 Muhammad Fārūq al-Nubhān, Mabādi’u al-Ṣaqāfat al-Islāmiyah  

(Cet. I; al-Kuwayt: Dār al-Buḥūṣ al-‘Ilmiyyah, 1394 H, 1974), h. 269.  
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diketahui hukumnya meskipun belum ada nas yang 
mengatakannya.44  
Pendapat ini, meskipun tidak mengabaikan siapa dibelakang 
nas, tetapi terkesan mengabaikan teks nas, kehadiran nas hanya 
sekedar konfirmasi. 

Sementara itu ulama Hanafi berpendapat bahwa ilat itu 
memang mengantar akal untuk mengetahui adanya hukum, 
namun yang menetapkan hukum itu adalah nas itu sendiri, 
bukan sifat ilat yang menjadi sebab sebagai pemberi tahu, nas 
itulah yang menjadikan adanya hukum. Sedangkan golongan 
Muktazilah mengatakan ilat itu adalah sesuatu yang berpengaruh 
terhadap hukum, yang didasarkan kepada dua hal, yaitu sesuatu 
yang mendatangkan kemaslahatan menunjukkan keharusan 
berbuat dan jika mengandung kemudaratan menujukkan 
keharusan untuk meninggalkannya.45  

Meskipun terdapat perbedaan, namun semuanya melihat 
bahwa hukum Islam tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat 
manusia. Artinya kemaslahatan itu dapat diraih melalui ketaatan 
terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Oleh karena, 
hukum Islam itu disyariatkan seluruhnya untuk kemaslahatan 
manusia yang dibina atas ilat yang terdapat padanya. Semua 
hukum disyariatkan tidak ada yang tanpa ilat. Kalau ilat tidak 
ada, maka hukum tidak dapat ditetapkan pada peristiwa 
tersebut.46  

                                                             
44Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 172. 
45Amir Syarifuddin..., h. 172. 
46Hukum tersebut terbagi dua, pertama hukum yang ilatnya hanya 

diketahui oleh Allah sendiri dan tidak ada jalan untuk mengetahui ilat-ilat itu. 
Hal itu dimaksudkan untuk menguji manusia, apakah mereka taat terhadap 
hukum-hukum tersebut, walaupun mereka tidak mengetahui ilat yang 
dijadikan dasar menetapkan hukum-hukum itu. Hukum-hukum seperti itu 
disebut ta’abudiyah. H.A. Jazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh, Metodologi Hukum 
Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Rraja Grafindo Persada, 2000), h. 50.  
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Dalam kaitannya dengan kemaslahatan, maka 

memahami nas melalui kiyas harus berpegang pada dua hal, 
yaitu; Pertama, petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah 
bahasa Arab dari teks tersebut dalam hubungannya dengan 
Alquran dan sunnah. Kedua, petunjuk nabi dalam memahami 
hukum-hukum dari Alquran dan penjelasan sunnah atas 
hukum-hukum Alquran itu.47 

Nas Alquran dan Sunnah dari segi dalalah dan wurudnya 
(penunjukan makna dan datangnya) dapat dibagi dua, yaitu 
qath’i (pasti) dan zanniy (dugaan). Sedang nas qath’i itu sendiri 
bisa digolongkan menjadi tiga: kalamiyyah, usuliyyah, dan 
fiqhiyyah.48  Kalamiyyah ialah naqliyah semata, dan dalam hal ini 
yang benar hanya satu, maka barangsiapa yang melakukan 
kesalahan terhadap hal ini, ia berdosa. Nas jenis ini di antaranya 
tentang kejadian alam dan penetapan wajib adanya Allah dan 
sifat-sifat-Nya, diutusnya para rasul, mempercayai mereka dan 
mu’jizat-mu’jizatnya dan sebagainya. Kemudian apabila 
kesalahan seseorang itu mengenai keimanan kepada Allah dan 
rasul-Nya maka yang bersalah itu kafir, kalau tidak maka ia 
berdosa dari segi bahwa ia menyimpang dari kebenaran dan 
tersesat. 

Adapun ushuliyyah adalah seperti ijma’ dan kiyas serta 
khabar ahad sebagai hujjah, maka masalah-masalah ini dalil-
dalilnya adalah qath’iyyah. Orang yang menyalahinya adalah 
berdosa. Mengenai masalah fikihiyah yang termasuk keadaan 
qoth’i yaitu shalat 5 waktu, zakat, puasa, pengharaman zina, 
pembunuhan, pencurian, minun khamar/ arak dan semua yang 
diketahui secara pasti dari agama Allah. Maka yang benar dari 
masalah-masalah itu adalah satu, dan itulah yang diketahui, 
sedang orang yang menyalahinya adalah berdosa.  

                                                             
47Amir Syarifuddin, Ushul..., h. 2. 
48Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2005),  h. 218. 
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Dalam pandangan  al-Raysuni, nas dan malahat 

memiliki keterkaitan yang sangat dekat, sebagaimana 
perbincangan tentang masalah akal dan naql, malah konsep nas 
dan maslahat itu sendiri sebenarnya salah satu cabang dari 
pembahasan penggunaan akal dalam membuat tafsiran terhadap 
nas (naql). 49 Konsep ini secara umum mulai diperdebatkan 
dengan kemunculan penulisan konsep penalaran Najmuddin al-
Thufi,50 dalam kaitannya dengan kedudukan maslahat terhadap 
nasa yang dipopulerkan pula oleh Rashid Ridha dan Jamaluddin 
al-Qasimi pada awal abad ke-20 dan diteruskan pada 
pertengahan abad ke-20 oleh Mustafa Zaid dan Abdul Wahab 
Khallaf.  

Secara umum banyak kalangan penulis-penulis dan ahli 
pikir pada masa kini yang terkesan dengan penalaran al-Thufi 
ini yang mengutamakan maslahat atas nas. Dalam arti bahwa 
nas adalah satu alat untuk merealisasikan maslahat dalam 
masyarakat manusia, nas dan syariat hanyalah satu kaidah Allah 
untuk menyempurnakan kehidupan manusia. 

Penalaran seperti ini tentunya ditentang oleh golongan 
Usuliyyun Salafiyyun yang berpegang kepada nas tanpa 
memandang maslahat yang menjadi tujuan kepada nas. Ini 
berarti, apabila zahir nas itu tidak membawa maslahat, ia tetap 
wajib diikuti sesuai dengan sifat mukmin yang mendengar dan 
patuh kepada perintah Allah. Menurut Raysuni, perlu dibedakan 
perbincangan mengenai konsep nas dan maslahat dengan 
mengetahui dua hal, yaitu; a) isu-isu dan permasalahan yang 

                                                             
49Ahmad Al-Raisyuni, Nazriyah al maqasid inda Imam asy Syatibi. Dar 

al-‘Amiyah lil Kitab al-Islami. 19950, h. 22-44. 
50Nama lengkapnya Sulaiman bin Abdul Qawy bin Sai’d at-Thufi 

ash-Sharshari Najmuddin. Di antara karyanya: Mukhtashar al-Raudhah wa 
Syarhuhu dan al-Iksar fi Qawaid at-Tafsir. Wafat tahun 716 H. Lihat at-Thufi, 
Syarh Mukhtashar ar-Raudah, Juz I, (Tahkik Ibrahim Ali Ibrahim, tp, t.th), h. 
21. 
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telah ditentukan dengan jelas oleh nas dan hukum-hukumnya 
telah dinyatakan secara terperinci, b) isu-isu yang baru yang 
belum ditentukan dengan nas-nas yang jelas atau secara 
langsung. 

Perbincangan konsep nas dan maslahat yang 
berlangsung pada hari ini sebenarnya melibatkan kepada skala 
pertama yang agak berlawanan dengan maslahat. Sedangkan 
skala  kedua jarang sekali diperbincangkan, dan sekiranya 
dibahas tidak terdapat pertentangan di antara maslahat dan nas 
karena lebih kepada penggunaan ijtihad para ulama. 

Adapun kedudukan syariah yang bertujuan membawa 
maslahat adalah satu hal yang diakui oleh semua pihak, bahkan 
para ulama dari semua mazhab kecuali mazhab Zahiriyyah 
sepakat bahwa inilah tujuan syariat diturunkan oleh Allah. Di 
antara kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ulama 
yang menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk membawa 
maslahat ialah; a) syariat datang untuk membawa maslahat (jalb 
al-masalih) dan menolak kemudharatan (dar’u al-mafasid), b) 
syariat membawa manfaat, c) syariat bertujuan membawa 
maslahat dan berusaha memaksimumkannya serta menolak 
kemudharatan dan berusaha meminimumkannya, d) syariat 
difardhukan untuk maslahat hamba baik untuk jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Karena syariat didasarkan atas kemaslahatan umat, 
olehnya itu harus bersifat adil, mengandung rahmat dan 
membawa maslahat kepada seluruh dunia, sehingga Najmuddin 
al-Thufi sendiri yang dikatakan terlalu mengutamakan maslahat 
pun mengakui bahwa semua perintah-perintah Allah di dalam 
Alquran tidak bertujuan kecuali untuk maslahat manusia. Begitu 
juga dengan sunnah yang berperan sama seperti Alquran karena 
ia tidak lain kecuali penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran. 

Perdebatan ulama mengenai apakah maslahat 
merupakan sumber hukum tersendiri yang terpisah dari 
sumber-sumber hukum lain yang telah disepakati seperti ijma' 
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dan kiyas setelah Alquran dan sunnah? Atau apakah sebenarnya 
esensi dari syariat sudah mengandung hakikat maslahat yang 
diinginkan? Jawaban atas permasalahan ini sudah tentu sangat 
luas dan sangat memerlukan penelitian yang komprehensif. 

Al-Buty dalam masterpiecenya menegaskan bahwa dua 
pertanyaan tersebut di atas sebenarnya tidak perlu 
diparadoksikan karena kedua pertanyaan tersebut
 sebenarnya hanya perdebatan yang bersifat lafzan la 
ma'nan karena ulama telah sepakat,51 bahwa seandainya asumsi 
pertama yang dipegang, maka ulama jelas telah  
menetapkan bahwa maslahat merupakan  sumber hukum 
tersendiri yang yang berdiri sendiri dan harus tetap dalam 
konteks batasan-batasan syariat atau nas.52 

Al-Buty pada tahun 1965 dalam disertasinya yang diberi 
judul “Dawabit al-Maslahah”, secara gamblang memaparkan 
kriteria penggunaan maslahat sebagai metode pengambilan 
hukum, yaitu: a) tidak bertentangan dengan maqasid syariat yang 

                                                             
51 Satu-satunya yuris Islam klasik yang bertentangan dengan 

pendapat  jumhur adalah Sulaiman Najmuddin Abd Al-Qowiy Al-Thufiy, 
Ulama abad VII H. Dengan pendapatnya yang kontroversial untuk 
mengedepankan Mashlahah Aqliyah secara mutlak tanpa harus 
dikomparasikan dengan nas-nas yang qot'iy. Muhammad Khalid Mas'ud, 
Filsafat Hukum Islam (Penerbit Pustaka ; Bandung 1996), h. 179, 191,192 dan 
200. 

52Jumhur Muslimin menyepakati bahwa akal manusia tidak punya 
otoritas untuk menentukan mana yg baik dan mana yang buruk terhadap 
masalah ubudiyyah kecuali setelah datangnya syari'ah, hal ini bukan berarti 
datangnya syariah mereduksi peran dan eksistensi akal manusia. Karena, 
semua ketentuan syari'ah pada akhirnya akan terbukti selalu selaras dengan 
akal dan fitroh manusia yang salim dan syari'ah juga selalu menantang 
manusia untuk bisa mendatngkan hokum baru kalau memang mampu. 
Otomatis, ini juga tidak bertentangan dengan pendapat kaum Mu'tazilah 
yang berpendapat bahwa akal bisa menentukan mana yang baik dan yang 
buruk. Lebih jelas tentang bagian ini lihat, Said ramadhan Al-Buty, Al-
Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah (Damsyik: Maktabah 
Amaliyyah, 1969), h. 63 & 108. 
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mencakup daruriyyat (maqasid al- khamsah), hajiyyat dan tahsiniyyat, 
b) tidak bertentangan dengan teks Alquran, c) tidak 
bertentangan dengan teks hadis, d) tidak bertentangan dengan 
kiyas sharih, e) tidak bertentangan dengan maslahat.53 

Dari konsepsi yang dipaparkan oleh Al-Buty di atas, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan maslahat 
sama sekali bukan untuk mereduksi, merekonstruksi ataupun 
mendekonstruksi substansi syariat sebagaimana yang sekarang 
populer di kalangan sebagian pemikir kontemporer, tetapi justru 
merupakan ruh dan sekaligus juga jasad dari bangunan syari'ah 
itu sendiri. Karena itu, hubungan antara nas dan maslahat dalam 
konteks perkembangan zaman memiliki relevansi yang sangat 
kuat sekalipun Alquran telah berhenti turun dan sunnah tidak 
mungkin bertambah, tapi diyakini bahwa semua persoalan telah 
diatur oleh kedua sumber hukum tersebut. 54 
 Jika difahami bahwa semua persoalan telah ada 
jawabannya dalam Alquran dan sunnah, maka akan tampak 
seperti sebuah paradoks, sebab ayat-ayat yang ada sangat 
terbatas sementara perkembangan dalam masyarakat 
menimbulkan berbagai persoalan baru yang kian kompleks, baik 
dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, kedokteran maupun 
bidang-bidang lainnya. Namun, jika dikatakan bahwa setiap 
persoalan bisa diselesaikan dengan menangkap ruh dari nas-nas 
tersebut, maka mungkin ada benarnya dan ruh yang dimaksud 
adalah maslahat. Karena itu, Menurut Said Agil Al-Munawwar, 
ada tiga unsur pokok yang berperan penting dalam merespons 
perkembangan zaman, yaitu:55  
 
 

                                                             
53Al-Buthi..., h. 107-278. 
54 Q.S. Al-Maidah (5): 3 
55Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 

Editor: Hasan M. Noer, Musyafa–Ullah (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), 
h. 24-27.  
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1) Keluwesan sumber hukum Islam 

Alquran sebagai sumber pertama dan utama hukum 
Islam di samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci 
dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung 
hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan 
mempunyai potensi untuk berkembang. 

Ayat-ayat yang mengandung hukum dalam Alquran 
mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi 
muamalah. Hal yang menyangkut ibadah, meski pada umumnya 
disebutkan pokok-pokoknya saja dalam Alquran, tapi dijelaskan 
secara rinci oleh rasulullah dalam sunnahnya. Sedangkan dalam 
bidang muamalat dan ini yang terbanyak jumlahnya namun 
hanya sebagian kecil yang dinyatakan secara tegas dan rinci 
justru kebanyakan dijelaskan secara global, sehingga masih 
sangat terbuka untuk menerima berbagai penalaran baru yang 
lebih relevan. 

Di samping itu, pada umumnya ayat-ayat hukum di 
bidang muamalat itu diisyaratkan dengan hikmah atau ilat 
(sebab). Oleh karena itu, ayat-ayat hukum selalu terbuka untuk 
dikembangkan melalui berbagai metode seperti ijma’, kiyas, 
istihsan, dan mashlahah mursalah. Jadi, jelas bahwa sumber hukum 
Islam, Alquran dan sunnah, mengandung potensi untuk 
berkembang. Namun pengembangannya bergantung pada 
faktor ijtihad berdasarkan keahlian seseorang. 

2) Semangat ijtihad berdasarkan keahlian. 
Setelah rasulullah wafat, maka motor perkembangan 

hukum Islam yang sangat pesat terletak di tangan para mujtahid. 
Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan rasulullah di 
bidang pembentukan hukum, para sahabat yang ahli dan 
berkecimpung di bidang fatwa, telah siap dan mampu 
menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ada 
ketegasan hukumnya di dalam wahyu. 

Perluasan Islam ke daerah-daerah baru, menghadirkan 
berbagai tantangan dan hambatan bagi para mujtahid, sehingga 
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memaksa mereka untuk tidak menafsirkan Alquran maupun 
sunnah secara tekstual melainkan secara kontekstual. Semangat 
ijtihad di kalangan sahabat kemudian diwarisi oleh tabi’in yaitu 
generasi setelah sahabat dan seterusnya oleh para mujtahid di 
zaman pertengahan dengan lahirnya imam mazhab fikih seperti 
Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin 
Hanbal.  

3) Berijtihad dengan metodologi usul fikih 
Usul fikih merupakan ilmu yang sangat strategis dalam 

kajian ilmu-ilmu Alquran maupun sunnah, melalui usul fikih, 
maka kajian substansial atas kedua sumber tersebut dapat 
dibedah dan dikembangkan secara lebih relevan dengan 
kebutuhan objektif manusia. Lebih dari itu, dengan berpegang 
kepada metode usul fikih, seorang mujtahid dapat memastikan 
posisi akal pikirannya dalam mencampuri hukum Allah karena 
usul fikih mencoba mengetengahkan batas kewenangan akal 
pikiran dalam memahami atau menalar wahyu. 

Dengan demikian, mak tantangan nas dalam 
mewujudkan maslahat sesungguhnya terletak di pundak para 
mujtahid, sebab nas (Alquran dan sunnah) itu diam dan tak 
mungkin bicara kalau tidak diajak bicara atau dinalar, dan tidak 
mungkin berguna tanpa digali hukum-hukumnya. Melalui 
semangat ijtihad yang tinggi, disertai dengan ilmu yang 
mendalam, para mujtahid seharusnya mampu menjembatani 
perkembangan sosial atau maslahat di satu sisi dan nuansa 
tekstual nas di sisi lain. 

Tantangan lainnya yang bisa dikategorikan sebagai 
tantangan internal (lizatih), yakni keberadaan nas yang berbahasa 
Arab. Itu berarti bahwa seseorang yang ingin mengistinbat 
hukum darinya harus atau wajib menguasai seluk beluk bahasa 
Arab karena hanya dengan demikian, seorang mujtahud dapt 
mengetahui maksud teks, baik secara lafziy maupun ma’nawiy. 

Tantangan berikutnya, masih dikategorikan sebagai 
tantangan internal, yakni sikap muslim atau masyarakat Islam 
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dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman, dapat 
dibedakan dalam tiga hal, yaitu: 

a. Ada yang menganggap bahwa nas dan hukum Islam 
mempersempit gerak dan kebebasannya, sehingga merasa 
canggung menghadapi perkembangan sistem sosial, politik, 
ekonomi, dan kebudayaan modern; yang kerap kali bergeser 
secara spektakuler. Itulah sebabnya, agama hanya dibatasi 
sebagai konsepsi kepercayaan semata yang tidak perlu 
dilibatkan ke dalam konseptualisasi sosial modern. 

b. Ada yang berpendapat bahwa nas dan tatanan syariat cocok 
untuk segala waktu dan tempat. Oleh karena itu, syariat 
harus diterapkan di segala sektor kehidupan, baik individu 
maupun kelompok, untuk sepanjang masa dan setiap tempat. 

c. Ada pula yang berpandangan dan merasa tidak mungkin 
memberikan akomodasi terhadap berbagai macam 
perubahan norma dan nilai sosial baru, maka untuk 
menyelamatkan prinsip yang dipegangnya, mereka 
menempuh jalan uzlah, terlepas dari kegiatan sosial praktis 
dan membatasi diri pada kesibukan rohaniyah yang kadang 
menimbulkan sikap-sikap eksklusivisme.56 

Pandangan pertama di atas, agaknya mengarah kepada 
pandangan sekuler, yakni memisahkan urusan agama dan 
duniawi. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, sebab syariat 
tidak lebih hanya sekedar urusan pribadi dan nas hanya sekedar 
petunjuk ukhrawi tanpa menyentuh aspek duniawi. Padahal nas 
dan syariat Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur 
kehidupan manusia di dunia agar selamat dunia akhirat. 

Sedangkan pendapat kedua, tidak menjadi masalah 
sebab itulah yang diperpegangi mayoritas umat Islam. Adapun 
pandangan ketiga juga menimbulkan tantangan tersendiri, sebab 
dalam Islam tidak dibenarkan hanya memperbaiki hubungan 

                                                             
56 Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi 

Tantangan Zaman, (Cet. VI; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 29-31. 
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dengan Allah dan meninggalkan hubungan dengan manusia. 
Begitu juga apabila hanya terkungkung dalam satu komunitas 
tanpa memperluas hubungan dengan komunitas yang lain. 

Selain tantangan internal di atas, dalam perkembangan 
hukum Islam selanjutnya menimbulkan tantangan lain yang 
disebut tantangan eksternal. Tantangan eksternal ini 
memunculkan berbagai persoalan, yaitu; 

a. Tantangan sosial ekonomi. Tantangan ini memberi isyarat 
bahwa penduduk dunia yang sekarang berjumlah kurang 
lebih 6 milyar, di mana sekitar 30%-nya adalah muslim, 
sebagian besar mereka berada di negara-negara sedang 
berkembang atau belahan dunia bagian selatan yang 
mempunyai ciri khas, yaitu pertumbuhan penduduknya 
tinggi, produktivitasnya rendah, sumber alamnya besar tapi 
tidak ikut menikmati, dan tingkat kesejahteraan rendah.  

b. Tantangan sains dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan 
dan hasil teknologi terus berkembang, sehingga corak 
kehidupan manusia akan terus terkurung dalam sistem 
kompleks dari business-science-technology, dengan tujuan 
menghasilkan produk-produk yang lebih banyak, dengan 
pekerjaan yang lebih sedikit, sedang unsur emosional dan 
spiritual tidak masuk di dalam wilayahnya.  

c. Tantangan etis religius, sebagai korban kehidupan dalam 
modernisasi materialis, maka konsekwensinya adalah 
terjadinya suatu pergeseran kemauan masyarakat, dari 
kemauan alami (natural will) menjadi kemauan rasional 
(rational will). Dalam proses perubahan ini, kehidupan 
emosional manusia mengalami erosi dan berlanjut pada 
pemiskinan spiritual.57  

Tantangan ini tentu harus dihadapi dan dicarikan solusi 
yang tepat untuk mengatasinya. Dalam bidang sosial ekonom 
misalnya, para mujtahid hendaknya mereformulasi konsep-

                                                             
57Tholhah Hasan..., h. 2-3. 



Sejarah Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam                                                130 

 
konsep ekonomi dalam nas agar kaum kaya bisa membantu 
kaum miskin, sehingga kesenjangan tidak mencolok dan kaum 
muslim mampu menunjukkan eksistensinya. Sedangkan dalam 
bidang sains dan teknologi, hendaknya para mujtahid 
merespons dan mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah 
yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi tersebut. Contoh kasusnya antara lain ijab kabul lewat 
sms, cerai lewat sms. Formulasi hukum yang dikeluarkan tentu 
tetap harus merujuk kepada produk hukum klasik sebelum 
menentukan hukumnya dan tentunya mempertimbangkan 
maslahat yang ada pada kasus tersebut.  
b. Metode istihsan 
 Secara bahasa Istihsan berasal dari kata hasan yang 
berarti adalah baik lawan dari qobaha yang berarti buruk. 
Kemudian di tambah tiga huruf yaitu alif - sin dan ta’ , berwazan 
istif’al, sehingga menjadi istahsana-yastahsinu- istihsaanan. Kata 
benda (mashdar) yang berarti menganggap dan meyakini 
sesuatu itu baik (baik secara fisik atau nilai) lawan dari istiqbah, 
menganggap sesuatu itu buruk.58   
 Menurut ulama usul fikih, istihsan adalah meninggalkan 
hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian 
yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’ menuju (menetapkan) 
hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada 
suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya, 
dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan. 
 Sementara, para ulama fikih berbeda pendapat 
mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam 
pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling santer dalam 
membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah 
ulama mazhab hanafi.59 Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya 

                                                             
58  Zakiy al-Din Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islami, Mesir: Dar al-

Ta’lif, 1996), h. 154.  
59Zakiy al-Din Sya’ban..., h. 154. 
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dari madzhab Maliki dan Hambali. Hanya saja, ulama madzhab 
syafi’i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan 
istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. 
 Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 
pandangan ulama yang membela dan mendukung istihsan 
dengan ulama yang menentang istihsan. Dari sini, ulama 
mazhab hanafi tetap berpegang kepada istihsan karena mereka 
menggunakannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat 
bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para 
ulama yang menentang istihsan.  Menurut pendapat 
mereka bahwa melakukan istihsan lebih utama dari pada 
melakukan kiyas, karena pengambilan dalil yang lebih kuat 
diutamakan dari dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktik 
istihsan ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi 
istihsan itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, 
sekaligus menggugurkan dalil yang lemah. Atau istihsan itu 
dilakukan dengan cara meninggalkan kiyas karena ada dalil-dalil 
lain yang lebih kuat yang diambil dari teks Alquran, hadis, ijma’, 
adanya darurat, atau dari kiyas khafi. 
 Dalam bukunya yang berjudul Al-Wajîz fî Ushûl Fiqh, 
Abdul Karim Zaidan membagi istihsan kepada dua segi, yaitu 
istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya dan istihsan 
dipandang dari sandaran dalilnya. 60 Adapun istihsan dari segi 
pemindahan hukumnya, terbagi kepada dua macam yakni: 
a. Istihsan dengan cara pemindahan hukum kulli kepada 

hukum juzi. Contohnya, dalam hukum syara’ seseorang tidak 
boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang 
belum ada ketika dilangsungkannya akad jual beli. aturan ini 
berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli. karena jual beli 
tanpa adanya barang ketika akad berlangsung maka akad 

                                                             
60 Abdul Karim Zaidan; Al-Wajîz Fî Ushûl Fiqh (t.t: Muassasah 

Risalah, 2002), h. 235-237.  
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tersebut menjadi rusak. inilah yang disebut dengan hukum 
kulli. Kemudian, syariat memberikan keringanan dan 
pengecualian kepada pembelian barang dengan uang tunai 
tapi barangnya dikirim kemudian dengan waktu dan jenis 
barang yang telah ditentukan (jual-beli salam). Jual beli ini 
dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, juga 
jual beli ini untuk mempermudah bagi para penjual yang 
tidak memiliki modal. pengecualian atau keringanan ini 
dinamakan dengan pemindahan hukum kulli kepada hukum 
juzi.  

b. Istihsan dengan cara pemindahan dari kiyas jalli kepada kiyas 
khafi, karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. 
Contohnya, menurut mazhab hanafi, sisa minum burung 
buas seperti burung elang dan gagak adalah suci dan halal 
diminum. Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan istihsan. 
Menurut kiyas jaliy, meminum sisa minuman binatang buas 
seperti anjing dan burung buas adalah haram, karena 
binatang tersebut langsung minum dengan lidahnya yang 
dikiyaskan kepada dagingnya. Menurut istihsan, berbeda 
antara mulut binatang buas dengan burung buas tadi. Kalau 
binatang buas langsung minum dengan mulutnya, sedangkan 
burung buas minum melalui paruhnya yang bukan 
merupakan najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak 
bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Dari 
perbedaan antara binatang buas dan burung buas tadi, maka 
ditetapkanlah perpindahan kiyas jalli kepada kiyas khafi. 

 Sedangkan istihsan dipandang dari segi sandaran 
dalilnya, istihsan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu;61 
a. Istihsan yang disandarkan kepada teks Alquran atau hadis 

yang lebih kuat, seperti jual beli salam yang telah penulis 
bahas di atas. 
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b. Istihsan yang disandarkan kepada ijma’. Contohnya, 

bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. 
Secara kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah 
tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa 
lama si pengguna berada didalam WC, juga tidak bisa 
diketahui seberapa banyak dia menggunakan air didalm WC. 
tetapi berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas 
mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah 
membantu menghilangkan kesulitan orang tersebut, juga 
sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari 
seorang pun sehingga menjadi ijma.  

c. Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan (‘urf), 
seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf 
dengan barang-barang yang bergerak. Misalnya,  mewakafkan 
buku, mobil dan barang-barang lainnya, maka menurut 
kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang 
tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian 
ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang 
bergerak tadi karena sudah menjadi adat (‘urf) di lingkungan 
tersebut.  

d. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat 
darurat, seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, 
hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. 
Menurut kiyas, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, 
karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan 
tidak mungkin dibersihkan, tetapi menurut istihsan, air itu 
bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja 
karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi 
kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat yang 
bertujuan untuk memudahkan urusan manusia.  

e. Istihsan yang disandarkan kepada kemaslahatan. Misalnya 
kebolehan dokter melihat aurat perempuan dalam berobat. 
Menurut kaidah umum (kiyas), seseorang dilarang melihat 
aurat orang lain tetapi dalam keadaan tertentu seseorang 
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harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya, maka 
untuk kemaslahatan diri orang itu, menurut kaidah istihsan 
seorang dokter boleh melihat aurat wanita yang berobat. 

f. Istihsan yang disandar kepada kiyas khafi, seperti bolehnya 
minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.  

 Imam Syafi’i beserta pengikutnya memiliki pandangan 
yang berbeda mengenai istihsan,62 bahwa mereka menolak dan 
mengkritik habis orang-orang yang menggunakan istihsan 
sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum setelah empat 
dalil pokok yang telah disepakati yaitu Alquran, hadis, ijma’, dan 
kiyas. Imam Syafi’i berkeyakian bahwa berhujjah dengan 
istihsan, berarti mengikuti hawa nafsu, karena telah menentukan 
syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu 
hanyalah Allah.  
 Dilihat dari paradigma yang dipakai oleh Imam Syafi’i 
berserta pengikutnya, ternyata berbeda dengan paradigma yang 
dipakai oleh ulama hanafiyah. Imam Syafi’i berpegang bahwa 
yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa 
nafsunya. Sedangkan istihsan yang dimaksud oleh ulama 
hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat. 
Adapun dalil-dalil yang di sodorkan ulama hanafiyah mengenai 
istihsan, seperti kutipan ayat Alquran dalam surat Az-zumar 
ayat 18. Ulama Syafi’i mengatakan bahwa ayat tersebut tidak 
menunjukan adanya istihsan dan tidak menunjukan wajibnya 
mengikuti perkataan yang paling baik. 
 Penolakan ulama syafi’iyah tersebut bukan pada lafaz 
istihsannya, karena imam Syafi’i pun sering menggunakan kata-
kata istihsan, seperti pada kasus pemberian mut’ah kepada 
wanita yang ditalak, yakni Imam Syafi’i berkata aku menganggap 
baik pemberian nilai mut’ah itu sebanyak 30 dirham. Padahal di 
dalam teks Alquran tidak ada penentuan nilai yang harus 

                                                             
62 Racmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. III; Bandung: Pustaka 

Setia, 2007), h. 111.  



Sejarah Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam                                                135 

 
diberikan tetapi beliau melakukan itu sebagai ijtihad beliau atas 
makna pemberian yang ma’ruf. Cara seperti ini menurut ulama 
hanafiyah merupakan cara pengambilan hukum dengan istihsan, 
tetapi menurut Syafi’i bukan dengan cara istihsan tetapi dengan 
membatasi sesuatu dengan melihat kondisi waktu itu (takhshîshul 
illah). 
 Melihat perbedaan-perbedaan pandangan di atas, 
sepintas kita akan melihat perbedaan yang sangat krusial antara 
mereka., tetapi kalau kita lihat kembali latar belakang yang 
menjadikan istihsan sebagai dalil dan sebab adanya penolakan 
dari mazhab syafi’i, ternyata terdapat persamaan yang secara 
tidak langsung disepakati oleh kedua mazhab tersebut, yaitu 
mereka sepakat dengan cara pengambilan hukum harus sesuai 
dengan dalil yang kuat, baik itu dengan cara istihsan ataupun 
dengan cara lainnya.63  
 Ulama mazhab hanafi pun sepakat bahwa orang yang 
melakukan istihsan dengan hawa nafsunya atau tanpa dalil yang 
kuat bukan termasuk istihsan yang merupakan dalil pokok 
dalam pengambilan hukum. Oleh karena itu, sebenarnya mereka 
berselisih dalam penamaan istilah saja. Ulama Syafi’i 
memandang cara-cara yang ada dalam istihsan itu, sudah 
terwakili oleh dalil-dalil muttafaq alaiha. Sedangkan ulama 
mazhab hanafi memiliki nama sendiri yaitu istihsan tetapi 
dengan adanya perbedaan ini, kita tidak lantas menyalahkan 
ulama hanafiyah dalam penamaan istihsan karena inti dari 
bahasan istihsan itu adalah berhujjah berdasarkan dalil atau 
tidak. Selain itu, tidak masuk akal jika imam hanafi bertindak 
ceroboh dalam menentukan suatu hukum.  
 Dalam kaitannya dengan penalaran, maka istihsan 
merupakan upaya takhsis (pengidentifikasian hukum) terhadap 
dalil-dalil umum dan secara metodologis istihsan merupakan 
alternatif pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan 

                                                             
63 Amir Syarifuddin, Ushul.., h. 304. 
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pemecahannya melalui kiyas yang tampak kaku dalam hal-hal 
tertentu. Kekauan kiyas ini dapat membawa pada pengabaian 
tujuan pensyariatan hukum. Karena itu, metode kiyas  
merupakan salah satu metode alternatif terhadap penalaran 
tujuan-tujuan syariat yang berlandaskan pada penalaran ilat-ilat 
hukum, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk 
larangan. 
 Dalam konteks, istihsan sebagai metode penalaran, 
maka istihsan harus berorientasi kepada usaha-usaha dalam 
mewujudkan tujuan syariat dengan memperhitungkan dampak 
positif dan negatif dari penerapan suatu hukum melalui proses 
penalaran filosofis yang dalam istilah al-Syatibi disebut dengan 
al-Nazar fi al-Ma’alat.64 Urgensi dari prinsip al-Nazar fi al-Ma’alat 
ini dalam rangka mempertajam penalaran dalam metode istihsan 
bahkan menurut Fathi al-Dharaini bahwa  al-Nazar fi al-Ma’alat 
merupakan baru yang harus dipegang dalam semua bentuk 
penalaran dalam ijtihad termasuk metode istihsan.65 
 Penajaman istihsan sebagai metode penalaran filosofis 
melalui prinsip al-Nazar fi al-Ma’alat menunjukkan bahwa 
istihsan harus mengacu dan memperhatikan dampak dari suatu 
hukum yang tidak terlepas dari adanya keterkaitan dengan 
matode maqasid al-syariah, baik dari segi substansi maupun 
sebagai metode penalaran filosofis. Karena itu, istihsan sangat 
kompeten dalam memahami maksud-maksud Tuhan 
mensyariatkan hukum Islam. 

2. Penalaran Istislahi 
 Secara literal, istislahi berarti mencari kemaslahatan dan 
menurut para ahli usul bahwa kata istislah berarti menetapkan 
suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada 
ijma yang berdasarkan kemaslahatan murni atau maslahat yang 

                                                             
 64Syatibi, II, Al-Muwaqaqaat..., h. 194.  
 65Fathi al-Dharaini, Al-Manahij al-Usuliyyah fi al-Ijihad bi al-ra’yi fi al-
Tasyriy al-islamiy (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 6.  
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tidak dijelaskan syariat serta tidak dibatalkan oleh syariat. Istislah 
dalam pandangan sebagian ahli usul diistilahkan dengan 
maslahat dan pandangan lain mengistilahkan dengan maslahah 
mursalah. Namun dalam pandangan ulama hanabilah mereka 
mengistilahkan dengan istislah.66 
 Terkait dengan pengertian istislah di atas, para ulama 
menyatakan tentang kehujjaan istislah sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad serta 
pengikutnya yang berpendapat bahwa istislah adalah cara yang 
diakui syariat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas 
dan ijma. Sementara maslahat yang dianggap sah untuk 
ditentukan menjadi hukum syariat ialah maslahat yang tidak 
ditentukan oleh syariat. Al-thufi yang bermazhab hanbali 
menyatakan bahwa istislah adalah dalil yang pokok dalam 
masalah muamalah yang dismpulkan pada hukum-hukum yang 
disyariatkan guna menarik manfaat dan menolak bahaya. 
Menurutnya istislah bukan hanya sebagai dalil asasi bagi syariat 
dan sarana menentukan hukum secara umum, baik yang tidak 
ada nasnya maupun yang didukung oleh nas. Karena itu, di 
manapun terdapat maslahat maka di situ terdapat syariat Allah.67 
 Sebagai sebuah bentuk penalaran yang diragukan oleh 
sebagian ahli usul, maka penggunaan istislah harus diperketat 
dengan berbagai syarat, sehingga tidak dijadikan sebagai sarana 
penyaluran hawa nafsu atau sengaja mempermainkan hukum 
syariat. Sebab maslahat yang dimaksud dalam penalaran istislahi 
pada dasarnya bersandar pada perkiraan, sehingga siapapun 

                                                             
 66Sementara Imam Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat bahwa 
istinbat dengan menggunakan maslahat tidak dibolehkan. Siapapun yang 
melakukannya berarti telah mensyariatkan hukum dengna hawa nafsunya 
sebagaimana orang-orang yang menggunakan istihsan. Wahab Khallaf, 
Sumber-Sumber Hukum Islam. Diterjemahkan oleh Bahrum Abubakar dan 
Anwar Rasyidi dari judul aslinya “Mashadiru Tasyri’ il Islami Fi Ma La Nasa 
Fihi (Cet. I; Bandung: Risalah, 1984), h. 124.  
 67Bahrum..., h. 130.  
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yang tidak berhati-hati dalam menggunakan istislah dapat 
memahami maslahat secara tidak benar. Karena itu, terdapat 
beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penalaran 
istislahi tersebut, yaitu;68 
 Pertama, penetapan maslahat harus dilakukan setelah 
diadakan penyelidikan, analisa dan penelitian, sehingga maslahat 
yang dimaksud benar-benar hakiki bukan maslahat yang 
berdasarkan hawa nafsu. Dengan kata lain, penerapan hukum 
berdasarkan maslahat tersebut betul-betul akan melahirkan 
manfaat dan menolak bahaya. Dengan demikian, maslahat 
tersebut tetap sesuai dengan maslahat yang dikehendaki oleh 
syariat, tetapi jika maslahat tersebut berdasarkan hawa nafsu 
tanpa dibarengi dengan penelitian yang mendalam dan 
penyelidikan secara komprehensif serta tidak didasari oleh suatu 
perbandingan terhadap norma-norma manfaat dan bahaya, 
maka maslahat tersebut merupakan bentuk maslahat mulgat atau 
batil karnanya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.   
 Kedua, maslahat yang dimaksud adalah maslahat hakiki, 
bersifat umum dan bukan bersifat individu karenanya 
penerapan maslahat ini akan bermanfaat bagi sebagian besar 
umat manusia. Mengenai maslahat yang hanya berlaku untuk 
seorang individu tertentu tanpa menghiraukan nasib masyarakat 
umum, maka model maslahat seperti ini tidak boleh dijadikan 
sebagai landasan hukum syariat sebab sandaran maslahat 
tersebut berpusat pada kepentingan umum, bukan kepentingan 
individu atau kelompok tertentu. 
 Ketiga, Hendaknya maslahat umum itu tidak 
bertentengan dengan syariat yang ada nas dan ijma’nya. Karena 
itu, tidak ada alasan menjaga maslahat dalam hal menyamakan 
harta waris antara anak perempuan dan anak laki-laki, juga tidak 
sah memindahkan bagian seseorang kepada orang lain dalam 
hal harta warisan atau merubah bagian seseorang lalu diberikan 
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kepada ahli waris lainnya karena pada prinsipnya tidak boleh 
merubah ketetapan nas dan ijma’ hanya karena ingin mencapai 
maslahat individu. Sebab pada hakikaktnya, hukum-hukum yang 
telah ditetapkan dalam nas dan ijma’ semuanya bertujuan 
mencapai maslahat dan inilah yang dimaksud dengan maslahat 
hakiki yang bersifat umum, baik yang bersumber dari Syari’ 
ataupun yang ditetapkan oleh seorang mujtahid. Sebaliknya, 
semua masahat yang bertentangan dengan hukum pada 
dasarnya bersifat ilusi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu 
karenanya tidak boleh memakai maslahat ilusi ini karena masih 
ada maslahat hakiki.  
 Mengacu kepada ketiga syarat istislahi tersebut di atas, 
maka difahami bahwa orang yang tidak menerima istislah sebagai 
sebuah penalaran filosofis sesungguhnya ia telah menutup-
nutupi kemudahan dalam memahami maksud Syari’. Hal ini 
disebabkan karena penalaran istislahi adalah sebuah upaya 
penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip 
kemaslahatan yang disimpulkan dari Alquran dan hadis.  
 Kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah 
kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber 
hukum tersebut. Artinya kemaslahatan tersebut tidak dapat 
dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung, baik 
melalui proses penalaran bayani maupun ta’lili melainkan 
dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang 
dikandung oleh nas. Dalam perkembangan penalaran usul fikih, 
corak penalaran istislahi tampak antara lain dalam metode 
maslalah mursalah dan zariah. 
a. Maslahah Mursalah 

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan maslahah 
mursalah adalah mazhab maliki. Imām Mālik bersama pengikut-
pengikutnya memahami maslahat atau istislāh, 69  sebagai suatu 

                                                             
69 Menurut istilah ahli ushūl, istislah ialah menetapkan suatu hukum 

bagi masalah yang tidak ada nasnya dan tidak ada ijma berdasarkan 
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cara yang diakui syari’at untuk menyimpulkan hukum yang tidak 
ada nas dan ijma karenanya maslahat yang dianggap sah untuk 
ditentukan menjadi hukum syari’at ialah maslahat yang syari’at 
tidak mempunyai ketentuan.70  

Dalam hubungan ini, maka langkah penting yang 
ditawarkan oleh mazhab mālik dalam hubungannya dengan 
ijtihad adalah penggunaan istilah mursalah yang diartikan 
dengan bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Karena itu, konsep 
maslahat mursalah Imām Mālik diartikan dengan kepentingan, 
kebaikan yang diperoleh secara bebas. Teori maslahat mursalah 
ini diilhami oleh suatu paham bahwa syari’at Islam bertujuan 
mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan kedamaian bagi 
kepentingan masyarakat dan mencegah kemudaratan.  

Menurut Imam Mālik, kepentingan bersama merupakan 
sasaran syariat Islam dan semua produk hukum 
memprioritaskan kepentingan bersama atas kepentingan lain.71 
Maslahat mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan 
nas bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam kiyas 
bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan 
kualitas maslahat mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam 
penerapannya bisa bersifat relatif. 

Atas dasar itulah, maka malikiah dan hanābilah banyak 
membentuk hukum berdasarkan maslahat mursalah tanpa 
memasukkan ke dalam kiyas. Kedua mazhab ini menjadikannya 
sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama maslahat 

                                                                                                                              
kemaslahatan murni atau maslahat yang tidak dijelaskan syari’at dan tidak 
dibatalkan oleh syari’at. Sebagian ahli ushūl memberi istilah dengan maslahat 
dan para ulama Hanābilah menggunakan istilah istislah dan ahli ushūl lainnya 
termasuk Malikī mengistilahkannya dengan maslahatul mursalah. Khallāf, 
“Sumber-sumber”..., h 124. 

70Khallaf..., h. 130. 
71 Zuhri, Hukum..., h. 107. Lihat Abi Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat 

Fi Ushul al-Syari’ah. Jilid II (Beirut: Lubnan, tt), h. 8-12. Lihat juga Nasrun 
Haroen, MA, Ushul Fiqh (Cet. 1; Jakarta; Logos, 1992), h. 122.  
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mursalah, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang 
paling banyak dan luas menerapkannya.  

Terkait dengan penggunaan maslahat mursalah tersebut, 
Syihabuddin al-Qarrāfy dari golongan malikiah berkata selain 
golongan kami, mereka dengan tegas menyatakan 
keingkarannya terhadap maslahat mursalah, tetapi dalam soal 
furu’ kami mendapati mereka yang beralasan dengan mutlaknya 
maslahat dan munasabah padahal yang demikian adalah maslahat 
mursalah. 72  Ia juga mengatakan bahwa Imam al-Haraimain 
(Abdul Malik al-Juwāini) menetapkan berbagai perkara di dalam 
kitabnya al-Ghayātsi berdasarkan maslahat mursalah.73  

Al-Syaukāni juga berkata bahwa golongan malikiah 
adalah satu-satunya mazhab yang berpegang kepada maslahat 
mursalah. Padahalal al-Zarkāsyi mengatakan bahwa semua 
imam mazhab sesungguhnya mengakui atau beralasan dengan 
munāsabah secara mutlak dan tidak ada pengertian maslahat 
mursalah kecuali munāsabah. 74  Dari pernyataan al-Zarkāsyi 
difahami bahwa para imam mazhab seperti Hanāfi dan Syāfi’i 
tetap menggunakan maslahat, hanya saja mereka 
memasukkannya kedalam kiyas yaitu jika terdapat hukum ashal 
yang dapat dikiyaskan kepadanya dan juga terdapat ilat mundabit 
(tepat), sehingga terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan 
yang berdasar pada Syari’. 

Untuk menerapkan maslahat mursalah ini diperlukan 
beberapa syarat, yaitu persoalan yang diijtihadkan harus sesuatu 
yang menyinggung persoalan-persoalan yang berhubungan 
dengan kemanusiaan, sehingga kepentingan yang termasuk di 
dalamnya dapat ditafsirkan oleh akal. Kepentingan tersebut 
harus sejalan dengan jiwa syari’at dan tidak bertentangan 

                                                             
72  Lihat Syarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam (Cet. 1; 

Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h.197-198. 
73Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syari’at Islam (Cet. 1; Surabaya: 

Dunia Ilmu Offset), h. 173. 
74 Syarmin, Sumber-Sumber..., h. 197-198. 
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dengan Alquran dan sunnah. Kepentingan itu bersifat darūry, 
bukan hajjī dan bukan tahsīni.75 

Ulama malikiah dan hanābilah mensyaratkan dalam 
menetapkan maslahat mursalah sebagai dalil hukum yaitu 
kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk 
dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. 
Kemasalahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 
perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat 
mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan 
menghindari atau menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu 
menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan 
pribadi atau golongan atau kelompok kecil tertentu.76 

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
metode maslahat mursalah bagi Imam Mālik sesungguhnya 
tidak keluar dari cakupan nas walaupun maslahat tidak ditunjuk 
oleh nas yang khusus namun tetap sesuai dengan tindakan syara’ 
yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nas yang 
menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum dan ini adalah 
bentuk dalil yang kuat.  

Golongan malikī dan hambalī menggunakan maslahat 
mursalah karena sifat munāsib yang merupakan alasan adanya 
maslahat meskipun tidak jelas batasannya patut menjadi ilat bagi 
kiyās. Kalau memang sifat munāsib layak dijadikan ilat, maka 
berarti maslahat mursalah termasuk ke dalam macam kiyās, 
karenanya ia dapat diterima sebagai sumber hukum 
sebagaimana halnya diterimanya kiyās berdasarkan sifat munāsib 
yaitu hikmah tanpa memandang apakah ilat itu mundhabitah 
atau tidak karena begitu dekatnya pengertian sifat munāsib dan 
maslahat mursalah sehingga sebagian ulama malikī menganggap 
bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fikih memakai dalil 
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maslahat meskipun mereka menamakannya sifat munāsib atau 
memasukkannya ke dalam bagian qiyās.77 

Dalam hal ini, imam al-Qarāffi berkata bahwa maslahat 
mursalah ternyata terdapat pada seluruh mazhab sebab mereka 
ada yang menggunakan pendekatan kiyās dan ada yang 
menggunakan pendekatan sifat munāsib yang menganggap tidak 
perlu adanya dalil. Padahal itulah yang dimaksud dengan 
maslahat mursalah dan di antara yang menguatkan 
diterapkannya dalil maslahat mursalah ialah adanya praktik-
praktik sahabat dalam berbagai hal karena alasan maslahat 
secara mutlak bukan karena adanya dalil yang menunjukkan 
hukum mengenai hal tersebut. 

Dari uraian di atas difahami bahwa maslahat mursalah 
tidak terlepas sama sekali dari dalil Syari’ dan kiyās bahkan tetap 
sejalan dengan pesan syariat. Karena itu, konsep maslahat 
mursalah ini dapat dikembangkan di masa sekarang selama 
kebutuhan itu sangat mendesak untuk kepentingan umum, 
misalnya pengadaan penjara, peraturan lalu lintas, sistem 
penggajian pegawai dan lain-lain. 

Dengan teori maslahat mursalah yang dikembangkan 
oleh mazhab malikī, maka sebenarnya mazhab malikī tidak 
terlalu terikat dengan penalaran fikih ahlul hadīs generasi 
sebelumnya, seperti yang dikembangkan secara konsisten oleh 
Ahmad bin Hanbal dan mazhab zhahīri.  

Karena itu, berhujjah dengan maslahat mursalah dan 
menjadikannya sebagai dalil hukum adalah suatu keharusan 
yang tetap sesuai dengan makna keumuman syariat. Dengan 
demikian, hukum Islam akan tetap berjalan seiring dengan 
perkembangan zaman seperti yang telah dilakukan para sahabat 
nabi.  Sebaliknya, menolak maslahat mursalah berarti 
membekukan syariat Islam karena kemaslahatan yang tumbuh 
dan berkembang di tengah masyarakat tidak mudah didasarkan 
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kepada suatu dalil tertentu. Berpegang pada maslahat mursalah 
tidaklah berlawanan dengan kesempurnaan  syari’at bahkan 
maslahat mursalah itulah yang semakin membuktikan 
kesempurnaan dan kemampuan hukum Islam dalam memenuhi 
kebutuhan dan persoalan hidup manusia yang berbeda-beda. 

Kemaslahatan sebagai sebuah pertimbangan dalam 
penalaran filosofis penting karena aspek kemaslahatan tersebut 
terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum yang 
berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang 
bukan didasarkan pada wahyu. Walaupun penekanan dari 
masing-masing hukum itu berbeda, tetapi hukum Islam 
mempunyai keistimewaan seperti yang dijelaskan oleh Said 
Ramadhan al-Buti yaitu;78  

a. Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas pada 
waktu di dunia tetapi juga memberi pengaruh pada 
kehidupan akhirat disebabkan karena syari’at Islam itu 
sendiri diciptakan untuk kebahagian dunia dan akhirat. 

b. Kemaslahatan yang dikandung oleh hukum Islam tidak saja 
berdimensi maddī (materi) akan tetapi juga rūhi (immateri) 
terhadap manusia. 

c. Dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar 
bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ini mengandung 
arti apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang 
lain dengan kemasahatan agama, maka kemaslahatan agama 
tidak boleh dikorbankan.  

Kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan 
manusia tidak dapat dilepaskan dari orientasi kehidupan dunia 
dan akhirat yang juga tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. 
Apabila kedua kemaslahatan itu diabaikan, maka rusaklah 
urusan dunia dan akhirat, apabila kemafsadatan yang muncul 
maka hancurlah kehidupan manusia. Substansi kemaslahatan 
harus diwujudkan dan substansi kemafsadatan harus dihapus, 
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keduanya harus diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di 
dunia dan akhirat. 

Dalam konteks inilah, maka keberadaan maslahat 
mursalah sangat urgen sebagai dalil hukum karena kemaslahatan 
manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti 
perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-
kemasahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan 
sedang yang diperhatikan hanya kemaslahatan yang ada nasnya 
saja niscaya bayak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang 
terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda 
akan mengalami kekosongan hukum dan syari’at sendiri tidak 
dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia padahal 
tujuan syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
manusia di setiap tempat dan masa, khususnya kemaslahatan 
yang lahir dari kebutuhan manusia.79  

Karena itu, kedudukan maslahat mursalah sebagai suatu 
metode ijtihad dalam penalaran istislahi begitu penting dewasa 
ini jika dikaitkan dengan konsep maqashid syariah sebagaimana 
yang dikemukakan oleh Syātibi. Menurut al-Syātibi bahwa 
maslahat mursalah dapat dikembangkan melalui metode al-
Sukūt an syar’iyyah al-‘amal ma’a qiyām al-ma’na al-muqtadala 
(bersikap diam dari pensyariatan sesuatu yang pada hakikatnya 
berdampak positif) dan metode al-Sukūt an syai’ li annahu la da’iya 
lah (diam karena tidak ada motif).80 

 Maslahat mursalah sebagai kemaslahatan yang tidak 
memiliki legalitas nas secara khusus dapat dianalisis melalui 
kedua metode ini sekalipun tidak terdapat ketetapan khusus dari 
syari’ tentang suatu kemaslahatan adalah karena tidak adanya 
motif yang mendorong syari’ untuk memberikan ketetapan 
hukum. Namun itu tidak berarti bahwa kemaslahatan yang 

                                                             
79  Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan 

Hukum Fiqh Islam (Cet. 3; Bandung: al-Maarif, 1993), h. 107.  
80 Asafri, Konsep..., h. 149. 
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muncul pada rentang waktu kemudian bertentangan dengan 
tujuan pensyariatan hukum padahal yang demikian termasuk 
dalam kategori kemaslahatan yang ditunjukkan oleh prinsip-
prinsip umum syari’at.   

Fenomena kemaslahatan yang berkembang dewasa ini 
adalah fenomena kepentingan pribadi seperti pergantian jenis 
kelamin, permak ulang, kawin sesama jenis, kawin beda agama 
dan pendidikan seks bagi remaja. Hemat penulis, sekalipun 
fenomena-fenomena ini sifatnya pribadi, hukum Islam tetap 
saja dituntut untuk menyelesaikan persoalan ini dengan jawaban 
hukum yang benar dan mengandung hikmah yang baik manusia, 
sehingga hukum Islam tidak dianggap tabu terhadap 
perkembagan yang ada. Dan salah satu metode yang dianggap 
dapat menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan maslahat mursalah terhadap masalah pendidikan 
seks bagi remaja. 
b. Al-Zariah 
 Metode kedua dari corak penalaran istislahi yang perlu 
dikembangkan adalah al-zariah. Secara etimologi al-zariah berarti 
al-wasilah, 81 tetapi dalam pengertian terminologinya al-zariah 
sebagaimana dikemukakan oleh ulama adalah sebagai jalan yang 
menyampaikan atau membawa kepada keharusan atau 
kehalalan.82 Al-zariah terbagi dua, yaitu fath al-zariah dan sad al-
zariah. Fath al-zariah berarti membuka jalan atau wadah yang 
dapat membawa kepada suatu kemaslahatan sementara sad al-
zariah sebaliknya, yaitu menutup atau menghalangi jalan atau 
wadah yang dapat diduga membawa kepada kerusakan atau 
kemafsadatan.83    
 Metode sad al-zariah sebagai salah satu metode 
penalaran istislahi menetapkan hukum berdasarkan  

                                                             
 81 Zahrah, Ushul..., h. 288. 
 82 Zahrah..., h. 288. 
 83 Asafri, Konsep..., h. 150. 
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pemahaman terhadap teks Alquran dan hadis. Metode ini 
memberikan kesempatakan kepada mujtahid untuk menetapkan 
hukum larangan terhadap perbuatan yang diperbolehkan yang 
membawa dampak mafsadat bagi pelaku perbuatan atau dalam 
lingkungan sosial.  
 Menurut Ibrahim Hosein bahwa sad al-zariah 
dikhususkan kepada sarana yang dapat membawa kepada 
kemiskinan/haram yang pada mulanya sarana itu sendiri 
hukumn mubah, akan tetapi karena sarana itu sendiri akan 
membawa kepada maksiat, maka perbuatan itupun haram 
hukumnya. Azhar Basyir menambahkan bahwa metode sad al-
zariah ini tetap relevan perubahan sosial sekalipun pada awalnya, 
hukum-hukumnya mubah namun atas dasar sad-al-zariah 
kemudian berubah menjadi haram. 84 
 Penalaran hukum dengan metode zariah ini 
sesungguhnya didasarkan pad aanggapan bahwa ketentuan-
ketentuan yang diturunkan Allah adalah untuk mengatur 
perilaku manusia adalah logis dan dapat memperoleh hikmah 
karena Allah menurunkan ketentuan-ketentuan tersebut 
dengansatu tujuan yaitu kemaslahatan. Hal ini di dasari oleh 
sebuah logika bahwa secara khusus setiap perintah dan larangan 
mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing dan itu 
termuat dalam Alquran dan hadis, hanya saja tujuan itu harus 
melalui proses penalaran secara filosofis. 

                                                             
 84Metode ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu “li al-masail al-hukm 
al-maqasid”. Metode ini dapat digalakkan dalam rangka pembaharuan 
penalaranhukum islam untuk berbagai kasus seperti penjualan alat 
kontrasepsi, menjual dan mengedarkan buku porno. Contoh lainnya adalah 
dalam QS al-Maidah ayat 5 memboleh laki-laki menikahi perempuan ahli 
kitan (Yahudi dan Nasrani), tetapi jika pernikahan yang dibaoleh syara’ itu 
akan berakibat melemahkan akidah laki-laki muslim, maka dengan metode 
sad al-zariah pernikahan tersebut dapat diharamkan. Lihat dalam M. Ibnu 
Rohman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat (Cet. 1; Jogyakarta: 2001), h. 
28. 
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 Dengan demikian, maka penetapan hukum zariah 
merupakan solusi atas penalaran filosofis yang ditawarkan oleh 
para mujtahid. Metode ini sangat memperhatikan segi tujuan 
hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat manusia 
dan hal ini sangat relevan dengan perubahan sosial masyarakat 
yang pasti terjadi dan membutuhkan penetapan-penetapan 
hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.     
 Sebagai metode yang menekankan pada dampak suatu 
perbuatan atau dalam istilah Syatibi disebut dengan al-nazar fi al 
ma’alat, maka perbuatan manusia itu memiliki dua bentuk 
potensi yaitu potensi maslahah dan potensi mafsadat. Dalam 
potensi maslahah tersebut terdapat sifat-sifat positif, maka 
perbuatan itu dianjurkan oleh syari’. Sementara dalam potensi 
mafsadat atau adanya kecenderungan menghilangkan 
kemaslahatan karena terdapat sifat negatif di dalamnya 
karenanya syari melarang melakukan perbuatan tersebut.  
 Dalam kaitannya dengan penalaran filosofis ini, maka 
metode al-zariah memiliki relevansi yang kuat terhadap corak 
penalaran istislahi sebagai metode yang menekankan pada 
dampak suatu perbuatan atau tindakan.  Corak penalaran ini 
sangat terkait dengan pertimbangan maqashid syariah atau tujuan 
hukum yang terdapat dalam nas. Karena itu, adanya 
pertimbangan terhadap dampak positif dan negatif suatu 
perbuatan hukum menjadi dasar dalam pembutan dan 
penetapan suatu hukum dalam masyarakat.  
 Karena itu, yang menjadi dasar diterimanya zariah 
sebagai metode penalaran filosofis adalah karena tinjauannya 
terhadap akibat suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang menjadi 
perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan 
perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu 
dikehendaki atau tidak dikehendaki terjadinya. Apabila 
perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan, 
maka ia menjadi wajib dan apabila perbuatan itu mengarah 
kepada sesuatu yang dilarang, maka perbuatan itu menjadi 
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haram. Atas dasar itu, maka penggunaan zariah sebagai metode 
penalaran harus didasarkan pada dua hal yaitu;  
 Pertama, zariah dipakai apabila mengakibatkan kepada 
kerusakan yang ditetapkan berdasarkan nas. Begitu pula 
sebaliknya, apabila mengarah kepada perbuatan halal yang ada 
nasnya, maka menutup zariah dalam hal perbuatan pertama 
dilakukan karena adanya mafsadat yang diketahui berdasarkan 
nas dan membuka zariah dalam hal yang kedua dilakukan 
karena adaya ma slahat yang juga diketahui berdasarkan 
nas. Hal ini beralasan karena baik maslahat maupun mafsadat 
yang diketahui berdasarkan nas dapat diketahui kebenarannya. 
Dengan demikian, zariah tidak lain kecuali dimaksudkan untuk 
melayani nas. 
 Kedua, perkara-perkara yang berhubungan dengan 
amanat dalam hukum-hukum syara’ bukan berarti tidak 
memperhitungkan kemungkinan terjadinya khiyanat pada saat 
tertentusebaba bahaya yang merupakan akibat dari menutup 
zariah lebih banyak dari pada bahaya yang dapat dihindarkan 
dengan meninggalkan zariah. Karena itu, seandainya perwalian 
terhadap anak yatim ditinnggalkan melalui zariah, maka akan 
berakibat pada terlantarnya anak yatim tersebut. Demikian 
halnya dengan kesaksian yang ditolak karena menutup zariah 
orang-orang yang berbohong, niscaya hak-hak si korban akan 
sia-sia. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka metode zariah sebagai 
salah satu corak penalaran istislahi sangat relevan dalam 
penatapan hukum Islam dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh 
posisi empirik hukum Islam berhadap dengan realitas sosial 
yang membutuhkan penetapan hukum berdasarkan penalaran 
filosofis dan salah satu metode aktual dewasa ini adalah zariah 
karena basis penekanannya yang berkaitan dengan maslahah 
dan mafsadat, sehingga tujuan hukum Islam dalam 
merealisasikan kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan melalui 
metode zariah ini. 
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                          BAB EMPAT 

PARADIGMA PENALARAN FILOSOFIS                              
DALAM HUKUM ISLAM  

 
 
 Dalam sejarah perkembangan hukum Islam terdapat 
tiga paradigma penalaran filosofis, yaitu; Pertama, penalaran 
literalistik yang bercorak usul fikih klasik. Kedua, paradigma 
penalaran usul fikih berbasis maqasid al-syariah dan yang ketiga, 
adalah paradigma penalaran ilmiah.  
 Paradigma literalistik biasa juga disebut paradigma 
hukum Islam klasik dengan corak pembahasan tentang teks 
(dalam hal ini teks berbahasa Arab) baik dari segi grammar 
maupun sintaksisnya dan cenderung mengabaikan pembahasan 
tentang maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks literal 
tersebut. Secara sederhana paradigma literalstik bertumpu pada 
teks baik secara langsung maupun tidak langsung.  
 Dalam tradisi penalaran literalistik dikenal dua cara 
dalam mendapatkan pengetahuan dari teks yaitu;  Pertama, 
berpegang pada teks zahir. Kecendrungan ini berakar pada 
tradisi sebelum Ibn Rusyd (Andalusia) dan memuncak pada 
masa Ibn Hazam (azh-Zahiri). Kecendrungan tekstualisme ini 
sebenarnya mulai diperlihatkan oleh Syafi’i bahkan dapat 
dikatakan bahwa Syafi’i adalah peletak dasar paradigma 
literalistik. Sarana yang dipakai adalah kaidah bahasa Arab 
sedangkan yang menjadi sasarannya adalah teks Alquran, hadis 
dan ijma’. Kedua, berpegang pada maksud teks bukan 
teks zahir. Kecenderungan ini berlaku pada tradisi setelah Ibn 
Rusyd terutama pada prakarsa Syatibi. Berpegang pada maksud 
teks ini baru digunakan bila teks zahir ternyata tidak mampu 
menjawab persoalan-persoalan yang relatif baru. 
 Paradigma ini berlangsung selama kurang lebih lima 
abad (dari abad ke 2 H-7 H) dan mengalami perbaikan dengan 
munculnya Syatibi pada abad ke-8 H yang memperkenalkan 
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paradigma penalaran maqashid asy-syariah yang mengacu pada 
maksud Allah, sehingga tidak lagi terpaku pada literalisme teks. 
Syatibi merubah dari rasionalisme deduktif menjadi rasionalisme 
induktif. Enam abad kemudian, sumbangan Syatibi pada abad 
ke-8 H/14 M, direvitalisasi oleh para pembaharu usul fikih 
modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridha, 
Abdul Wahhaf Khallaf, Allal Fasi, dan Hasan Turabi. Oleh 
karena hanya melakukan revitalisasi, maka kelompok ini 
dikategorikan oleh Wael B Hallaq sebagai para pembaharu 
penganut aliran utilitarianisme keagamaan (religious utilitarianism).  
 Sementara itu, munculnya pemikir kontemporer seperti 
Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullahi 
Ahmed an-Na’im, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, 
dan Muhammad Syahrur dikategorikan oleh Hallaq sebagai 
kelompok pembaharu penganut aliran liberalisme keagamaan 
(religious liberalism) karena coraknya yang liberal (bahkan 
cendrung radikal) dan cendrung membuang teori-teori ushul 
fikih lama.  

Paradigma selanjutnya adalah paradigma ilmiah, 
paradigma ini lahir sebagai respons terhadap tantangan yang 
sangat kompleks yang dihadapi hukum Islam. Karena itu,  
hukum Islam membutuhkan model penalaran filosofis yang 
mencerminkan esensi wahyu dan menjadikan realitas sosial 
sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. 
Paradigma ilmiah menawarkan reformulasi hukum Islam yang 
mencerminkan nilai-nilai keislaman pada satu sisi, namun pada 
sisi lain menawarkan sebuah hukum yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat modern saat ini. Mereka ingin 
menawarkan analisa tekstual-kontekstual yang terstruktur 
sehingga melahirkan penetapan hukum yang lebih humanistik 
dan artikulatif namun tetap dalam konteks wahyu. 

Karena itu, paradigma ilmiah merupakan paradigma 
yang mencoba memahami ajaran agama berdasarkan premis 
ilmiah yang ada pada masa sekarang. Rasionalitas yang ingin 
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dibangun oleh paradigma ini adalah melakukan penalaran yang 
sesuai dengan sistem pengetahuan masyarakat modern dan 
sesuai dengan realitas objektif di masyarakat. Jika ditarik dalam 
konteks hukum Islam (usul fikih), berarti perangkat keilmuan 
yang digunakan bukan lagi terbatas pada perangkat-perangkat 
usul fikih yang sudah ada, bahkan dalam tataran yang lebih 
ekstrem tidak lagi menggunakan perangkat keilmuan usul fikih 
klasik, tetapi juga menggunakan pendekatan-pendekatan baru 
yang diberikan oleh disiplin ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, 
dan ilmu-ilmu humaniora seperti sosiologi, sejarah, filsafat, 
kritik sastra, linguistik, hermeneutik, cultural studies, psikologi, 
antropologi dan perangkat ilmu lainnya. 
 Paradigma ilmiah sebagai sebuah paradigma alternatif 
dibingkai dengan pendekatan kombinasi antara teologis-
normatif-deduktif dengan pendekatan empiris-historis-induktif 
dalam memahami wacana hukum Islam saat ini. Alasannya, 
bahwa penekanan pada pendekatan klasik telah melahirkan 
paradigma literalistik yang cenderung kaku, tetapi paradigma 
ilmiah dapat mengukur kebenaran berdasarkan panca indera. 
Selain itu, paradigma ilmiah berupaya mengkombinasikan 
berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan terma yang 
dibicarakan dalam teks wahyu tersebut, karenanya model 
penalaran filosofis ini patut dikembangkan pada masa 
kontemporer ini, sehingga hukum Islam dapat menjawab isu-isu 
kontemporer yang sesuai dengan realitas sosial yang 
berkembang tanpa menafikan maksud wahyu tersebut.   
A. Paradigma Literalistik dalam                                  

Penalaran Fikih dan Usul Fikih Klasik 
 Istilah paradigma dalam pandangan Thomas Khun 
dipahami sebagai teori-teori, metode-metode, fakta-fakta dan 
eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama dan 
menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan. Secara 
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singkat dapat difahami bahwa paradigma adalah pandangan-
pandangan pokok tentang alam, Tuhan, dan manusia.1 
 Dalam sejarah penalaran literalistik hukum Islam, 
paradigma fikih dan usul fikih begitu mewarnai corak penalaran 
ini yang telah berhasil dibangun oleh para imam mazhab dan 
mujtahid dengan berbagi metode penalaran yang mereka 
gunakan. Corak penalaran filosofis dengan bersandar pada rasio 
dan corak penalaran literal dengan bersandar pada teks 
kebahasaan ayat dan hadis menjadi bagian yang dominan dalam 
paradigma fikih dan usul fikih. Karena itu ciri khas paradigma 
literalistik ini adalah penalaran fikih yang menjadikan rasio dan 
teks sebagai landasannya sementara penalaran usul fikih 
menjadikan realitas sebagai dasar dalam memahami hakikat 
makna teks.    

1. Penalaran Literalistik Fikih  
 Sejak awal perkembangannya, hukum Islam merupakan 
suatu kekuatan dan sumber motivasi kreatif-dinamis untuk 
mengkreasi aturan yang mengikat bagi perjalanan ummat 
manusia. Munculnya sejumlah aliran hukum Islam yang 
mempunyai corak beraneka ragam sesuai dengan latar belakang 
sosio-kultural di mana aliran itu tumbuh dan berkembang 
menunjukkan kecenderungan di atas.  
 Pada mulanya, hukum Islam lahir secara natural di 
bawah bimbingan wahyu yang diemban langsung oleh 
rasulullah. Begitu pula pada era sahabat dan tabi’in, hukum 
Islam tumbuh dan berkembang secara alamiah melalui instink 
dan naluri mereka dalam menyerap kalam ilahi maupun sabda 
abi. Praktis pada kurun-kurun ini kelahiran hukum Islam tidak 
dilatari oleh perdebatan sengit di antara para Juris Islam baik 
dari kalangan Sahabat maupun Tabi’in. Baru pada era tabi’ al-
tabi’in, tepatnya pada abad kedua Hijriyah, hukum Islam 

                                                             
 1Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (London: The 
University of Chicago Press. Ltd, 1970), h. 11-18. 
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mengalami perkembangan pesat seiring perluasan wilayah Islam 
dan ranah penerapan hukum sebagai pengejawantahan wahyu 
Tuhan.  
 Jika pada dua kurun sebelumnya hukum Islam lahir 
secara natural melalui bimbingan wahyu maka pada kurun ini 
kelahiran hukum Islam tidak lepas dari kegelisahan akademik 
yang kemudian memunculkan paradigma hukum rasionalis 
(ahlur ra’yi) di satu pihak dan paradigma hukum tradisionalis (ahl 
al-hadis) di pihak lain. Kenyataan seperti ini sesungguhnya 
dilatari oleh semakin jauhnya bentangan jarak antara masa 
pewahyuan dengan realitas masyarakat yang kian berkembang. 
 Sumber wahyu dalam bentuk teks agama, baik alquran 
maupun hadis, telah berhenti turun sepeninggal rasulullah. 
Sementara itu realitas masyarakat terus bergerak dinamis seiring 
perputaran zaman. Dalam menyikapi persoalan seperti ini 
setengah pihak ada yang mengedepankan penggunaan akal-budi 
manusia yang saat itu sering disimplifikasi menjadi kiyas 
(analogi).  
 Embrio penalaran rasional dan normatif sesungguhnya 
mulai tumbuh sejak era sahabat walaupun dengan kadar 
intensitas berbeda dibanding pada era tabi’in yang ditandai 
dengan kemunculan mazhab-mazhab besar dalam ilmu fikih. 
Umar bin al-Khatthab RA., misalnya, lebih mengedepankan 
pengamatan realitas sosial ketimbang formalitas teks ajaran. Ide 
pembukuan Alquran, tidak memberi bagian zakat mu’allaf, 
enggan menjatuhkan hukuman potong tangan dan contoh-
contoh sejenisnya dapat ditangkap sebagai cermin penalaran 
sahabat Umar yang menganut pola rasionalisme.  
 Sahabat Abdullah Ibnu Umar RA dalam batas-batas 
tertentu dapat merepresentasikan pola penalaran seperti ini. Di 
lain pihak, pola penalaran tradisionalisme juga menjadi corak 
penalaran para sahabat yang lain seperti Abu Bakar al-Shiddiq 
RA, Abdullah Ibnu Mas’ud RA dan lain-lain. Pada fase 
berikutnya, tabi’in, kubu penalaran rasionalisme diwakili oleh 
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‘Alqamah al-Nakha’i di Irak, sedangkan kubu tradisionalisme 
direpresentasikan oleh Sa’id bin al-Musayyab di Madinah. 
 Filosofi penalaran yang dibangun oleh para sahabat dan 
tabi’in tersebut kemudian diwariskan kepada para mujtahid 
sesudahnya, sehingga para mujtahid tersebut berhasil 
mengembangkan aliran penalaran normatif dan rasional 
terhadap hukum Islam yang kemudian dikenal dalam sejarah 
sosial hukum Islam dengan ahlul hadis dan ahlur ra’y. Ahlul hadis 
atau kelompok yang metode pemahamannya terhadap ajaran 
wahyu amat terikat oleh informasi dari nabi. Artinya, ajaran 
Islam itu hanya diperoleh dari Alquran  dan petunjuk nabi, di 
samping disebut sunnah petunjuk nabi juga disebut hadis 
karenanya mereka disebut ahlul hadis. 
 Sementara istilah ahlur ra’y digunakan untuk menyebut 
kelompok pemikir hukum Islam yang memberi porsi yang lebih 
banyak pada akal. Bila kelompok ahlul hadis dalam menjawab 
persoalan hukum tampak terikat oleh teks nas (Alquran  dan 
hadis), maka kelompok ahlur ra’y tidak terikat pada nas bahkan 
leluasa menggunakan akal. Sebenarnya ahlu ray bukan berarti 
kelompok yang meninggalkan hadis tetapi mereka juga 
menggunakan hadis sebagai dasar penetapan hukum hanya 
mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat 
bahwa nas syariat itu mempunyai tujuan tertentu yaitu 
kemaslahatan manusia.2  
 Perbedaan kelompok ahlul hadis dan ahlur ra’y tersebut 
disebabkan karena kelompok ini muncul di Hijāz utamanya di 
Madinah yang lebih banyak mengetahui hadis dan tradisi rasul 
dibanding dengan penduduk di luar Hijāz. Hijāz adalah daerah 
yang perkembangan budayanya dalam pantauan rasulullah 
hingga wafat dan di Madinah beredar hadis nabi jauh lebih 

                                                             
 2 Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Ed. 1 (Cet. 1; 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.  
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banyak dibanding daerah lain, semua persoalan hukum dan 
budaya sudah terjawab oleh teks wahyu dan hadis.  
 Di Madinah tidak banyak varian mata pencaharian 
penduduk seperti yang terdapat di daerah Irak, ulamanya pun 
sudah mapan dengan tradisi menyelesaikan masalah hukum 
dengan teks wahyu dan tidak memerlukan memeras otak, 
sehingga pada masa itu Hijāz dikenal sebagai pusat hadis. 
Sementara ahlur ra’y berkembang penalaran karena banyaknya 
persoalan hukum yang mereka hadapi dan terbatas jumlah hadis 
yang beredar di Irak, sehingga mereka berupaya memikirkan 
secara filosofis rahasia yang terkandung di balik nas, metode ini 
kemudian dikenal dengan ta’lil al-ahkām.3 
 Atas dasar itu, maka perbedaan pendapat yang terjadi di 
kalangan ahlul hadis dan ahlur ra’y di samping disebabkan oleh 
cara pandang yang berbeda juga karena faktor daerah yang jauh 
dari pusat hadis juga karena faktor berkembangnya persoalan-
persoalan hukum dan sosial budaya. Perbedaan ini tidak hanya 
terjadi di kalangan mereka tetapi jauh sebelumnya para sahabat 
juga telah berbeda pemahaman terhadap nas disebabkan karena 
perbedaan persepsi dalam menjawab mengapa keputusan 
hukum diambil (ilat hukum). Perbedaan juga terjadi karena 
sebuah hadis diketahui atau dipakai oleh orang tertentu yang 
tidak diketahui atau dipakai oleh orang lain. Perbedaan lainnya 
adalah bahwa hadis yang ada dipandang tidak kuat, sehingga 
ditinggalkan dan terakhir perbedaan disebabkan karena 
keragaman pengetahuan tentang nasakh telah melahirkan 
perbedaan pendapat.4 
 Perbedaan tersebut kemudian terimplentasi ke dalam 
rumusan-rumusan fikih lokal yang dilahirkan oleh para imam 
mazhab, sehingga sebagian kalangan mengasumsikan bahwa 

                                                             
 3Zuhri..., h. 67-68.  
 4Zuhri..., h. 48.  
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fikih merupakan sumber keterbelakangan umat. Alasannya 
sederhana, dengan mengapresiasi fikih yang terpragmentasi 
dalam berbagai lembaran kitab kuning, tidak jarang kita 
terkondisikan oleh realitas masa lalu secara apa adanya tanpa 
melihat latar belakang kesejarahan. Di lain pihak justru dapat 
diasumsikan bahwa fikih itu adalah sumber dinamika ajaran 
Islam karena ia tak lain adalah produk ijtihad yang dikreasikan 
oleh para juris Islam (fukaha). Sebagai kreasi ijtihad, fikih 
tentunya tidak bisa lepas dari konteks sejarah kapan dan di 
mana ia lahir. Dengan demikian, dasar pijakan fikih tidak semata 
berupa teks suci, tetapi realitas masyarakat fikih itu sendiri 
sebagai objeknya.5  
 Dalam sejarah kelahiran dan kemunculannya, maka 
bangunan fikih muncul ketika persoalan kemanusiaan di 
masyarakat mengemuka dan perlu direspons. Dengan demikian, 
asumsi fikih sebagai sumber dinamika memiliki relevansi 
tersendiri karena ia lahir untuk merespons dinamika masyarakat, 
bahkan tidak jarang fikih dinilai sebagai salah satu epistemologi 
ilmu kewahyuan yang paling konkret bersentuhan langsung 
dengan realitas. Pijakan fikih tidak semata otoritas normatif 
yang melangit, tetapi juga penghayatan terhadap realitas objektif 
di muka bumi.  
 Dalam kaitan ini, tidak mengherankan jika tipologi 
mazhab fikih dalam bentangan sejarahnya selalu dilatari konteks 
realitas yang mengitarinya.  Mazhab fikih hanafi, misalnya, 
tampil dengan performa rasionalismenya karena Imam Abu 
Hanifah (w. 150) sebagai founding fathernya lahir dan dibesarkan 
di masyarakat perkotaan yang cenderung berpikiran rasional 
bahkan permisif. Karenanya dia lebih sering menggunakan dalil 
analogi (kiyas) ketimbang teks hadis yang terkadang diragukan 
otoritas kesahihannya. Sebaliknya, Imam Malik (w. 179) yang 

                                                             
5 Abu Yazid, Fiqh Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana 

Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. viii 
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lahir dan dibesarkan dalam masyarakat Madinah, yang 
cenderung membangun formula mazhab fikih tradisional. 
Bangunan fikih mazhab Maliki dengan formula demikian 
merupakan pelestarian terhadap amalan ulama Hijaz (Madinah) 
yang sudah mentradisi secara kokoh dan mapan bahkan 
ditemukan bahwasanya ada sekitar 40 masalah yang diputuskan 
berdasarkan amal ahl al-Madinah, sebagaimana dijelaskan dalam 
al-Muwaththa yang merupakan buku kumpulan hadis pertama 
yang sekaligus dapat disebut sebagai kitab fikih dengan 
mendasarkan kepada hadis atau riwayat.6  
 Sementara Imam Syafi’i pernah berguru ke Irak kepada 
murid-murid Abu Hanifah tetapi sebelum itu ia pernah 
mengembara ke Yaman karena diminta oleh pejabat setempat, 
kemudian ia sampai ke Baghdad dan tinggal di sana sampai dua 
tahun lalu kembali ke Mekah kemudian kembali lagi ke Baghdad 
untuk beberapa bulan saja sampai akhirnya ke Mesir. Dari 
berbagai pengembaraan itu, Imam Syafi’i dapat memahami 
corak penalaran fikih ahlur ra’y dan ahlul hadis kemudian ia 
berpendapat bahwa tidak seluruh metode ahlur ra’y itu tidak baik 
diambil tetapi tidak baik pula meninggalkan seluruh metode 
berpikir mereka.  
 Dengan modal rihlah ilmiyah seperti ini, Syafi‘i dapat 
memadukan penggunaan sumber ajaran suci yang berupa teks 
dengan kemampuan rasio secara bersamaan. Di satu pihak, 
beliau amat menghormati penggunaan sunnah sebagai sumber 
inspirasi hukum. Di pihak lain, beliau juga tidak dapat 
menafikan begitu saja pentingnya penggunaan analogi dalam 
penetapan hukum-hukum syar’iat.7 

                                                             
6Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap 

Produk Pemikiran Hukum Islam dalam “Hukum Islam dalam Tatanan 
Masyarakat Indonesia” ed, Cik Hasan Bisri (Cet. I; Jakarta: Logos, 1998), h. 
5. 
 7Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence (The 
University of Chicago Press, USA, 1969), h. 6. 
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 Pengamatan yang komprehensif terhadap kedua aliran 
pebalaran di atas kemudian mendorong Syafi’i untuk 
meletakkan dasar-dasar metode istinbath hukum seperti 
tercermin dalam master piece-nya, al-Risalah. Dengan 
terbangunnya metodologi hukum Islam ini, perdebatan sengit 
antara kedua aliran pemikiran di atas menjadi berkurang, atau 
bahkan sirna sama sekali, lantaran satu sama lain kemudian 
saling memahami hakikat perbedaan serta dapat merujuk semua 
aspek perbedaannya pada dasar-dasar istinbath yang sudah 
dibangun dan dibukukan oleh Syafi‘i. Peran Syafi’i memediasi 
kalangan rasionalis dan tradisionalis ini cukup memberikan andil 
dalam perkembangan pemikiran hukum Islam sampai saat ini.8

 Karena itu, Imam Syafi’i tidak fanatik terhadap satu 
mazhab bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penegah 
antara kedua metode berpikir tersebut. Demikian pula dengan 
Imam Ahmad bin Hanbal, karena ia menjadi murid utama dari 
Imam Syafi’i, kemudian menjadi mujtahid yang mandiri, 
sehingga ia dan pengikutnya dikenal sebagai pemikir literalis 
sebagaimana Imam Syafi’i sekalipun lebih berhati-hati dan dekat 
dengan literalis.9 
 Pada kenyataannya, tidak semua penganut pola 
pemikiran rasionalisme dengan serta merta mengabaikan 
formalitas teks, sebagaimana juga bukan berarti penganut kubu 
penalaran tradisionalisme menafikan begitu saja aspek nalar 
dalam mengamati realitas. Apa yang sesungguhnya 
membedakan kedua pola penalaran di atas adalah segmentasi 

                                                             
 8  Tak kurang dari tokoh semisal Mohammad Arkoun, Pemikir 
Islam kelahiran Aljazair, pernah menandaskan bahwa pasca kelahiran 
rumusan metodologi hukum Islam oleh al-Syafi’i, wilayah agama yang 
semula thinkable (dapat terpikirkan) menjadi unthinkable (tak dapat 
dipikirkan). Mohammed Arkoun, Rethinking Islam Today, dalam edisi 
Indonesia, Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama,  (Yogyakarta: 
Pelajar, 2001), h. xiii. 
 9 Zuhri, Hukum..., h. 113.  
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dominan dalam mengapresiasi teks dan mentransformasi nilai 
ajaran terhadap realitas yang dihadapi.  
 Jika pola penalaran rasionalisme lebih banyak bergumul 
dengan aspek realitas secara fisik maka pola pemikiran 
tradisionalisme lebih berwawasan formal-metafisik dalam 
menyikapi keberadaan teks. Dengan demikian, penyekatan 
seperti di atas sesungguhnya dalam batas-batas tertentu dapat 
dianggap simplifikasi yang sangat personal lantaran substansi 
ajaran suci sendiri tidaklah mengenal penyekatan seperti itu. Inti 
ajaran suci sesunguhnya dapat memadukan keduanya dalam 
konteksnya yang bersifat komplementer, satu sama lain dapat 
saling melengkapi secara proporsional.  

2. Penalaran Usul Fikih Klasik 
 Ilmu usul fikih merupakan metodologi terpenting yang 
ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh 
umat lain. 10   Sebenarnya ilmu ini tidak hanya menjadi 
metodologi baku bagi hukum Islam saja, tetapi merupakan 
metodologi baku bagi seluruh pemikiran intelektual Islam. Akan 
tetapi, sejarah pemikiran Islam telah mempersempit wilayah 
kerjanya hanya dalam wilayah pemikiran hukum saja. Oleh 
karena itu, ilmu yang didirikan oleh Syafi’i (w. 204 H/819 M) ini 
oleh ulama-ulama selanjutnya seperti al-Qhadli al-Baidlawi (w. 
685H/ 1286 M) mendefinisikannya sebagai “pengetahuan 
tentang dalil-dalil umum fikih (beberapa metode atau kaidah), 

                                                             
10 Thaha Jabir al-‘Alwani, Source Methodology in Islamic 

Jurisprudence, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal De Lorenzo dan 
Anas S. al-Shaikh-Ali, Herdon –Virginia: IIIT, 1416/1994, xi. Abdul Hamid 
A. Abu Sulaiman dan Ali Garisyah memberikan pernyataan serupa. Lihat 
juga Abdul Hamid A. Sulaiman, Crisis in The Muslim Mind, Herdon Virginia: 
IIIT, 1415/1993). Bandingkan dengan Ali Garisyah, Metode Pemikiran Islam 
(Manhaj al-Tafkir al-Islami) Jakarta: Gema Insani Press, 1989, h. 56. 
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cara memanfaatkannya dan pengetahuan tentang orang yang 
memanfaatkan dalil-dali umum itu.11 
 Dengan demikian, dapat dimengerti bila dikatakan 
bahwa kemunduran yang dialami oleh fikih Islam dewasa ini 
diduga kuat juga disebabkan oleh kurang relevannya perangkat 
teoritik ilmu usul fikih untuk memecahkan problem 
kontemporer yang ada. Dalam perjalanan sejarah ilmu ini, ar-
Risalah karya Syafi’i dianggap buku rintisan pertama tentang 
ilmu ini. Ar-Risalah yang penulisannya bercorak teologis-
deduktif itu kemudian diikuti oleh para ahli usul mazhab 
mutakallimun, seperti malikiyah, syafi’iyah, hanabilah dan 
mu’tazilah).  
 Sementara itu ulama hanafiyah memiliki cara penulisan  
tersendiri yang  bercorak  induktif-analitis,  baik ar-Risalah dan 
buku-buku usul mazhab mutakallimun maupun mazhab 
hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma 
literalistik dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang 
teks berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun 
sintaksisnya dan mengabaikan pembahasan tentang maksud 
dasar dari wahyu yang ada di balik teks literal.12 
 Bila istilah paradigma literalistik di atas dipadukan 
dengan kerangka berfikir al-Jabiri tentang pembagian 
epistemologi Islam, maka bisa dikatakan bahwa paradigma 
hukum Islam klasik adalah paradigma literalistik dalam arti 
dominannya pembahasan tentang teks (dalam hal ini teks 

                                                             
11Ali. b. Abd. Al-Kafi as-Subki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416. 1995), h. 19.  
12  Dengan meminjam kerangka analisis al-Jabiry, model berpikir 

yang memusatkan pada kajian teks dan bahasa pada umumnya dikategorikan 
sebagai corak berpikir yang menggunakanepistemologi Bayani, yang berbeda 
secara tegas dari medel berpikir dan berijtihad model Burhani dan lebih-
lebih Irfani. Lebih laanjut M. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil al-‘Ilmi: Ke Arah 
Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, Al-Jami’ah, vol. 39, 2. 2001. 359-
391.  
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berbahasa Arab) baik dari segi grammar maupun sintaksisnya dan 
cendrung mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari 
wahyu yang ada dibalik teks literal tersebut. Secara sederhana 
paradigma yang dianut bertumpu pada teks, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, paradigma ini disebut 
paradigma bayani.13 
 Adapun karakteristik dari epistemologi bayani antara 
lain, pertama, epistemologi ini selalu berpijak pada asal (pokok) 
yang berupa nas (teks), baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dalam ilmu usul fikih yang dimaksud dengan nas 
adalah Alquran, hadis dan Ijma'. Sedangkan dalam bahasa Arab 
yang dimaksud dengan nas adalah perkataan orang Arab. Kedua, 
epistemologi ini selalu menaruh perhatian secermat-cermatnya 
pada proses transmisi naql (teks) dari generasi ke generasi. 
Menurut epistemologi ini, apabila proses transmisi teks itu 
benar, maka isi nas itu pasti benar, karena nas itu masih murni 
dari Allah atau nabi. Tetapi jika teks tersebut proses 
transmisinya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan, maka 
nas itupun tidak bisa dipertanggungjwabkan isinya.  
 Dengan kata lain epistemologi ini sesungguhnya 
senantiasa berpijak pada riwayah (naql). Sebagai bukti dari ciri 
kedua ini adalah begitu banyaknya pembahasan yang dilakukan 

                                                             
 13  Secara etimologi, menurut al-Jabiri al-bayan memiliki beberapa 
arti diantaranya azh-zhuhur wa al-wudhuh (ketampakan dan kejelasan), 
sedangkan secara terminologi al-bayan berarti pencarian kejelasan yang 
berporos pada al-ashl (pokok) yakni teks (naql-nash) baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Secara langsung berarti langsung menganggap teks 
sebagai pengetahuan jadi Secara tidak langsung berarti melakukan penalaran 
dengan berpijak pada teks itu. Dalam paradigma ini, akal dipandang tidak 
akan dapat memberikan pengetahuan kecuali jika akal itu disandarkan 
(berpijak) pada nas (teks). Muhammad 'Abid al-Jabiri, Bunyah al-'Aql al-
'Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-
'Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), h. 20. 
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oleh para ulama tentang riwayah yang ingin menjaga orisinalitas 
khabar (dalam hal ini berupa nas atau teks).14 
 Dalam tradisi berfikir literalisme tersebut terdapat dua 
cara dalam mendapatkan pengetahuan dari teks yaitu; Pertama, 
berpegang pada teks zahir. Kecendrungan ini berakar pada 
tradisi sebelum Ibn Rusyd (Andalusia) dan memuncak pada 
masa Ibn Hazam (zahiri). Kecendrungan tekstualisme ini 
sebenarnya mulai diperlihatkan oleh Syafi'i bahkan mungkin 
bisa dikatakan beliau adalah peletak dasar paradigma literalistik. 
Sarana yang dipakai adalah kaedah bahasa Arab sedangkan yang 
menjadi sasarannya adalah teks Alquran, hadis dan ijma'. 
Kedua, berpegang pada maksud teks bukan teks zahir. 
Kecendrungan ini berlaku pada tradisi setelah Ibn Rusyd 
terutama pada prakarsa asy-Syatibi. Berpegang pada maksud 
teks ini baru digunakan bila teks zahir ternyata tidak mampu 
menjawab persoalan-persoalan yang relatif baru,15 dan model ini 
yang kemudian dikenal dengan maqashid al-syariah. 
 Bukti lain digunakannya paradigma literalistik dalam 
kajian hukum Islam klasik adalah begitu banyaknya pembahasan 
tentang kaidah kebahasaan dalam ilmu usul fikih.  
 Al-Juwayni telah membuktikan hal tersebut dengan 
mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas pembahasan dalam 
usul fikih berkaitan dengan kata-kata (alfazh) dan makna. Terkait 
dengan kata-kata haruslah disadari bahwa syariat itu berbahasa 
Arab. Seseorang tidak akan sempurna (dalam menguak) 
kandungan syariat selama ia belum menguasai nahwu dan 
bahasa Arab".16 

                                                             
 14 N.J Coulson, A. History of Islamic Law (ttp: Edinburgh University 
Press, 1991), hlm. 188. Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Joko 
Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 19-38. 
 15 Muhammad Abed al-Jabiri, Takwin al-Aql al-'Arabi (Beirut: al-
Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 1993), h. 96-98. 
 16  Al-Juwayni, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, Editor, Abdul Adzim 
Mahmud ad-Dib (Cet. 4; Manshurah, Mesir: al-Wafa, 1418),I, hlm. 130. 
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 Rasionalitas yang dibangun oleh ulama usul fikih 
tradisional sebenarnya ingin melakukan penalaran yang sesuai 
dengan tuntunan Allah yang ujungnya adalah tercapainya 
kemaslahatan manusia pada umumnya di dunia dan akhirat dan 
ini pada akhirnya terwadahi dalam metode berfikir yang baku 
yakni kiyas, istihsan, istislah, istishab, sadd al-zari'ah dan urf.  
 Paradigma di atas sebenarnya bisa dipahami karena ahli 
hukum Islam (usul fikih) klasik memaknai hukum itu berasal 
dari titah ilahi sehingga hanya melalui teks-teks suci yang 
didengar rasulullah sajalah yang pemanifestasian hukum itu 
dapat diketahui. Dalam hal ini, mayoritas ahli hukum Islam 
menganut faham optimisme bahasa yang dipengaruhi oleh 
teologi kekuasaan ilahi, suatu faham yang menganggap bahwa 
bahasa adalah sarana memadai untuk melakukan komunikasi. 
Akibatnya pendekatan yang digunakanpun adalah pendekatan 
bayan atau tekstualis, pandangan optimisme bahasa ini kemudian 
mengarah pada berkembangnya logika deduktif, sehingga model 
pendekatan yang digunakan-pun adalah teologis-normatif-
deduktif.  
 Paradigma literalistik dengan menggunakan model 
pendekatan yang teologis-normatif-deduktif cenderung 
didominasi Aristotalian logic yang bercirikan dichotomous logic. 
Akibatnya, pada satu sisi, studi hukum Islam dipandang 
cenderung mendekati masalah secara hitam-putih, benar-salah, 
halal-haram, Islam-kafir, sunnah-bid'ah dan yang semacamnya 
walaupun pada sisi yang lain sesungguhnya tujuan pokok agama 
diturunkan itu adalah mengajarkan tentang aturan-aturan hidup 
yang bersifat pasti (nilai, norma dan aturan), dan begitu pula 
hukum agama (Islam) dimana salah satu ciri pokok berfikir 
hukum adalah menuntut adanya kepastian dan bukan ketidak-
pastian.17  

                                                             
 17 Begitu rigidnya paradigma literalistik, sehingga menurut Fazlur 
Rahman ada tiga kelemahan dari metode studi Islam klasik dan pertengahan 
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 Pengertian seperti ini jelas tidak tepat karena kategori 
penilaian seperti halal atau haram, hukum Islam juga terdiri atas 
kategori-kategori relasional. Lebih penting lagi adalah bahwa 
hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma 
berjenjang (berlapis). Seharusnya studi usul fikih atau penelitian 
hukum Islam tidak hanya terbatas pada penemuan peraturan 
hukum konkret an-sich, tetapi lebih dari itu juga harus diarahkan 
kepada penggalian asas-asas dengan mempertimbangkan 
pendekatan pertingkatan norma sehingga lebih mudah 
merespons berbagai perkembangan masyarakat dari sudut 
hukum syariah. 
B. Paradigma Maqashid al-Syariah   

dalam Penalaran Filosofis 
Paradigma literalistik dengan penalaran yang berpegang 

pada teks berlangsung selama kurang lebih lima abad, yaitu abad 
ke-2 sampai abad ke-7 H, kemudian mengalami perbaikan 
dengan munculnya Syatibi pada abad ke-8 H yang 
menambahkan paradigma literalistik dengan teori maqashid asy-
syari'ah atau penalaran yang berpegang pada maksud teks yang 

                                                                                                                              
yaitu, pertama, pemahaman yang terpotong-potong. Kedua, kurang 
memperhatikan unsur sejarah, dan ketiga, terlalu tekstual. Rahman menyebut 
kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang atomistis, ahistoris, dan 
literalistis. Senada dengan Rahman, Arkoun juga melancarkan kritik terhadap 
para pemikir hukum Islam yang masih menyandarkan pendapatnya kepada 
sistem pemikiran epsitemik zaman tengah dengan ciri, pertama, 
mencampurkan antara mitos dan sejarah, kedua, menekankan keunggulan 
teologis orang Muslim atas non-Muslim, ketiga, pensucian bahasa, keempat, 
univokalisasi makna yang diwahyukan Tuhan, kelima, anggapan tentang nalar 
pribadi yang transhistoris, dan keenam, diktum hukum diturunkan dalam 
bahasa Arab yang jelas. Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities", 
dalam Islam: Past Influence and Present Challenge, diedit oleh Alford T. Welch 
dan Pierre Cachia (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), h. 319-
327.   
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mengacu pada maksud Allah, sehingga tidak lagi terpaku pada 
literalisme teks.18 

Dengan demikian ilmu usul fikih tidak lagi hanya 
terpaku pada literalisme teks. Kehadiran Syatibi sama sekali 
tidak menghapus paradigma literal, tapi ingin lebih 
melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih sempurna dalam 
memahami perintah Allah. Di sini,-Syatibi merobah dari 
rasionalisme deduktif menjadi rasionalisme induktif. Namun 
jika menggunakan teori paradigm shift yang ditawarkan oleh 
Kuhn sebagaimana dijelaskan diawal, maka Syatibi hanya 
melengkapi paradigma lama saja agar tidak terlalu literalistik dan 
belum melakukan perubahan yang revolusioner bagi usul fikih. 

Namun, enam abad kemudian, sumbangan Syatibi pada 
abad ke-8 H/14 M, direvitalisasi oleh para pembaharu usul fikih 
modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridha, 
Abdul Wahhaf Khallaf, Allal al-Fasi, dan Hasan Turabi. Oleh 
karena hanya melakukan revitalisasi, maka kelompok ini 
dikategorikan oleh Wael B Hallaq sebagai para pembaharu 
penganut aliran utilitarianisme keagamaan (religious utilitarianism).19 

Pada disi lain, munculnya pemikir kontemporer seperti 
Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullahi 

                                                             
 18Asy-Syatibi sendiri mengungkapkan bahwa ia memang berupaya 
menjadikan ushul fikih sebagai ilmu burhani yang qat'i sehingga dapat 
mendatangkan dan menghasilkan pengetahuan hukum Islam yang valid 
secara ilmiah. Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, I. Edisi 
Abdullah Darraz (Mesir: tp., t.th), h. 29-34. 
 19Menurut Hallaq, walaupun Abduh telah mencoba menawarkan 
beberapa konsep pembaharuan ushul fikih, seperti rekonsepsi ijma', 
maksimalisasi peran akal dalam memahami nash, maksimalisasi prinsip 
maslahah dan memanfaatkan pendapat para pakar hukum dimasa lalu 
dengan cara talfik, namun ia sesungguhnya lebih merupakan inspirator bagi 
para pembaharu usul fikih selanjutnya. Wael B. Hallaq, A.History of Islamic 
Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997), h. 213. 
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Ahmed an-Na'im, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, 
dan Muhammad Syahrur dikategorikan oleh Hallaq sebagai 
kelompok pembaharu penganut aliran liberalisme keagamaan 
(religious liberalism) karena coraknya yang liberal (bahkan 
cendrung radikal) dan cendrung membuang teori-teori ushul 
fikih lama.  

Dari segi bahasa maqasid al-syariah berarti maksud atau 
tujuan disyariatkan hukum dalam Islam. Maqasid  jamak dari 
kata qasada yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. 
Istilah maqasid al-syariah adalah al-ma’anni allati syuri’at laha al-
ahkam (kandungan nilai yang menjadi  tujuan   pensyariatan 
hukum), 20   yang identik dengan istilah filsafat hukum Islam. 
Kajian utama dalam teori maqasid al-syariah adalah mengamati 
tujuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan 
umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya, 
menelusuri aspek kemaslahatan merupakan inti dari maqasid al-
syariah.  
 Penggunaan istilah maqasid syariah mengandung 
pengertian yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Nuruddin al-Khadīmi dalam bukunya al-Maqasid fi al-Mazdhab 
al-Maliki yang mengemukakan secara diplomatis dua alasan 
historisitas istilah maqashid syariah yaitu;21  

                                                             
20  Ahmad al-Hajj al-Kurdi, Al-Madkhal al-Fiqhi: Al-Qawa’id al-

Kulliyah (Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980), h. 186. 
 21 Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa teori maqāsid 
syariah  telah digunakan oleh nabi dan para sahabatnya sampai pada masa 
sebelum Syatibi sebagai metode penalaran filosofis sekalipun pada masa ini 
pembahasan mengenai maqāsid belum terlalu mendalam karena maqāsid masih 
dikaitkan dengan disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fikih, dan usul 
fikih, maka sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasulan (masa 
turunnya wahyu pada Nabi Muhammad), sebab kata al-maqāsid (esensi) dan 
sinonimnya, seperti kata al-hikmah, al-ilat (motif), al-asrar (rahasia), dan al-
ghayat (tujuan akhir) sudah banyak disinggung baik dalam Alquran  maupun 
hadis karenanya fase ini dikenal dengan istilah maqāshid yang belum dalam 
bentuk yang telah dibakukan apalagi dibukukan secara spesifik. 
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 Pertama, apabila maqasid syariah adalah sekedar wacana 
ilmiyah yang pembahasannya disinggung dalam berbagai disiplin 
keilmuan Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan usul fikih, maka 
sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasulan (masa 
turunnya wahyu pada Nabi Muhammad), sebab kata al-Maqasid 
(esensi) dan sinonimnya, seperti kata al-Hikmah, al-Ilat (motif), 
al-Asrar (rahasia), dan al-Ghāyat (tujuan akhir) sudah banyak 
disinggung baik dalam Alquran maupun sunnah. Fase ini 
dikenal dengan istilah maqashid saja dan belum dalam bentuk 
yang telah dibakukan seperti istilah maqasid syariah yang dikenal 
dalam filsafat hukum Islam. 
 Kedua, apabila yang dimaksud dengan maqashid al-syariah 
adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen (ilm mustaqil), 
keilmuan yang memiliki definisi, kerangka pembahasan dan 
target kajian tersendiri, maka sejarah awalnya dinisbatkan pada 
Imām Syatibi (w. 790 H / 1388 M) yang telah menjadikan satu 
bab dalam bukunya al-Muwāfaqāt sebagai lembaran khusus yang 
membahas secara tuntas maqashid al-syariah. 22  Namun sayang 
proyek besar Imam Syatibi yang ditulis setengah abad sebelum 
runtuhnya kota Granada terkubur begitu saja dan baru pada 
tahun 1884 M buku al-Muwāfaqāt mulai dikenal dan dikaji 
pertama kali di Tunis. Sejak saat itulah orang mulai 
memanfaatkan dan mengkaji konsep maqashidnya Imām al-
Syātibi.  

                                                                                                                              
 
 22 Kesimpulan Nuruddin al-Khadīmi tersebut diambil karena 
sebelum Imām Syātibi, para ulama semisal Abu Bakar al-Qaffāl (w: 365 H / 
975 M), al-Juwaini (w: 478 H / 1185 M) al-Ghazāli (w: 505 H / 1111 M), 
Izzuddin bin Abd. Salam (w: 660 H / 1261 M), al-Qarrafi (w: 684 H / 1285 
M), dan Ibn al-Qayyim (w: 751 H / 1350 M), hanya menyinggung tentang 
maqāshid secara sekilas di tengah pembahasan mereka seputar masalah fikih 
atau usul fikih. Nuruddin al-Khadimi, Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki 
(Cet. I; Tunis: Dār al-Tunisiyah, 2003), h. 30-36. 
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 Ide mengenai ilmu baru “Ilmu Maqāshid al-Syariah” 
kembali muncul  di abad 20 dengan Muhammad al-Thahir bin 
‘Asyur (1879-1973 M) sebagai tokohnya, bahkan tokoh besar 
asal Tunisia ini dianggap sebagai bapak maqashid kontemporer, 
setelah Imām al-Syātibi. Dialah yang paling serius menggoalkan 
konsep ilmu baru ini sebagai ilmu yang terlepas dari usul fikih 
setelah sebelumnya merupakan bagian darinya.23 
 Sebenarnya Syātibi dan Ibnu Atsyūr bukanlah orang 
pertama yang menggulirkan istilah ini karena jauh sebelum -
Syātibi, Abu al-Ma’ali al-Juwāini yang lebih dikenal dengan 
sebutan Imām al-Haramāin (w.478 H) telah menggagas 
permasalahan ini dengan melontarkan ide maqashid al-syariah 
sebagai ilmu baru yang mempunyai karateristik kepastian dalil-
dalilnya dan melampaui perbedaan-perbedaan mazhab fikih dan 
bahkan dari usul fikih yang bersifat zhaniyyah itu sendiri.24 
 Meski konsep yang ditawarkan al-Juwaini ini tidak 
begitu dalam dibanding dengan Imam Syatibi, tetapi ia telah 
memberikan andil yang cukup besar dibanding tokoh-tokoh 
semasanya dalam menggulirkan ide tersebut, sehingga dijadikan 
sebagai pijakan dan inspirasi orang-orang setelahnya, termasuk 

                                                             
23 Sebenarnya Ibn ‘Asyur pun bukan satu-satunya orang yang 

pertama kali mengangkat tema itu pada masa kontemporer. Sebelumnya, 
tema yang sama diangkat oleh Mohammad Munir ‘Imran dalam disertasi 
yang diajukan pada Madrasah Qadla al-Syar’i di Mesir tahun 1930 M dengan 
judul “Qasd al-Syari’ min Wadl'i al-Syariah”, dan seorang juris Islam asal Tunis 
yang semasa dengan Ibn ‘Asyur, Mohammad Abdul Aziz telah membahas 
topik di atas dan dimuat di majalah al-Zaetuniyah tahun 1936 M dengan 
judul “Maqasid Syariat wa Asrar al-Tasyri’. Jamaluddin Atiyyah, Nahw Faaliyat 
al-Maqashid al-Syariah. Edisi 23 (al-Muslim al-Muashir, 2002. h. 19.  
 24Imām Haramāin al-Juwāini mengungkapkan keprihatinannya akan 
kemerosotan peradaban sosial, terutama cendekiawan dan politisi Islam., 
menurutnya untuk keluar dari kondisi ini tidak ada cara selain “membangun 
maqāshid al-syariah yang universal dan mengangkatnya dari level zhonni 
sebagai karakteristik ushāl fiqh ke level qoth’i. Lihat Abdul Majid al-Shogir, al-
Fikr al-Ushuly wa Isykâliyyat al-Sulthah al-Ilmiyyah fi al-Islam (Cet. I;  Beirut, Dar 
al-Muntakhob al-Arabi, 1994), h. 356. 
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al-Syātibi sendiri. Lebih jauh lagi apa yang disebutkan oleh 
Ahmad al-Raisūny dari penelitiannya bahwa istilah maqashid al-
syariah telah digunakan oleh orang-orang sebelum Imām 
Haramāin. Tokoh-tokoh yang memberikan concern terhadap 
tema ini antara lain; Al-Turmudzi al-Hakim (abad III), dia 
termasuk orang yang pertama kali menggunakan dan 
menggulirkan istilah maqashid, meski dengan teorinya yang khas, 
seperti yang tertuang dalam karyanya, al-shalāt wa maqūha. 
Berikutnya adalah Abu Mansur al-Maturīdī (w. 333), Abu Bakar 
al-Qaffal (w. 365), Abu Bakar al-Abhāry (w. 375), al-Baqillāni 
(w. 403), dilanjutkan Imam Haramain, Imam al-Ghazāli (w. 
505), al-Rāzi (w. 606), al-Amidī (w.631), Ibn Hājib (w. 646), 
Izzudin bin Abdul Salām (660) yang tertuang dalam karyanya 
Qawāid al-Ahkām fi Mashālih al-Anām, al-Baidhāwi (w. 685), al-
Isnāwi (w. 772), Ibn Subki (w. 771), dan beberapa tokoh  
lainnya. 25 
 Sekalipun istilah maqasid syariah telah dikenal sebelum 
Syatibi, namun menurut penulis tetap saja tidak dapat 
dipisahkan dari pemikiran Syatibi karena dialah yang pertama 
kali memperkenalkan teori ini secara lengkap sebagai sebuah 
metode penalaran filosofis apalagi bukunya al-Muwāfaqāt sangat 
berpengaruh terhadap tokoh-tokoh sesudahnya seperti 
Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdullah 
Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal Fasy.  
 Muhammad Abduh adalah orang pertama 
yang  mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para 
mahasiswa Timur  Tengah untuk  mempelajari  karya-karya 
Imam Syatibi terutama al-Muwāfaqāt. Sama halnya dengan 
muridnya, Rasyid Ridha yang bukan saja terpengaruh dengan 
ide maqashidnya Imam Syatibi, ia juga sangat terpengaruh 
dengan al-I’tishamnya demi menghidupkan kembali harakah 

                                                             
25 Ahmad Raisuni,  Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam Syatibi, 

(Cet. I; Mesir: Dār al-Kalimat, 1997), h. 24-44. 



Paradigma Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam                                          171 

 
salafiyyah yang sejak lama diusungnya.  Demikian juga dengan 
Thahir bin Asyūr yang mencoba mengenyampingkan usul fikih 
dan menggantinya dengan maqashid syariah sebagai ilmu 
yang  berdiri sendiri (‘ilm mustaqil) dan terlepas dari ilmu usul 
fikih yang dipandangnya sebagai ilmu yang  telah usang dan 
produk fikihnya cenderung kurang manusiawi, bahkan buku 
Allal Fasy, Difa’ ‘an al-Syari’ah dan Maqashid al-Syari’ah al-
Islamiyyah wa Makarimuha merupakan perluasan dan terkadang 
pengulangan dari apa yang tertulis dalam al-Muwāfaqāt.  Karena 
besarnya pengaruh Syatibi dengan al-Muwāfaqātnya inilah, maka 
ulama-ulama usul kemudian sepakat menjadikan Imām Syatibi 
sebagai bapak maqashid syariah pertama yang telah menyusun 
teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas.26 
            Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa ide pen-ta’sis-
an ilmu maqasid al-syariah telah digulirkan oleh ulama-ulama dulu. 
Namun pada era kontemporer ini, ide itu diteruskan dan 
dikembangkan oleh Ibn ‘Asyur yang tertuang dalam bukunya 
“Maqasid al-Syariah al-Islamiyah”. Sebenarnya Ibn ‘Asyur pun 
bukan satu-satunya orang yang pertama kali mengangkat tema 
itu pada masa kontemporer. Sebelumnya, tema yang sama 
diangkat oleh Mohammad Munir ‘Imran dalam disertasi yang 
diajukan pada Madrasah Qadla al-Syar’i di Mesir tahun 1930 M 
dengan judul “Qasd al-Syari’ min Wadl'i al-Syariah”, dan seorang 
juris Islam asal Tunis yang semasa dengan Ibn ‘Asyur, 
Mohammad Abdul Aziz telah membahas topik di atas dan 
dimuat di majalah al-Zaetuniyah tahun 1936 M dengan judul 
“Maqasid Syariah wa Asrar al-Tasyri’".27  
 Akan tetapi, karyanya Ibn ‘Asyur yang pertama kali 
diterbitkan tahun 1946 M tersebut merupakan satu-satunya 
kajian yang memberikan corak lain bagi maqasid syariah dari yang 

                                                             
26Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqih ( Cet. 1; Jakarta : Prenada 

Media, 2005), h. 35. 
27 Jamaluddin Atiyyah, Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah. Edisi 23 

(tt: al-Muslim al-Muashir,  2002), h. 19.  



Paradigma Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam                                          172 

 
mulanya bagian dari usul fikih menjadi ilmu tersendiri (ilm 
mustaqil). Ide ini muncul karena menurut kacamatanya, bahwa 
ilmu usul fikih sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zaman 
secara maksimal, karena memang ia diformat sesuai dengan 
kondisi pada saat itu, bahkan dengan karateristik fikihiyyah yang 
cenderung mengutamakan persoalan-persoalan individu dari 
pada kepentingan publik atau sosial.  
 Selain itu usul fikih terkesan ‘mandul’ dalam 
memproduksi hukum-hukum yang bersifat universal dan lebih 
substansial, di samping ketidakmampuannya meminimalisir 
perbedaan pendapat yang berkembang, karena masih 
berlandaskan pada dasar-dasar yang bersifat zonni. Karenanya 
perlu ada format baru yang bisa takayyuf (mensosialisasikan diri) 
dan beradaptasi serta sanggup memenuhi kebutuhan zaman 
yang semakin global. Dan format baru itu bernama ilmu maqasid 
syariah.28  
 Tidak dapat dibantah bahwa proyek Ibn ‘Asyur ini 
banyak terilhami dan ini diakuinya sendiri dari konsep-konsep 
sebelumnya Izuddin bin Abdul Salam, Imam al-Qarāfi dan 
terutama sekali adalah Imam Syatibi. Ibn Asyur melihat bahwa 
tanpa mengurangi apresiasinya yang tinggi pada ulama 
sebelumnya semisal Imam Syatibi yang terkadang terlalu luas 
dan melebar dalam pembahasannya serta sering melupakan hal-
hal yang mestinya mendapat perhatian yang serius, sehingga apa 
yang diinginkan tidak tercapai.29  
 Jadi apa yang dilakukan oleh Ibn ‘Asyur tidak bisa 
dikatakan ‘mengekor’ tanpa kreasi dan inovasi dengan 
sekedar  memberikan catatan-catatan kecil dan contoh-contoh 
baru pada konsepnya Imam Syatibi. Justru sebaliknya bahwa 
Ibn Asyur telah memberikan inovasi baru dan bahkan 

                                                             
28Muhammad al-Thahir bin Asyur, Maqashid al-Syariah al-Islamiyah, 

editor: Muhammad al-Thahir al-Maysawiy (Cet. I; Kuala Lumpur: Dar al-
Fajr, 1999), h. 122 

29Atsur..., h. 124. 
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melampaui dari apa yang dilakukan Imam Syatibi. Hal tersebut 
dapat dilihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh Ibn Asyūr di 
antaranya Maqashid al-Syariah al-Islamiyah, al-Tahrir wa al-Tanwir, 
Alaysa al-Subh bi Qarib dan Ushul Nidzam al-Ijtima fi al-Islam. Di 
dalam kitab “Maqashid al-Syariah al-Islamiyah” ditemukan bahwa 
kreasi inovatif dalam bidang maqashid al-syariah  yang dilakukan 
Ibn ‘Asyur bisa dikembalikan pada dua pokok bagian; pertama; 
menetapkan pokok-pokok maqasid, kedua; penambahan-
penambahan terhadap teori maqashid. 
 Pada bagian pertama, selain menjelaskan pokok-pokok 
maqashid, iapun menampilkan secara metodologi dominasi cara 
pandang maqasid, dan mampu membedakan antara kaidah 
istinbat lughawi dan sudut pandang maqashid syariah . Pokok-
pokok maqashid yang ditetapkan Ibn ‘Asyur digolongkan 
menjadi tiga bagian yaitu; 30  Pertama, Qawaid maqasid ‘ammah. 
Ismail al-Hasani menyebut bahwa ada 24 kaidah umum yang 
ditetapkan Ibn ‘Asyur, yang antara lain adalah; a) “semua 
hikmat dan ilat syariah adalah demi kemasalahatan umum,  baik 
sosial dan individu”. b) terbangunnya maqasid kepada fitrah. 
Dari kaidah ini muncul muncul maqāshid-maqāshid yang lain di 
antaranya yaitu egaliter (al-musawah), kebebasan (al-hurriyah) dan 
toleransi (al-samahah).   
 Kedua, Kawaid Maqasid Khas. Menurut hasil kesimpulan 
Ismail al-Hasani bahwa dalam kawaid maqashid al-khas banyak 
menyentuh persoalan muamalah. Di antara kaidah tersebut 
adalah tujuan syari’ dari muamalah adalah menentukan macam-
macam hak kepada pemiliknya bahwa tujuan pemberlakuan 
hukuman adalah ta’dib bagi pelakunya, memuaskan korban, dan 
menghindari perbuatan serupa dari orang lain dan tujuan dari 
tasarrufāt maliyah adalah berputarnya keuangan, menjaganya, dan 

                                                             
30 Ismail Hasani, Nadzariyyat al-Maqasid ‘inda Muhammad al- Thahir 

Ibn ‘Asyur (Cet. I; Virginia: The International Institute of Islamic Tought, 
1995), h.  426. 
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berlaku adil. Ketiga, kaidah menetapkan Maqasid al-Syariah 
(Turuq itsbat al-maqashid al-Syariyyah) ada tiga cara menurut Ibn 
‘Asyur untuk dapat mengetahui maqāshid Syariat.31  
 Pertama; melalui istiqra’, mengkaji syariat dari semua 
aspek, dan ini ada dua macam yaitu mengkaji dan meneliti 
semua hukum yang diketahui ilatnya. Dengan meneliti ilat, 
maqashid akan dapat diketahui dengan mudah. Contoh; larangan 
melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, demikian 
juga larangan menawar sesuatu yang ditawar orang lain. Ilat dari 
larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi 
kepentingan orang lain. Dari situ dapat diambil satu tujuan yaitu 
langgengnya persaudaraan antara saudara seiman. Dengan 
berdasarkan pada maqasid tadi maka tidak haram meminang 
pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut 
keinginannya itu. Kemudian meneliti dalil-dalil hukum yang 
sama ilatnya, sampai dirasa yakin bahwa ilat tersebut adalah 
maqasidnya, seperti banyaknya perintah untuk memerdekakan 
budak menunjukkan bahwa salah satu maqasid syariah adalah 
adanya kebebasan. 
 Cara kedua adalah bahwa dalil-dalil Alquran  yang jelas 
dan tegas dalalahnya yang kecil kemungkinannya mengartikan 
bukan pada makna zahirnya berdasarkan penggunaan bahasa 
Arab. Sementara cara ketiga adalah bahwa dalil-dalil sunnah 
yang mutawatir, baik secara ma’nawi atau amali. Demikianlah 
ijtihad dari seorang Ibn ‘Asyur, yang dengan tegas menyatakan 
bahwa ilmu maqashid bisa dijadikan alternatif dalam menggali 
hukum. Dengan menggunakan ilmu ini maka akan tercipta 
hukum fikih yang lebih hidup dan dinamis. Meski proyek Ibn 
‘Asyur ini dianggap belum final, tapi paling tidak dia telah 
melakukan terobosan spektakuler dan memberikan sumbangan 
yang berharga bagi generasi berikutnya dalam menggali dan 
merumuskan formula maqasid yang lebih detail.  

                                                             
31 Asyur, Maqashid..., h. 136-140. 
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 Dalam konteks inilah, term maqasid syariah kemudian 
berkembang menjadi sebuah metode penalaran filosofis yang 
berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan yang 
independen (ilm mustaqil), keilmuan yang memiliki definisi, 
kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri. Substansi 
metode maqāsid syariah ini kemudian dipahami bahwa inti dari 
konsep maqāsid syari’ah adalah kemaslahatan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa maqâshid 

syarịah adalah mencegah kerusakan dari dunia manusia dan 
mendatangkan kemashlahatn kepada mereka, pengendalian 
dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta 
menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan 
akal manusia.32  
 Sementara itu, Abdul Wahhab al-Khallaf, menulis 
sebagai berikut bahwasanya maksud umum Syāri’ menetapkan 
hukum ialah untuk menegakkan kemaslahatan manusia dalam 
kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudaratan bagi 
mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam 
kehidupan ini terdiri dari urusan-urusan dharuriyyah, hajiayât dan 
tahsiniyyât. Apabila urusan-urusan tersebut telah terpenuhi dan 
terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. Hukum Islam 
menetapkan hukum-hukum dalam bermacam-macam aspek 
amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan 
(dharuriyyah, hajiyyât dan tahsiniyyât) baik bagi perorangan maupun 
masyarakat.33 
 Sementara substansi maqāsid syari’ah yang dikemukakan 
Syatibi  maqāshid syariah dapat  dilihat dari dua sudut pandang. 
Pertama, maqashid Syari’ (tujuan Tuhan). Kedua, maqashid mukallaf 
(tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqāshid 

                                                             
32Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, I’lām al-Muwaqqi’in, Juz III (Kairo: Dar 

al-Kutub al-Hadis, 1969), h. 177. 
33 Abd. Al-Wahab Khallaf, ‘Imu Ushul Fikih (Cet. III; Kuwait: 

Mathba’ al-Nasyr, 1977), h. 198. 
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syariah  mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari 
Syari’ menetapkan syariat  yaitu kemashlahatan  manusia di 
dunia dan akhirat; (2) penetapan syariat sebagai sesuatu  yang 
harus dipahami; (3) penetapan syariat sebagai hukum  taklifi 
yang harus dilaksanakan; (4) penetapan syariat guna membawa 
manusia ke bawah lindungan hukum.  
 Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan  suatu 
syariat bagi manusia  tidak  lain agar tercapai suatu  
kemashlahatan bagi umat manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut 
agar manusia memahami dan melaksanakan syariat sesuai 
dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan 
syariat, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala 
kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu.34 
 Adapun tujuan syariat ditinjau dari sudut tujuan 
mukallaf ialah agar setiap mukallaf  dapat mematuhi keempat  
tujuan syariah  yang digariskan  oleh Syari’ di atas,  sehingga 
tercapai  tujuan mulia syariat, yakni kemaslahatan manusia di 
dunia dan di akhirat. Agar kemaslahatan manusia dapat 
terwujud, maka seorang mujtahid harus memiliki kemampuan 
untuk memahami maqāsid syariah tersebut yaitu dengan memiliki 
pengetahuan bahasa Arab, memiliki pengetahuan tentang 
sunnah, memiliki pengetahuan tentang sebab turunnya ayat. 
Terkait dengan ketiga syarat dalam memahami maqasih syariah 
para ulama memiliki corak pemahaman yang berbeda-beda 
yaitu;35 
 Pertama, ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah 
adalah sesuatu yang abstrak tidak dapat diketahui kecuali 
melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zhāhir lafaz yang jelas. 

                                                             
34  Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 43. 
 35 Asafri Jaya Bakri,. Konsep Maqashid Syariah  Menurut Syatibi. Ed. 1. 
(Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 89-91. 
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Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya 
bertentangan dengan kehendak bahasa. Petunjuk dalam bentuk 
zāhir lafaz itu, baik disertai ungkapan bahwa taklif tidak 
berkaitan dengan kemaslahatan hamba atau sebaliknya dengan 
menyatakan keharusan urgensi kemaslahatan, maka pandangan 
ini menolak analisis dalam bentuk kiyas. Kelompok ini disebut 
ulama zāhiriyah.  
 Ulama yang tidak menempuh pendekatan zāhir lafz 
dalam mengetahui maqāsid sy ariah yang terbagi dua yaitu 
kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah bukan 
dalam bentuk zahir dan bukan pula yang dipahami dari tunjukan 
zāhir lafz itu. Maqāsid syariah merupakan hal lain yang ada dibalik 
tunjukan zāhir lafz yang terdapat  dalam semua aspek syariah 
sehingga tidak seorangpun dapat berpegang dengan zāhir lafz 
yang memungkinkan ia memperoleh pengertian maqasid syariah. 
Kelompok ini disebut ulama Batiniyyah. Sementara kelompok 
kedua, berpendapat bahwa maqasid syariah harus dikaitkan 
dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafz tidak harus 
mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan 
zāhir lafz dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan 
adalah pengertian nalar. Kelompok ini disebut ulama al-
Muta’ammiqīn fi al-Kiyās. 
 Ketiga, ulama yang melakukan penggabungan dua 
pendekatan zahir lafz dan pertimbangan makna ilat dalam suatu 
bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafz dan tidak 
merusak kandungan makna ilat agar syariat tetap berjalan secara 
harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut 
ulama al-Rāsikīn. 
 Sehubungan dengan itu, al-Syaukani juga menekankan 
pentingnya pengetahuan tentang maqashid syariah ini. 
Menurutnya, orang yang berhenti pada lahir nas atau hanya 
melakukan pendekatan hanya melalui  pendekatan lafzhiyyah 
(tekstual) serta terikat dengan nas yang juz’i dan mengabaikan 
maksud-maksud terdalam dari pensyariatan hukum, ia akan 
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terjerumus pada kesalahan-kesalahan dalam ijtihad. 36 Jadi, 
dengan pemahaman  maqashid syariah penalaran filosofis dapat 
dikembangkan, terutama dalam menghadapi berbagai 
permasalahan baru yang tidak disinggung oleh nas. Dengan 
demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab 
berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan 
berkembang.    
 Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk 
memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus  untuk 
menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan 
tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya 
tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, 
Alquran dan hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di 
dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, 
ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, 
kelima pokok tersebut  adalah  agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. Seorang mukallaf  akan  memperoleh kemaslahatan, 
manakala ia dapat  memelihara  kelima  aspek pokok tersebut, 
sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak 
dapat memelihara kelima unsur dengan baik.37  
 Menurut Syatibi, penetapan kelima pokok di atas 
didasarkan atas dalil-dalil Alquran  dan hadis. Dalil-dalil tersebut 
berfungsi sebagai al-qawaid al-kuliyyat dalam menetapkan al-
kuliyyat al-khams. Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar pada 
umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, yang tidak di naskh dan 
ayat-ayat Madaniyah yang  mengukuhkan  ayat-ayat Makkiyah. 
Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan 
kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum 
minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan 
memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah 
mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa 
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oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan al-
Kuliyyat al-khams termasuk dalil qath’i, maka ia juga  dapat 
dikelompokan sebagai qath’i. Agaknya yang dimaksud dengan 
istilah  qath’i oleh Syatibi adalah bahwa al-kuliyyat al-khams, dari 
segi  landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh 
karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.38       
 Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di 
atas dibedakan menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat, dan 
tahsiniyyat, pengelompokan ini didasarkan pada tingkat 
kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan 
terlihat kepentingannya, manakala  kemaslahatan yang ada pada 
masing-masing  peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam 
hal ini peringkat daruriyyat menempati urut pertama, disusul oleh 
hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat.  
 Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga 
melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi 
peringkat pertama. 39  Yang termasuk maslahat atau maqāshid 
dharūriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), 
keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql). Cara untuk 
menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu 
dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara 
manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan 
keberadaannya dan dari segi tidak ada (min nahiyyati al- ‘adam) 
yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan 
ketiadaannya. Misalnya, menjaga agama dari segi al-wujud seperti 
shalat dan zakat, menjaga agama dari segi al-‘adam seperti  jihad 
dan hukuman murtad, menjaga jiwa dari segi al-wujud seperti 
makan dan minum, menjaga jiwa dari segi al-‘adam seperti 
hukuman kisas dan diyat, menjaga akal dari segi al-wujud seperti 
makan dan mencari ilmu, menjaga akal dari segi al-‘adam seperti 
had bagi peminum khamr, menjaga an-nasl dari segi al-wujud 
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seperti nikah, menjaga an-nasl dari segi al-‘adam seperti had bagi 
pezina dan muqdzif, menjaga al-mal dari segi al-wujud seperti  jual 
beli dan mencari rizki  dan menjaga al-mal dari segi al-‘adam 
seperti riba, memotong tangan pencuri.40  
 Urutan kelima dharuriyyat tersebut sangat penting karena 
berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan dihasilkan. 
Urutan kelima dharuriyyat ini bersifat ijtihādy bukan naqly, 
artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap 
nas yang diambil dengan cara istiqra. Dalam merangkai kelima 
dharuriyyat ini (ada juga yang menyebutnya dengan al-kulliyyat al-
khamsah), Syatibi terkadang lebih mendahulukan aql dari pada 
nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian aql dan terkadang 
nasl lalu mal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat 
bahwa dalam susunan  bagaimanapun Imam Syatibi tetap selalu 
mengawalinya dengan  din dan nafs terlebih dahulu.  
 Para ulama usūl lainnya pun tidak pernah ada kata 
sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkāsyi misalnya, urutan itu 
adalah: an-nafs,  al-māl, an-nasab, ad-din dan al-‘aql. Sedangkan 
menurut al-Amidi: ad-din, an-nafs, an-nasl, al-aql dan al-māl. Bagi 
al-Qarafi: an-nufus, al-adyan, al-ansab, al-‘uqul, al-amwal atau al-
a’radh. Sementara menurut al-Ghazāli: ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-
nasl dan al-māl. Namun urutan yang  dikemukakan al-Ghazali ini 
adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan 
usul fikih berikutnya. Bahkan, Abdullah Darrāz, pentahkik al-
Muwāfaqāt sendiri,  memandang urutan versi al-Ghazāli ini 
adalah yang lebih mendekati kebenaran.  
 Cara kerja dari kelima dharuriyyat di atas adalah masing-
masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga al-din 
harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; 
menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari pada al-aql dan nasl 
begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dapat penulis 
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kemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri 
dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang sebagaimana 
bunyi teks dalam surat al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk 
kepentingan berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi 
boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas bahwa 
menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa.  
 Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama 
membolehkan istisyhad pada pejuang Palestina dengan 
pertimbangan hukum di atas.  Akan tetapi bagaimana dengan 
kasus orang sakit yang karena suatu kebutuhan pengobatan 
boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh mengkashar 
shalat, bukankah itu berarti an-nafs lebih didahulukan dari pada 
ad-din? Persoalan ini sesungguhnya bukanlah persoalan baru 
karena Abdullah Darrāz telah memberikan penjelasan ringkas 
bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan dari 
pada yang lainnya karena ini menyangkut usūl al-din, sedangakan 
dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan 
dari pada agama (mustatsnayyat). 41  Seperti yang dikemukakan 
sebelumnya bahwa tujuan Allah menurunkan syariat adalah 
untuk kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat yang menurut 
Syātibi manusia dapat menangkap maksud-maksud Tuhan 
dengan berupaya memahami nas-nas agama karena dua hal 
yaitu;  
 Syariah ini diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana 
firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 2; as-Syu’ara: 195. Oleh 
kerena itu, untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu 
memahami seluk beluk dan uslub bahasa Arab. Dalam hal ini 
Imam Syatibi berkata: “Siapa orang yang hendak memahaminya, 
maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih 
dahulu tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara 
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mantap. Dengan bahasa, lebih mudah memahami syariat ini 
disamping dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya 
dengan lisan Arab seperti usul fikih, mantiq, ilmu maāni dan 
yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab 
dan usul fikih termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus 
dimiliki seorang mujtahid.  
 Syariat ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat 
memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam 
seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal  ini  
dimaksudkan  agar syariah mudah dipahami oleh semua 
kalangan manusia. Memahami syariat ini memerlukan bantuan  
ilmu lain seperti ilmu alam,  paling tidak ada dua kendala besar  
yang akan  dihadapi  manusia  umumnya,  yaitu kendala dalam 
hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syariah  mudah 
dipahami oleh siapa  saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia 
berpangkal kepada konsep maslahah (fahuwa ajrā ‘ala i’tiba’i al-
maslahah). Di antara landasan syariat ummiyyah ini adalah karena 
pembawa syariat itu sendiri (rasulullah) adalah seorang yang 
ummi.42   
 Setelah manusia memahami maksud-maksud Tuhan 
yang terdapat dalam nas tersebut, maka manusia kemudian 
dituntut untuk melaksanakan pengetahuan agama tersebut. Ada 
dua masalah pokok terkait tujuan ketiga dari hukum Islam ini  
yaitu ;  
 Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia (at-taklif 
bima laa yuthaq). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh 
karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah 
dianggap taklif apabila berada di luar batas kemampuan 
manusia. Dalam hal ini Imam Syatibi mengatakan: “Setiap taklif 

                                                             
 42 Posisi nabi sebagai orang yang ummi ditegaskan dalam firman-
Nya surat al-Jum’ah ayat 2, al-A’raf ayat 158, al-Ankabūt 48 dan keterangan-
keterangan lainnya. Ibn Katsir, Abi al-Fida’ Imaduddin, Tafsir Alquran  al-
Karim (tt: Maktabah Dahlan, t.th), h. 358. 
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yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara syar’i taklif 
itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.  
 Apabila ada teks syariat yang mengisyaratkan perbuatan 
di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, 
unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman 
Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan 
muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena 
mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. 
Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara 
keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya 
kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun. Begitu 
juga dengan sabda nabi: “Janganlah kamu marah” tidak berarti 
melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak 
mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar 
sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari 
hal-hal yang mengakibatkan marah.  
 Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqah, 
kesulitan (al-taklif bima fiihi masyaqqah). Persoalan inilah yang 
kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Syatibi. Menurut 
Imam Syatibi, dengan adanya taklif, Syari’ tidak bermaksud 
menimbulkan masyaqqah bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi 
sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Bila 
dianalogikan kepada kehidupan sehari-hari, maka obat pahit 
yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti 
memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik 
itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.  
 Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban 
jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk 
menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan 
manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf nahyil 
munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi 
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pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan 
tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.43  
 Apabila dalam taklif ini ada masyaqqah, maka 
sesungguhnya ia bukanlah masyaqqah tapi kulfah, sesuatu yang 
tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia 
sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang 
atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak 
dipandang sebagai masyaqqah, tetapi sebagai salah satu 
keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. 
 Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. 
Masyaqqah seperti ini menurut Syatibi disebut masyaqqah mu’tadah 
karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan 
karenanya dalam syara’ tidak dipandang sebagai masyaqqah. Yang 
dipandang sebagai masyaqqah adalah apa yang disebutnya dengan 
masyaqqah ghair mu’tadah atau ghair ‘adiyyah yaitu masaqqah yang 
tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila 
dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. 
Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan  orang 
jompo. Semua ini adalah masyaqqah ghair mu’tadah yang dikecam 
oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqqah ini, Islam memberikan 
jalan keluar melalui rukhshah atau keringanan. 
 Tujuan lain dari hukum Islam adalah agar manusia 
berada dalam perlindungan syariah  sehingga para mukallaf 
dapat terbebas dari belenggu hawa nafsunya sehingga ia menjadi 
hamba yang dalam istilah Syatibi hamba Allah yang ikhtiyāran 
dan bukan yang idthirāran. Atau dalam istilah Dr. Ahmad Zaid: 
Ikhrājul ‘abd min da’iyatil hawa ila dairatil ‘ubudiyyah. Untuk itu, 
setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan 
tidak ada manfa’atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus 
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senantiasa mengikuti petunjuk syari’ dan bukan mengikuti hawa 
nafsu.  
 Demikian sekilas tentang maqāshid syariah  menurut 
Imam Syatibi. Gambaran di atas tentunya tidak memberikan 
pemahaman yang menyeluruh tentang maqāshid syariah  itu 
sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan Imam 
Syatibi ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-
rumusan para ulama usul sebelumnya. Hal tersebut disebabkan 
karena Alquran  dan hadis menjadi sumber utama hukum Islam 
yang memuat pokok-pokok ajaran yang menyangkut kebutuhan 
umat manusia.44 
 Secara metodis Alquran menjelaskan hal-hal yang 
berhubungan dengan masalah akidah secara terperinci, tetapi 
dalam lapangan hukum (ibadah dan muamalah) hanya diberikan 
secara garis besar. Meskipun begitu, apabila dicermati lebih 
mendalam tampak pula ayat-ayat hukum yang telah mendapat 
pengaturan secara terperinci dan jelas, sehingga hanya 
mengandung arti tunggal dan tidak mengandung kemungkinan 
makna lain.45  
 Suatu ayat yang lafaznya menunjukkan makna tertentu 
yang bisa difahami secara tekstual, tidak mengandung 
kemungkinan untuk ditakwilkan, dan tidak bisa difahami selain 
makna dasarnya itu sendiri. 46  Menurut Abdul Wahab Khallaf 
seperti disebutkan oleh Said Ramadan47, dari 228 ayat hukum 
yang mengatur soal-soal umat Islam, 70 ayat di antaranya adalah 
ayat hukum dalam kategori qath’iy al-dalālah, yang umumnya 

                                                             
44Djamil, Filsafat..., h. 82. 
45 Wahbah al-Zuhaini, Ushul al-Fikih al-Islamy, Juz III (Beirut: Daar 

al-Fikr, t.th.), h. 1052. Lihat pula Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum 
Islam, Jilid V (Cet. V; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-va Houve, 2001), h. 1454. 

46 Khallaf, “Usul”..., h. 45. 
47  Lihat Mohammad Daud Ali, 2002. Hukum Islam dan Peradilan 

Agama (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2. 
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berkenaan dengan masalah-masalah seperti perkawinan, 
kewarisan, dan bisnis. Secara filosofis, adanya ayat-ayat yang 
qath’iy al-dalālah seperti ini menunjukkan bahwa masalah 
tersebut sangat penting,48untuk diperhatikan selain disebabkan 
karena manusia cenderung untuk melupakan atau 
meremehkannya.49    
 Dari sekian ayat-ayat hukum,50 yang ada dalam Alquran 
berikut segala aspek hukumnya semuanya memiliki arti 
kemaslahatan. Apabila terdapat persoalan hukum yang tidak 
ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya maka dianalisis 
dengan metode maqashid al-syariah, 51 yang mengacu pada ruh 
syariat dan tujuan umum agama Islam yang mengandung empat 
aspek, yaitu; tujuan awalnya adalah untuk kemaslahatan manusia 
di dunia dan akhirat, syariah sebagai sesuatu yang harus 
difahami, syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan 
dan syariat bertujuan membawa manusia kedalam lindungan 
hukum yang pasti.52 
 Namun dalam kenyataannya tidak semua persoalan 
hukum mendapat pengaturan dengan nas-nas di dalam Alquran  
maupun hadis. Banyak persoalan hukum baru yang tidak 
ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam Alquran  dan sunnah,53 
dan jika ini tidak dicarikan dalil-dalil hukum lain (tidak 

                                                             
48  Kuntjoro Purbapranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila 

(Cet. V; Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 138. 
49  Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius (Cet. III; Jakarta: 

Paramadina, 2004), h. 147. 
50 Lihat Q.S. (5); 6, Q.S. (29); 45, Q.S.(22);39 dan Q.S. (2); 179.  
51 Maqashid al-Syariah atau tujuan hukum merupakan 

pengekspresian penekanan hubungan dari kandungan hukum Tuhan dengan 
aspirasi hukum yang manusiawi. Dalam wujudnya yang demikian, maqashid 
al-syariah dapat disebut sebagai suatu pendekatan filsafat dalam hukum 
Islam. Lihat Asafri, Konsep..., h. 156.  

52Asafri..., h. 70.  
53 Amir Syarifuddin, Ushul Fikihi, Jilid I (Cat. I; Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), h. 105. 
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dilakukan penemuan hukum) sesuai dengan jiwa dan tujuan 
syariat (maqaashidu al-syariah ), hukum Islam dapat dianggap 
tidak sesuai dengan perkembangan jaman, kuno, menghambat 
kemajuan, dan akan ditinggalkan orang.54    
C. Paradigma Penalaran Ilmiah  

sebagai sebuah Integrasi Ilmu   
 Paradigma penalaran ilmiah merupakan kelanjutan dari 
paradigma maqasid syariah yang dikembangkan oleh Syatibi, 
yang direvitalisasi kembali sekitar Enam abad kemudian oleh 
para pembaharu usul fikih modern seperti Muhammad Abduh 
(w. 1905), Rasyid Ridha (w.1935), Abdul Wahhab Khalaf (w. 
1956), dan Hassan Turabi dengan merevitalisasi prinsip 
maslahah. 
 Pengembangan usul fikih dan teori maqasid dari zaman 
Syatibi hingga masanya Abdul Wahab Khalaf dan kawan-
kawannyanya itu dianggap oleh tokoh-tokoh usul fikih periode 
Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, 
Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Toha, Abdullah 
Ahmed an-Naim, Said Ashmawi tidak cukup mampu menjawab 
atau kurang cukup bisa digunakan pada konteks kekinian, 
bahkan teori maslahah pun dianggap tidak cukup memadai 
membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern. 

Hal ini disebabkan karena realitas yang terdapat dalam 
teks suci pada zaman nabi tetap dijadikan pertimbangan dalam 
penetapan hukum di zaman modern ini yang tentu tidak lagi 
sama dengan konteks nabi. Pertanyaan semacam ini menurut 
sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Taha, 

                                                             
 54 Kalau Ibnu Khaldun mengatakan bahwa masyarakat berubah tiap 
seratus tahun, tetapi sekarang secara sosiologis perubahan masyarakat terjadi 
setiap enam bulan sekali. Pantas saja seorang filosof dan ahli hukum 
berkebangsaan Romawi, Cicero, pernah mengatakan bahwa hukum itu 
tertatih-tatih mengikuti perubahan masyarakat. Lihat Abdoerraoef, Alquran  
dan Ilmu Hukum (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), h. 38. 
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Abdullahi Ahmed Na’im, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur 
Rahman, dan Muhammad Syahrur sama sekali tidak dapat 
diselesaikan dengan berpijak pada prinsip maslahat klasik. 

Karena itu, mereka cenderung tidak menggunakan 
perangkat-perangkat usul fikih klasik tetapi mereka justru 
menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang diberikan oleh 
disiplin ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu 
humaniora seperti sosiologi, sejarah, filsafat, kritik sastra, 
linguistik, hermeneutik, cultural studies, psikologi, antropologi 
dan perangkat ilmu lainnya. Kelompok ini menganggap bahwa 
sumber pengetahuan bukan lagi terbatas pada teks tetapi realitas 
(al-waqi'), baik realitas alam, sosial, humanitas maupun 
keagamaan.  

Sekalipun kelompok ini cenderung membuang usul fikih 
klasik dalam penalarannya, tetapi metodologi usul fikih 
kontemporer yang dibangun oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid 
Abu Zaid, dan Muhammad Syahrur dalam melakukan ijtihad 
terhadap pemecahan hukum Islam sebenarnya memiliki 
kesamaan substantif yaitu penekannya pada kontekstualisasi 
teks yang dibuat pada masa lalu untuk realitas saat ini dalam 
menafsirkan hukum, meski dengan metode ijtihad yang 
berbeda. 
 Fazlur Rahman berpendapat tidak lagi cukup memadai 
untuk menggunakan teori fikih dan usul fikih tentang qath'iyyat 
dan dhanniyat. Ia menawarkan istilah ideal moral dan legal 
spesifik sebagai pembagian awal tradisi Islam. Muhammad 
Arkoun menawarkan pemahaman ulang tentang tradisi Islam 
dengan membedakan secara tegas antara Turats (dengan T 
besar) dan turats (dengan t kecil). Ia mempertanyakan semakin 
kaburnya dimensi tarikhiyyat (kesejarahan) dari keilmuan fikih. 
Demikian juga dengan Muhammad Syahrur yang menawarkan 
teori bacaan kontemporer (qira'ah mu'ashirah), Nashr Hamid 
Abu Zaid dengan reinterpretasi teks suci, Ali Harb dengan teori 
dari kritik akal menuju kritik teks, dan Abdullah Ahmed an-
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Na'im dengan teori naskh mansukh yang berbeda dari 
pemahaman selama ini. 
  Namun tawaran metode induktif-integratif yang digagas 
oleh Fazlurrahman yang menekankan pembedaan antara nas 
normatif-universal dengan nas praktis temporal, dengan 
dikombinasikan dengan teori pertingkatan norma, mungkin bisa 
menjadi salah satu alternatif dalam mengaktualisasikan 
paradigma tersebut. Teori induktif integratif atau disebut juga 
hermeneutik yang ditawarkan oleh Fazlurrahman yang ia sendiri 
tidak menyebut metodenya dengan induktif/integratif, tetapi 
metode/teori hermeneutik (hermeneutical theory).  
 Metode ini kelihatannya diilhami oleh dua konsep 
umum yang pernah muncul dikalangan ulama sebelumnya, 
yakni pertama, metode induktif yang pernah diperkenalkan al-
Ghazali, yang disebutnya dengan al-istiqra' (induksi). Maka 
disinilah terlihat rasionalisasi, bahwa metode induktif/integratif 
seperti ini dapat juga disebut sebagai metode silang (cross-
referential) atau metode induktif. Kedua, muncul dari konsep yang 
mengatakan bahwa "seluruh al-Qur'an saling menafsirkan (one 
part of the Qur'an interprets another) atau "different parts of the Qur'an 
explain one another", sebuah konsep yang sudah dikenal sejak 
masa sahabat. Shatibi dalam karyanya al-Muwafaqat menekankan 
pentingnya studi Alquran yang menyatu atau induktif 
/integratif. 
 Konsep ini bagi al-Syatibi merupakan perwujudan dari 
pandangan "kalam Allah adalah kalam yang menyatu". Dengan 
demikian tampak bahwa posisi Alquran pada satu sisi dituntut 
harus realistik untuk menyelesaikan problem-problem yang 
dihadapi masyarakat Arab ketika masa pewahyuan sebagai objek 
wahyu, dan dipihak lain sebagai kitab wahyu yang universal, 
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Alquran harus memberikan prinsip-prinsip umum agar relevan 
dengan tuntutan dan kebutuhan sepanjang masa.55 
 Dari tawaran teori induktif/integratif (hermeneutik) 
Fazlurahman di atas, terlihat bahwa di satu sisi pemahaman 
terhadap Alquran dan teks-teks keislaman lainnya dalam 
konteks modernitas saat ini tidak bisa lagi hanya terbatas 
interpretasinya dari segi grammar maupun sintaksis an-sich, 
namun harus mempelajari situasi dan latar belakang kehidupan 
masyarakat Arab baik sebelum Islam datang maupun di dalam 
masa pewahyuan sehingga menjadi unsur yang harus difahami 
dalam memahami Alquran sebagai sumber inspirasi lahirnya 
sebuah hukum. Dalam hal ini ilmu-ilmu bantu sosial humanis 
lainnya mutlak diperlukan.  

Wael B. Hallaq menamakan kelompok ini dengan aliran 
liberalisme keagamaan (religious liberalism), karena coraknya 
yang liberal dan cenderung membuang teori-teori usul fikih 
lama. Menurut Hallaq upaya pembaharuan di bidang usul dari 
kelompok kedua ini dianggapnya lebih menjanjikan dan lebih 
persuasif. Kelompok kedua ini dalam membangun 
metodologinya selalu menghubungkan antara teks suci dan 
realitas dunia modern dengan berupaya melewati makna 
eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks. 

Para pemikir hukum Islam kontemporer yang mencoba 
menawarkan paradigma ilmiah tersebut walaupun tidak secara 
keseluruhan- masuk pada tipologi yang pertama dalam 
menawarkan reformulasi hukum Islam yang mencerminkan 
nilai-nilai keislaman pada satu sisi, namun pada sisi lain 
menawarkan sebuah hukum yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat modern saat ini. Dengan kata lain, mereka ingin 
menawarkan analisa tekstual-kontekstual yang terstruktur 

                                                             
 55Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Kairo: Syirkah 
al-Tiba'ah al-Irsyad, 1971), h. 159-160. 
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sehingga melahirkan hukum yang lebih humanistik dan 
artikulartif namun tetap dalam bingkai maksud wahyu.  
 Karena itu, dewasa ini kajian usul fikih hendaknya tidak 
lagi terbatas pada penemuan norma-norma hukum dan terfokus 
pada teks-teks saja, namun norma tersebut juga ditemukan di 
dalam kehidupan manusia dan prilaku masyarakat itu sendiri 
baik pada masa dulu maupun sekarang sehingga tercipta 
hubungan yang dialektis. 
 Untuk itu, arah pengembangan diskursus syariah 
hendaknya diarahkan dalam membangun argumen-argumen 
syariah yang berdimensi filosofis, juridis-syar'i, dan sosiologis-
empiris sehingga kelemahan studi usul fikih yang mengabaikan 
aspek-aspek sosiologis empirs dapat diakhiri. Dan untuk 
mengakiri kekurangan ini, maka merekonstruksi usul fikih 
dalam konteks kekinian, yaitu suatu model penalaran yang 
memadukan antara nas dan realitas yang berkembang dalam 
masyarakat.  
 Merekonstruksi usul fikih berarti berusaha 
membangun  beberapa teori atau metode yang digunakan dalam 
sebuah penalaran. Tujuan digunakannya paradigma rekonstruksi 
teori adalah untuk menunjang proses penalaran filosofis agar 
lebih sempurna, sehingga kebenaran ilmiahnya pun dapat 
terjaga sesuai dengan proses metodologis yang berlaku.  
 Seseorang ingin menggunakan paradigma "rekonstruksi 
teori" harus memahami dengan benar teori-teori yang akan 
digunakannya dan memastikan dengan benar bahwa teori-teori 
itu saling menunjang dan berguna (dapat diterapkan) dalam 
sebuah penalaran ilmiah, yaitu dengan memperhatikan berbagai 
pertimbangan yang sifatnya rasional, misalnya penguasaan teori 
dan kemampuan menerjemahkannya secara aplikatif, harus 
menjadi pertimbangan utama apabila seseorang akan 
menggunakan paradigma "rekonstruksi teori". 
 Semua paradigma yang ada dapat digunakan dalam 
penalaran sebagai konsep berpikir, yang model penyelidikan 
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ilmiah sangatlah abstrak. Paradigma ini digunakan untuk tujuan 
menuntun pola pikir seseorang ke arah norma metodologis, 
sehingga secara dejure dapat dipertahankan secara benar dan 
sahih. Paradigma ilmu dapat diperkaya apabila si ilmuwan 
mampu merekonstruksikan berbagai teori yang telah ada. 
Rekonstruksi tersebut harus disertai dengan sebuah "catatan" 
bahwa berbagai teori yang akan direkonstruksi harus saling 
menunjang dan sesuai dengan  tujuan penalaran ilmiah. 
 Kemampuan seorang ilmuwan dalam mengabstraksi 
sangat diperlukan agar rekonstruksi terhadap sebuah paradigma 
menjadi lebih sahih dan menunjang kebenaran ilmiah. 
Kebenaran ilmiah itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana 
kriteria kebenaran itu dapat diartikulasikan oleh seseorang yang 
selalu menggunakan penalarannya dalam mencermati sebuah 
realitas.  
 Terkait dengan ini, maka John S Brubacher 
mengemukakan empat teori tentang kebenaran dalam bukunya 
yang berjudul Modern Philosophies Education. Keempat teori 
kebenaran tersebut adalah sebagai berikut, yaitu;56 
a. Teori Korespondensi menyatakan bahwa kebenaran ialah 

hubungan antara subjek yang menyadari dengan objek yang 
disadari. Kebenaran itu sudah ada di luar diri manusia, yaitu 
dalam dunia ini dan manusia tinggal mencari dan 
menemukannya. Karena itu, kebenaran lebih ditentukan oleh 
faktor eksternal dan bukan faktor internal. 

b. Teori konsistensi, teori ini mengemukakan bahwa kebenaran 
itu ialah ketetapsamaan antara subjek terhadap objek yang 
sama, seberapa jauh konsistensi antara tanggapan subjek 
yang satu dengan subjek yang lain dengan menentukan 
validitas dari kebenaran yang ditangkap. Menurut teori ini 
bahwa tidaklah cukup menjamin bahwa setiap subjek-objek 

                                                             
 56Burhanuddin Salam, Logika Materil Filsafat Ilmu Pengetahuan (Cet. 1; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 58-59. 
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disebut kebenaran dengan ciri meningkatnya watak setiap 
subjek yang selalu cenderung ke arah subjektivitas. 

c. Teori pragmatisme, teori ini menyatakan bahwa kebenaran 
ialah sesuatu yang praktis yang bekerja. Kebenaran tidaklah 
ada melainkan terjadi. Kebenaran adalah proses pemeriksaan 
terhadap (benar-tidaknya) sesuatu dalam praktik pelaksanaan. 
Karena itu, kebenaran tidak pernah sempurna dan abadi 
melainkan dalam proses berubah-ubah. Sesuatu disebut 
benar hanya kapan bergunadan mampu memecahkan 
problema yang ada. 

d. Teori religius, teori ini berpendirian bahwa kebenaran ialah 
kebenaran ilahi atau kebenaran yang bersumber dari Tuhan 
Kebenaran, yaitu kebenaran yang disampaikan melalui 
wahyu. Manusia bukan saja makhluk jasmani yang 
ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan saja tetapi 
manusia juga adalah sebagai makhluk rohaniah sekaligus 
pendukung nilai. Di sini kebenaran tidak cukup diukur 
dengan  rasio individu tetapi harus bisa menjaga kebutuhan 
dan memberi keyakinan pada seluruh umat. Karena itu, 
kebenaran haruslah mutlak dan berlaku sepanjang sejarah 
manusia. 
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BAB LIMA 
KEBENARAN DALAM                                                             

PENALARAN FILOSOFIS 
 

 
A. Kebenaran dalam Hukum Islam 
Agama Islam bersifat universal, mencakup semua manusia di 
dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu 
negara. 1  Sedang filsafat adalah kajian tentang standar 
kebenaran yang amat penting karena salah satu definisi filsafat 
adalah cinta kebenaran. 

Kemudian al-Gazali mempelajari filsafat, ternyata 
dalam filsafat ia tidak menemukan yang dicari, bahkan dia 
melihat dalil-dalil filsafat bisa menyesatkan. Karena dia 
mengkritik pendapat filosof dan selanjutnya dia mempelajari 
pelajaran batiniah yang beranggapan bahwa kebenaran itu 
berasal dari iman yang ma’sum (bebas dari dosa). Pada awalnya 
al- Gazali tertarik pada ajaran ini, tetapi kemudian bertanya-
tanya kriteria iman yang ma‘sum itu. Bukankah nanti akan 
muncul yang mengaku-aku dirinya iman yang ma’sum sehingga 
akan muncul taklid buta kepada guru yang ma’sum itu. Kata al-
Gazali. 2  

Keingina al-Gazali adalah untuk mencari kebenaran 
yang hakiki, yaitu kebenaran yang tidak diragukan lagi, seperti 
sepuluh lebih banyak dari pada tiga. Sekiranya ada orang yang 
mengatakan bahwa tiga lebih banyak dari sepuluh dengan 
menyatakan bahwa tongkat bisa dijadikan ular, dan hal itu 
memang dia lakukan. Al-Gazali kagum akan kemampuannya, 
tetapi sungguhpun demikian keyakinannya sepuluh lebih 

                                                             
1Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: 

Bumi Aksara, 1999), h. 113. 
2Muhammad Al-Gazali, Al-Munqidz min an Dhalal (Kairo: Dar al-

Kutub al-Haditsah, 1974), h. 130. 
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banyak dari tiga tidak akan goyang. Kebenaran semacam inilah 
yang ingin dicari oleh al-Gazali. 3  

Akhirnya, al-Gazali sampai pada kebenaran yang 
demikian dalam tasawuf setelah dia mengalami proses yang 
amat panjang dan berbelit-belit. Tasawuflah yang 
menghilangkan keraguannya. Pengetahuan mistik, menurutnya 
adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah ke dalam dirinya. 
Cahaya itu adalah cahaya yang menyinari diri seseorang, 
sehingga terbukanya tabir yang merupakan sumber segala 
pengetahuan. 4 

Dalam tradisi Yunani kebenaran dibahas dari segi 
hakekat dan sifatnya. Kaum sopis bependapat bahwa 
kebenaran itu relatif dan subjektif. Setiap orang memiliki 
kebenaran sendiri-sendiri. Protagoras, salah seorang tokoh 
sopis mengatakan bahwa manusia adalah ukuran untuk segala 
sesuatu. 5  

Harun Nasution, juga meragukan kemutlakan 
kebenaran ilmiah karena data yang belum terungkap lebih 
banyak dari pada data yang sudah terungkap. Dengan 
demikian, kebenaran ilmiah tidak dapat dikatakan sebagai 
kebenaran yang telah sampai pada hakekat sesuatu, tetapi 
hanya mendekati hakekatnya. Karena itu, menurut Harun, 
kebenaran ilmiah juga tidak mendatangkan keyakinan yang 
mutlak. 6 

Fathurrahman Djamil menyatakan bahwa etika 
manusia berpikir adalah bukti kebenaran manusia. Manusia 
berpikir berarti membedakan dirinya dari mahkluk lain. Ketika 
manusia berpikir dalam dirinya timbul pertanyaan. Dan apabila 

                                                             
3Al-Gazali…, h. 120. 
4Al-Gazali…, h. 120. 
5K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani (Yogyakarta: Kanisius, 1981), 

h. 71. 
6Harun Nasution, Falsafah Agama (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 

h. 10. 
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orang bertanya tentang sesuatu, berarti dia memikirkan sesuatu 
tersebut. Bertanya merupakan refleksi pemikiran untuk 
mencari jawaban. Jawaban yang diharapkan adalah suatu 
kebenaran. Kesimpulannya manusia adalah makhluk pencari 
kebenaran.7 
Ada tiga teori kebenaran, yaitu: 

1. Teori korespodensi, menurut teori ini, kebenaran 
merupakan kesesuaian antara data atau statmen dengan 
fakta atau realita. 8  Sebagai ilustrasi pernyataan bahwa 
Muhammad adalah putra Abdullah dinyatakan benar 
apabila Abdullah benar-benar punya anak yang bernama 
Muhammad.  

Teori korespondensi diragukan oleh sementara 
kalangan. Salah satu kritik menyatakan bahwa apabila 
kebenaran itu merupakan persesuaian antara ide dengan 
fakta, bagaimana keduanya dapat dibandingkan?. Untuk 
membandingkan antara data dengan fakta terlebih dahulu 
harus diketahui faktanya. Apabila fakta atau realitas 
objektif telah diketahui, mengapa harus diadakan 
perbandingan. Memiliki fakta sama artinya dengan 
memiliki kebenaran.9 

2. Teori Koherensi, teori ini menyatakan bahwa kebenaran 
ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan 
keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui 
kebenarannya terlebih dahulu. Suatu proposisi dinyatakan 

                                                             
7Harun ..., h. 10 
8Teori Korespondensi disebut pula dengan teori kesesuaian, teori 

realisme dan teori objektifitas. Dalam teori ini, kaum Marsisme membagi 
kebenaran menjadi sua: dengan kenyataan keseluruhannya; dan kebenaran 
relative, yaitu kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan tidak 
sempurna atau tidak lengkap. Lihat, Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, 
Filsafat dan Agama (Cet. VII; Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 21. 

9 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: 
Logos, 2003), h. 18. 
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benar apabila ia berhubungan dengan kebenaran yang 
telah ada dalam pengalaman kita dengan demikian teori 
ini merupakan teori hubungan semantic, teori kecocokan 
atau teori konsistensi. 

3. Teori Pragmatis, dalam teori ini, sebuah proposisi 
dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila berlaku, 
berfaedah dan memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan 
kegunaannya, hasilnya dan akibat-akibatnya. Contoh 
agama itu benar bukan disebabkan karena tuhan itu ada 
dan disembah oleh penganut agama, tetapi agama itu 
benar karena ia mempunyai dampak positif bagi 
masyarakat. 10 

Seperti dua teori sebelumnya, teori inipun 
mendapatkan kritik. Pertama, arti isitilah berguna masih 
kabur dan samar. Kedua, suatu kepercayaan mungkin saja 
berlaku dengan baik meskipun tidak benar. Sebaliknya 
suatu kepercayaan mungkin saja berjalan dengan buruk 
meskipun ia benar. Ketiga, apa yang berlaku baik pada 
seseorang mungkin saja tidak berlaku baik pada orang 
lain, apa yang berlaku baik pada waktu dan tempat 
tertentu mungkin berlaku sebaliknya pada waktu dan 
tempat yang lain.11 

Rupanya jalur menuju kebenaran tidak hanya itu. 
Ketiga teori kebenaran di atas saling melengkapi dan tidak 
perlu dipertentangan. Dengan demikian kesimpulannya 
bahwa kebenaran merupakan suatu kesetiaan keputusan 
atau fakta. Untuk putusan yang tidak bisa dibandingkan 
dengan fakta atau realitas, maka jalan yang ditempuh 
adalah menghubungkan keputusan tersebut dengan 
keputusan-keputusan yang lain yang telah dipercaya 

                                                             
10Fathurrahman …, h. 24. 
11Perdebatan tentang kebenaran ini dapat dilihat tulisan Karl R. 

Popper, Gagalnya Historisisme (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1985), h. 25. 
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kebenaran dan kesahihannya, setelah itu keputusan 
tersebut diuji berdasarkan kegunaan dan akibat- akibat 
praktis dari putusan tadi. Teori kebenaran dapat dibagi 
kedalam tiga, yaitu.12 

1. Kebenaran Propesisi, yakni kebenaran diperoleh bila 
proposisinya benar (formal dan material). Proposisi dianut 
oleh aristoteles. (pencuri : niat+peluang+milik orang lain). 
Kebenaran Korespondensi, kebenaran diperoleh bila 
sesuatu ada releansi dengan sesuatu yang lain (sejalan atau 
berlawanan fakta dengan fakta lain). 

2. Kebenaran Koherensi, kebenaran diperoleh bila sesuatu 
ada kesesuaian atau keharmonisan dengan sesuatu yang 
memiliki hirarki lebih tinggi. 

3. Kebenaran Struktual Paradigmatik, Kebenaran diperoleh 
bila ada justifikasi secara struktural paradigmatik yang 
memang terjadi saat itu. Misalnya adanya pembiasaan 
cahaya akibat grafitasi bumi. Orang afrika miskin karena 
struktur alam yang demikian.  

4. Kebenaran Performatif, sesuatu benar bila memang dapat 
diaktualkan dalam tindakan.  

5. Kebenaran Praktis, kebenaran diperoleh bila hal itu 
memang konkrit, individual dan spesifik.  

Sedangkan teori pengetahuan menurut Islam tidak 
menunjukkan sudut yang khusus darimana kaum muslimin 
memandang ilmu, akan tetapi juga menekankan keharusan 
yang mendesak untuk mencari ilmu. Karena ilmu mempunyai 
dua tujuan yaitu tujuan ilahiah dan tujuan duniawi. Tujuan 
duniawia adalah ilmu untuk memungkinkan seseorang hidup 
dengan berhasil dan efektif dengan jalan memahami alam, baik 
yang fisik maupun yang psikis, dan jalan memanfaatkan ilmu 
itu untuk kemaslahatan para individu dan masyarakat. 

                                                             
12Lihat, Richard Nixon, A New Strategy For Peace (US: Foreign 

Policy, 1970), h. 155. 
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Hal ini membutikan kebesaran Allah dengan menempuh cara 
sebagai berikut:  

1. Bukti langsung kepada Allah yang disebut Hablum min-
Allah dengan memelihara hubungan kepada Allah.  

2. Bukti kepada Allah melalui bakti kepada manusia dengan 
berbuat baik kepada manusia sesamanya dengan hablum 
minannas. Keduanya harus berjalan serempak untuk 
menghindarkan diri dari murka Allah. 13 

Dengan demikian maka peranan akal manusia sangat 
ditonjolkan, apalagi pada ayat pertama turun telah mengajak 
kita untuk membaca. Al-Syatibi mengakui besarnya peranan 
akal dan memahami dalil-dalil syari’at. Dalam hal ini dia 
menetapkan ada tiga macam dalil, satu diantaranya dalil akal, 
sedangkan dua lainnya adalah dalil adat dan dalil teks Al-Quran 
dan Sunnah yang disebut dalil sam’iyat. Dalil akal dan dalil adat 
disejajarkan olehnya dan dibagi masing-masing menjadi wajib, 
mustahil dan ja’iz. Perbedaan keduanya ialah dalil akal bersifat 
teoritis sedangkan dalil adat bersifat empirik, namun dua-
duanya bersifat rasional. Keabsahan dalil akal diuji dari segi 
benar dan tidaknya, sedangkan dalil adat diuji dari segi 
kenyataan dan ketidaknyataan. 14 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalil akal mempunyai 
kedudukan yang kuat, dapat mencapai tingkat kepastian 
sebagaimana dalil-dalil syari’at yang tercantum dalam teks Al- 
Quran dan Al-Sunnah. Menurut dia, dalil-dalil syari’at itu 
sendiri tidak dapat mencapai derajat kepastian jika masing-
masing berdiri sendiri secara parsial. Dalil-dalil itu mancapai 
kepastiannya hanya jika terumuskan secara induktif yang 
dalamnya akal itu berperan. 15 

                                                             
13Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi. Jilid I (Cet. I; Jakarta: Logos, 

1997), h. 104.  
14Muhammad Abu Ishaq al-Syatibiy, Al Muwafaqat fi Ushul Ahkam. 

Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.), h. 34 
15Syatibi…, h. 37. 
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Akal adalah pemberian Allah Yang Maha Benar, dan 
Allah menciptakannya tidaklah dengan kesiasiaan. Karena itu 
akal bukanlah untuk disia-siakan, tapi harus dimanfaatkan 
dengan senantiasa mengingat sifat kerelatifannya. Artinya 
dengan berpegang kepada kebenaran relatif, seseorang harus 
siap untuk meninggalkannya manakalah ditemukan hasil yang 
lebih benar dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Manakala 
kebenaran relatif bertentangan dengan kebenaran mutlak, ia 
harus berpindah kepada kebenaran mutlak tersebut. 16 

Dengan keterangan di atas jelaslah bahwa disamping 
ada kebenaran mutlak dari Allah, diakui pula ada kebenaran 
relative dari hasil budaya manusia, baik kebenaran itu berupa 
kebenaran spekulatif (filsafat) dan kebenaran positif (ilmu 
pengetahuan). 17 

Manusia tidak bisa hidup dengan hanya berpegang 
kepada kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat, tanpa adanya 
kebenaran agama. Sebaliknya, manusia tidak bisa hidup wajar 
hanya kebenaran mutlak agama saja, tanpa kebenaran-
kebenaran relatif. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 
manusia hanya dapat hidup dengan benar dan wajar manakala 
ia mau mengikuti kebenaran mutlak sekaligus mengakui 
eksistensi dan mengakui kebenaran lain yang berkesesuaian 
dengan kebenaran mutlak agama tersebut.  

Wilayah agama, wilayah ilmu pengetahuan dan wilayah 
filsafat memang berbeda, agama mengenai kepercayaan dan 
ilmu mengenai soal ilmu pengetahuan. Pelita agama ada di hati 
dan pelita ilmu ada di otak. Meski karenanya berbeda, tetapi 
ketiganya saling berkaitan dan berhubungan timbal balik. 
Agama menetapkan tujuan, tetapi ia tidak mencapainya tanpa 
bantuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Ilmu yang kuat dapat 
memperkuat keyakinan keagamaan.  

                                                             
16Fathurrahman, Filsafat…, h. 36-37. 
17E. Saifuddin, Ilmu…, h 147. 
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Dengan demikian agama menetapkan konsep-konsep ilmu 
pengetahuan dan filsafat demi untuk perkembangan dan 
kemajuan umat. Karena tanpa pengembangan maka akan statis 
suatu agama, sedang Allah menyuruh kita untuk berpikir dan 
membaca.  
B. Teori Kebenaran Hukum Islam 

Istinbath adalah cara bagaimana memperoleh 
ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana 
dibahas dalam ilmu Ushul Fiqh. Beristinbath hukum dari dalil-
dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang 
dipergunakan dalam dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul, dan 
dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum 
yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar 
belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun 
yang menjadi tujuan ketentuan hukum18 

Kajian metode penemuan hukum Islam ini ada yang 
menyebutnya dengan istilah metode hukum Islam biasanya 
berkenaan dengan teori klasik tentang sumber hukum Islam, 
baik di kalangan ahli hukum Islam maupun para pakar hukum 
Barat. 19 Oleh karena itu fungsi dan sifat sutu metode tidak 
dapat dipisahkan, bahkan dipengaruhi sifat sifat sumber 
hukum itu sendiri. Fakta historis menunjukkan bahwa 
pemahaman hukum Islam yang jelas ditempuh para sahabat 
Nabi telah mampu memberi peran penting dalam 
menampakkan karakteristik hukum Islam yang dinamis dan 
elastis seiring dengan tuntutan zaman yang dihadapi. 
Pembahasan metode dan sumber hukum ini terasa semakin 
penting dikemukakan karena selama ini masih terdapat 
diskursus sekitar penempatan ijma, qiyas, istihsan dan lainnya 

                                                             
18Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam 

(Yogyakarta, UII Pres, 1984), h. 32. 
19 Qadhi Abu Hasan An Nubahi, Al Marqabah al UlyaFiman 

Yastahiq al Qadla wa al Fitja (Kairo; Dar al Kitab al-Misri, 1948), h. 20. 
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sebagai dalil hukum Islam pada satu sisi dan sebagi metode 
hukum pada sisi lainnya.  

Konsep penemuan hukum merupakan teori hukum 
terbuka yang pada pokoknya bahwa suatu aturan yang telah 
dimuat dalam ketentuan ketentuan hukum yang ada dalam 
alQuran dan al-Hadis serta hukum postif (baca ; undang-
undang, qanun dan fiqh) dapat saja dirubah maknanya, 
meskipun tidak ada diubah kata-katanya guna direlevasikan 
dengan fakta konkrit yang ada. Keterbukaan sistem hukum 
karena terjadi kekosongan hukum, baik karena belum ada 
undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas. 

Dalam hukum Islam, para juris muslim telah 
mengembangkan model penemuan hukum secara seksama 
guna menterjemahkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. 
Model penemuan hukum dapat dilakukan dengan 
menggunakan kaidah-kaidah bahasa (lingkuistik) maupun 
dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushuliyah lainnya.20 

Salam Mazkur menyebutkan bahwa bentuk bentuk 
metode hukum Islam bergantung pada landasan yang 
dipergunakan dalam berijtihad atau beristinbah, Menurutnya 
berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat terdapat 
tiga model pemikiran hukum (ijtihad), yakni ijtihad bayani, 
ijtihad qiyasi dan ijtihad istislahi. 21 

Ketiga model ijtihad tersebut dalam telaah Juhaya S. 
Praja tampaknya di kategorekan dalam dua metode, yaitu 
metode naqliyah (metode bayani) dan metode aqliyah metode 
qiyasi dan istislahi). Pengelompokan ini didasarkan kepada 

                                                             
20 A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan 

Hukum Islam. Edisi Revisi (Cet. 5; Jakarta, Prebada Media, 2005), h.17. 
21 Muhammad Salam Mazkur, Al-Ijtihad fi Tasyri al Islami (Kairo: 

Dar an Nahdah al-Arabiyah, 1984), h. 42-45. 
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karakter sumber hukum Islam sendiri yang merupakan 
gabungan antara wahyu Allah dan ijtihad manusia.22 

2. Ijtihad Bayani  
Ijtihad ini berusaha menjelaskan makna makna nash 

yang masih memerlukan kejelasan (mujmal). Ketika para 
fukaha berbicara tentang sebuah dalil dari al Qur’an dan as 
Sunnah, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah keputusan 
hukum yang digali dari ungkapan khusus suatu ayat atau hadis, 
berdasarkan salah satu kategori ungkapan bahasa. Ungkapan 
atau istilah dikategorikan menurut hubungan dikenal dengan 
kejelasan (wuduh)), implikasi (dilalah), dan cakupan (syumul).23 

Kemudian jika dilihat segi luas sempitnya cakupan 
pernyataan hukum dalam penafsiran kebahasaan ini, 
perbedaan teoritis terkait hubungan antar kategori yang 
dihasilkan menyebabkan beberapa perbedaan pendapat pada 
tingkatan fikih praktis. Dilihat dari segi luas sempitnya 
cakupan pernyataan hukum dalam metode linguistic ini 
ditemukan pernyataan hukum yang bersifat ‘āmm dan khās, 

muṭlaq dan muqayyad, haqiqi dan majazi, serta musytarak. 24 
Karena itu, dapat dipahami bahwa istilah-istilah 

tersebut mempunyai pengertian-pengertian tersendiri., yakni: 
(1) Kata yang bersifat ‘amm merupakan kata yang 
menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencangkup apa 
saja yang bisa diterapkan kepadanya. Sedangkan kata yang 
bersifat khas merupakan implikasi berlawanan dari ‘āmm. 
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat 
āmm merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata 
yang bersifat khās merupakan kata yang spesifik.(2) Kata yang 

                                                             
22Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

h. 51-62. 
23 Jasser Auda, Membumikan al Qur’an melalui Maqasidus Syariah, 

Terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el Munim (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 
136. 

24Jazer…, h. 148. 
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bersifat muthlaq merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau 
pun terbatas penerapannya, sedangkan muqayyad merupakan 
kata yang terkualifikasi. Muthlaq juga dapat didefinisikan 
sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa 
adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya. Sedangkan 
kata yang bersifat muqayyad merupakan kata yang 
menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh 
sifat, keadaan, dan syarat tertentu.(3)Kata yang bersifat majazi 
merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencangkup 
apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. 
Sedangkan kata yang bersifat haqiqi merupakan lafaz yang 
maknanya dapat diketahui dari harfiyah-nya. (4) Mushtarak 
merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu 
makna.. 

Dari segi luas-sempitnya cakupan pernyataan hukum 
dikenal adanya kategori perintah (amr) dan larangangan (nahy) 
Menurut pendapat jumhur, perintah itu sendiri, apabila tidak 
disertai dengan petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang 
memberinya makna khusus, menyatakan kewajiban atau hanya 
permintaan yang tegas. Tetapi hal tersebut dapat berubah 
apabila ada petunjuk-petunjuk lain yang dapat menarik 
perintah kepada mubah, sunah bahkan variasi makna lainnya. 
Metode yang berkenaan dengan ijtihad bayani ini dapat berupa 
metode tafsir, ta’wil, jam’u, nasakh bahkan metode tarjih 
dalam menyelesaikan lafazh lafazh yang diduga mengandung 
pengertian kontradiktif. Semua metode ini dinamakan pula 
metode tarjih, metode ijtihad intiqa’i. 25 

3. Ijtihad Qiyasi.  
Ijtihad qiyasi ini adalah ijtihad yang berusaha 

menyebrangkan hukum yang telah ada ketentuan nashnya pada 

                                                             
25Yusuf al Qardlawi, Al-Ijtihad Fi al Syari’ah al Islamiyah Maqasid 

Asy Syari’ah an Naadharatin Tahliliyyatin fi al Ijtihad al Muashir. Terj. Ahmad 
Syathori, Ijtihad dalam Syariat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150. 
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masalah masalah baru yang belum ada hukumnya karena 
adanya kesamaan illat hukum. Langkah yang ditempuh untuk 
menemukan hukum ketika tidak ada atau tidak ditemukan teks 
hukumnya adalah dengan memperluas cakupan teks hukum 
tersebut sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-
kasus yang tidak ada nasnya.  

Untuk melakukan perluasan cakupan teks hukum yang 
ada, dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang 
sudah ada di dalam teks hukum guna mengkaji dan 
menemukan atribut atau ‘illat26 yang melandasi atau menjadi 
dasar penetapannya. Setelah ditemukannya ‘illat, maka hukum 
tersebut diperluas hingga mencakup kasus lain sejenis yang 
secara harfiah tidak tercakup dalam pernyataan tekstual hukum 
yang ada. 

Sebagian ada juga yang menyebutnya dengan ijtihad 
qiyasi/ijithad ta’lili/(kausasi, qiyasi) merupakan jawaban 
metodologis atas kasus baru yang tidak tercakup dalam redaksi 
nash. 27  Ijtihad ini ditempuh dengan menggunakan metode 
qiyas bahkan menggunakan metode istihsan.  

                                                             
26 Definisi ‘illat antara lain adalah: motif (ba’its) yang 

menggerakkan pemberi hukum untuk memberikan hukum. Artinya, ‘illat 
harus mengandung alas an tersembunyi (hikmah) yang pantas menjadi 
tujuan bagi pembuat hukum dalam menentukan hukum. Lihat Al Amidi, al 
Ihkam fi Ushul al Ahkam, juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hlm. 289. 
definisi yang lain adalah “sifat yang jelas, tampak, selalu ada dan sesuai 
dengan hukum” lihat Abu Zahrah, Ushul al Fiqh (Kairo: Dar Al Arabi, tt), 
h. 273. 

27Terdapat tiga pola (tariqat) ijtihad dalam hukum Islam yaitu 
bayani, ta’lili (qiyasi) dan istislahi. Ijtihad istihsani tidak dianggap sebagai 
pola ijtihad yang berdiri sendiri dengan alasan beberapa bagian aplikasinya 
masuk bahasan ijtihad qiyasi dan sebagian yang lain dalam kategori istislahi, 
Lihat lebih lanjut pada Muhammad Ma’ruf ad-Dawalibi, Al-Madhal ila ‘Ilm 
Usul al-Fiqh (tt: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h. 419. 
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a. Metode Qiyas/Kias (analogi)28 
 Qiyas juga didefinisikan dengan menerangkan hukum 

sesuatu yang tidak ada nahṣ-nya dengan sesuatu hukum yang 
ada nash-nya, dengan asumsi adanya persamaan ‘illat. 29 Dalam 
epistemologi usul fiqih diuraikan bahwa rukun-rukun qiyas 
meliputi empat unsur pokok. 30 

                                                             
28Secara terminologis, terdapat dua pengertian qiyas. Mereka yang 

berasumsi bahwa qiyas merupakan dalil agama memaknainya sebagai 
“ekuivalensi antara kasus pokok dengan kasus cabang dalam causa legis 
yang disimpulkan dari hukum kasus pokok” atau “kesamaan kasus yang 
tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan kasus yang tidak disebutkan 
dalam nas menyangkut illat hukumnya.”Sedangkan yang menganggapnya 
sebagai aktifitas mujtahid mendefinisikan sebagai “memperluas berlakunya 
suatu nas hingga mencakup kasus-kasus baru yang semula tidak termasuk 
ke dalam cakupan nas itu karena adanya persamaan causa legis”; atau dalam 
pandangan al-Ghazali. Lihat dalam Al-Amidi, Al-Ihkām fī Usul alAhkām. 
Juz III (Kairo: Dar al-Kutub al-Khidiwiyah, 1914), h. 273. Lihat juga dalam 
Muhammad Al-Ghazalli, Al Mustasfa min Ilm al-Usul . Juz II (Beirut Dar al-
Fikr, tt), h. 228. 

29Khalaf, Ilm…, h. 52. 
30  Unsur dimaksud adalah (1)Kasus baru (furu’) yang 

membutuhkan solusi hukum; Ia sering dimaknai sebagai persoalan yang 
hukumnya tidak terdapat di dalam nas, yang hukumnya disamakan kepada 
asl. (2)Kasus asli (asl) yang ada dalam sumbersumber asli al-Qur’an, sunah 
dan konsensus; Ia sering dimaknai sebagai persoalan hukum yang 
hukumnya secara qat’i diungkap oleh nas serta mempunyai illat. Ia adalah 
al-maqis alaih, kepada mana furu’ (al-maqis) dianalogikan. (3)Alasan. ratio 
legis (‘llah), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli; Ia keadaan 
tertentu yang [dianggap] dipakai sebagai dasar (motif) bagi hukum asl, yang 
mana dengan asumsi adanya kesamaan dalam sektor ini, furu’ ditemukan 
hukumnya.(4) Norma hukum (hukm) yang dinisbatkan kepada kasus baru 
dan karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke 
kasus baru. Ia adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam asl, kategori 
apa hukum pada furu’ ditemukan. Lihat Wael B. Hallaq, Sejarah Teori 
Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni, terj. E. 
Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2001), h. 123.  
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Kias dinilai sah sebagai sumber legislasi sekunder oleh 
keempat mazhab sunni , muktazilah dan ibadi. Namun 
menurut Syiah Ja’fari, Zaidi, Zahiri dan beberapa mazhab 
Mu’tazilah menggambarkan kias sebagai legislasi berdasarkan 
pemikiran sehingga bersifat zhanni, dan merupakan sebuah 
bid’ah. Ibn Hazm mengartikulasikan posisinya dengan 
menunjuk kias sebagai “suatu keputusan (hukum) tanpa 
pengetahuan yang mantap, (hanya) mengikuti dalil dalil yang 
tidak pasti (zhanni)31 
Ibn Hazm juga mengkritisai tokoh yang mendukung legitimasi 
kias berdasarkan ijma, berdasarkan pandangan bahwa ijmak 
tidak pernah terbukti. 32Beliau diikuti mazhab Zahiri secara 
umum mempertimbangkan pengertian literal hanya dari al 
Quran dan hadis untuk mempertimbangkan legitimasi dalam 
hukum Islam (fikih). 

Ja’fari, Zaidi daaan Mu’tazilah menerima kias jika illat 
disebutkan dalam nash dan bukan perkiraan (mazhab lain 
menyebutkan bahwa bentuk ini adalah bagian darrriii 
penggalian hukum berdasarkan analisis bahasa). Mazhab ibadi 
memasukkan kias dalam penalaran umum yang mereka sebut 
dengan al ra’yu. 33 
b. Metode Istihsan  

Secara harfiyah, istihsan diartikan meminta berbuat 
kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan 
menganggapnya kebaikan. Menurut al-Ghazali di dalam 
kitabnya alMustashfa juz I : 137, “istihsan adalah semua hal 
yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya” 34 
Para imam mazhab memandang istihsan terbagi kepada 
beberapa pendapat. Syafi’I, Ja’fari, Zaidi dan Zahiri menilai 

                                                             
31Jaser, Membumikan…, 2005, , h. 159. 
32Jaser…, h. 159. 
33Jaser…, h. 160. 
34Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

h.111. 
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istihsan sebagai dalil yang tidak terlegitimasi dan “dugaan”. 
Imam al Syafi’I dan Ibn Hazm memandang istihsan sebagai 
pilihan berdasarkan keinginan dan suatu sumber kontradiksi. 

Disisi lain Hanafi, Maliki, Ibadi, Hanbali dan 
Muktazilah mengesahkan istihsan sebagai sumber legislasi. 35 
Bahkan Imam Malik mendeskripsikan istihsan sebagai 90% 
pengetahuan fiqh. Beliau menganggap bahwa istihsan memuat 
suatu pertimbangan yang mendalam terhadap faktor faktor 
tertentu, yang seharusnya mengubah keputusan hukum yang 
biasanya diambil seorang fukaha.  

Ijtihad istislahi adalah ijtihad terhadap masalah masalah 
yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam secara khusus atau 
tidak ada nash yang serupa alasannya Penetapan hukum 
dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi 
tujuan hukum. Dengan demikian ijtihad istilahi adalah beupa 
upaya perenungan hati melalui proses nalar. Corak penalaran 
istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada 
prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari Alquran 
dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini 
adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua 
sumber hukum tersebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak 
dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara 
langsung baik melalui penalaran bayani atau ta’lili melainkan 
dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang 
dikandung oleh nash.  

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak 
penalaran istihlahi ini tampak dalam beberapa metode 
ijtihad,antara lain dalam metode al-mashlahah al-mursalah dan 
saddudz-dzari’ah. 
a. Metode Maslahah Mursalah  

Maslahah Mursalah berarti kepentingan yang tidak 
terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara 

                                                             
35Jaser Auda, Membumikan…, h. 168. 
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bebas. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan 
syari’at dan tidak ada illat yang keluar dari syara yang 
menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian 
ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni 
suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan 
atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut 
dinamakan maslahah mursalah. Tujuan utama masalih al 
mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari 
kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. 

Teori masalih al mursalah ini terikat pada konsep 
bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan 
berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah 
kemudlaratan. 36. tujuan syara’ dalam penetapan hukum itu ada 
lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Sedang menurut Asy-syatibi mengartikan mashlahah dari dua 
pandangan yaitu dari terjadinya mashlahah dalam kenyataan 
dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah.  

Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataannya 
berarti “sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki 
oleh sifat syahwati dan akliyah seccara mutlak”. Sedangkan 
dari tergantungnya tuntutan sayara’ kepada mashlahah, yaitu 
kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum 
syara’ untuk menghasilkannya Allah menuntut manusi untuk 
berbuat. 37 
b. Metode Saddudz-dzara’i38 

                                                             
36 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran 

Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam) Terj. Yudian Wahyuni 
Salim dkk. (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991), h.127. 

37Yudian…, h. 208. 
38 Secara harfiah Saddudz-dzara’i terdiri atas dua kata yakni sad 

yang berarti penghalang atau sumbat dan dzariah yang artinya jalan. Oleh 
karenanya Saddudz-dzara’i dimaksudkan sebagai menghambat atau 
menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. 
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Metode Saddudz-dzara’i ini dikenal juga dengan 
metode pemblokiran sarana yang menghantarkan kepada 
mudlarat, yang dinikai para fuqaha sebagai sumber legislasi 
khususnya Maliki. Tapi mayoriratas mereka menyebutkan 
bahwa Saddudzdzara’i ini bukanlah dalil yang mandiri, tetapi 
memasukkan kedalam kemaslahan. 39  Metode ini tidak hanya 
bersifat menghindarkan kerusakan namun dzari’ah juga untuk 
menarik kemanfaatan, kemanfaatan dan kerusakan inilah yang 
menjadi parameter prinsip digunakannya dzari’ah. Jika 
kerusakan lebih besar dari manfaatnya maka hukum terhadap 
hal itu melalui dzari’ah akan menjadi dilarang. 
Ibnu Qayim berpendapat bahwa apam yang dilarang sebagai 
suatu tindakan preventif, yaitu Sadd al Zara’I, menjadi boleh 
dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, tetapi apa yang dilarang 
dengan tujuan tertentu tidak dapat diperbolehkan kecuali 
karena terpaksa. 40 
C. Filosofi Kebenaran  Ushul Fiqh dan Fiqh 

Kita telah mengetahui bahwa Ilmu Ushul  memainkan 
peran logika dalam hubungannya dengan Ilmu fiqh dan bahwa 
hubungan antara keduanya ini adalah hubungan antara teori 
dan aplikasinya, sebab Ilmu Ushul merumuskan teori-teori 
umum dengan menetapkan unsure-unsur umum dalam proses 
deduksi, sementara Ilmu Fiqhi mengaplikasikan teori-teori dan 
unsure-unsur umum itu pada unsur-unsur khusus yang 
berbeda-beda dari satu masalah kemasalah lain. 

                                                                                                                           
Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan 
tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadinya 
kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif mencegah sesuatu 
sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Abdul Ghofur Anshori dan 
Zulkarnaen Harahap, Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di 
Indonesia (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 191. 

39Jaser, Membumikan…, h. 171. 
40 Muslehuddin, Filsafat…, h. 148. 
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Saling hubungan yang kuat antara Ilmu Ushul dengan 
Ilmu Fiqh menjelaskan interaksi timbal-balik antara pandangan 
Ilmu Ushul (yakni, standar riset intelektual pada tataran teori) 
dengan pandangan Ilmu Fiqh (yakni, standar riset intelektual 
pada tataran aplikasi). Yang demikian ini disebabkan 
pengembangan riset aplikasi akan memajukan riset teori, 
berkat kenyataan bahwa pengembangan semisal ini akan 
mengungkapkan kesulitan-kesulitan baru yang sebelumnya 
tidak ada dan akan memaksa Ilmu Ushul merumuskan teori-
teori umum guna menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Begitu 
pula, akurasi dan ketelitian yang diperlukan dalam riset teori 
tercermin pada tataran aplikasi. Dan manakala teori-teori  
menjadi pelik, maka teori-teori itu pun membutuhkan 
penelitian lebih jauh, kedalaman, dan pemahaman untuk 
aplikasinya.41 

M. Atho Mudzhar memperkenalkan  jenis-jenis 
pemikiran hukum Islam. Setidaknya, ada empat jenis 
pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah hukum 
Islam: fiqh, qanun, keputusan-keputusan pengadilan agama, 
dan fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum 
Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.42 

Kitab-kitab fiqh sebagai jenis produk pemikiran 
hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek 
hukum Islam, sehingga di antara  cirinya cenderung kebal pada 
perubahan  karena revisi atas sebagiannya dianggap 
mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah 
terbukti bahwa beberapa buku fiqh telah diperlakukan sebagai 
kitab undang-undang, meskipun ketika kitab-kitab fiqh itu 
ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di 

                                                             
41  Ayatullah  Baqir Ash-Shadr, A Short History of ‘Ilmu Ushul, 

diterjemahkan oleh Satrio Pinandito dengan judul, Pengantar Ushul Fiqhi dan 
Ushul Fiqhi Perbandingan (Cet. I;Jakarta: Pustaka Hidayah), h.39. 

42Jaih Mubarok, Hukum Islam Konsep, Pembaruan dan teori penegakan 
(Cet. I; Bandung: Benang Merah Press, tt), h.2006. 
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suatu Negara. Kitab-kitab fiqh ketika ditulis oleh pengarannya 
tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga 
cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. 

Produk pemikiran hukum Islam hukum Islam yang 
berupa keputusan-keputusan  pengadilan agama, cenderung 
dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara 
nyata yang dihadapi  masyarakat. Ciri keputusan  pengadilan 
agama adalah tidak meliput semua aspek pemikiran hukum 
Islam seperti halnya fiqh. Tetapi dari segi kekuatan hukumnya, 
ia lebih mengikat  terutama bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-
fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), bersifat kasuistik, karena merupakan respon 
atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta 
fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa  
peminta fatwa  tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan 
kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat 
dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat  
bisa saja  berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. 
Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon 
terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat 
peminta fatwa; meskipun   isi fatwa itu sendiri belum tentu 
dinamis.43 

Jenis produk pemikiran hukum yang ketiga, yaitu 
peraturan perundangan di negeri muslim. Ini  juga mengikat 
dan bahkan daya ikatnya lebi luas. Orang yang terlibat di dalam 
perumusannya juga tidak terbatas pada fuqaha atau ulama, 
tetapi juga para politisi dan cendikiawan lainnya. 
Jenis produk pemikiran hukum yang keempat ialah kitab-kitab 
fiqh. Islam sebagaimana dijumpai dalam sejarah, ternyata tidak 
sesempit yang difahami pada umumnya. Dalam sejarah terlihat 

                                                             
43Mubarok..., h.3. 



Kebenaran dalam Penalaran Filosofis                                            213 
 
bahwa Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah 
dapat berhubungan dengan pertumbuhan masyarakat luas. 
Dari persentuhan tersebut lahir berbagai  disiplin ilmu 
keislaman seperti: teologi, filsafat, tasawwuf, tata bahasa, ilmu 
hadis, penafsiran al-Qur’an, hukum Islam, teori hukum dan 
kalam. 

Suatu realitas yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa 
“syari’ah Islamiyah” telah  merambah  keseluruh dunia Islam, 
menyentuh segala macam wilayah peradaban  dan budaya 
pemeluknya yang berbeda-beda, baik dalam arti etnik, 
lingkungan bio-fisik maupun sosio-kulturalnya. Sepanjang 
perjalanan 15 abad sampai sekarang, pemikiran hukum Islam 
secara transformatif membimbing kehidupan umat dalam  
menghadapi berbagai macam masalah, memecahkan  beraneka 
ragam problem individual maupun sosialnya. Hal tersebut di 
samping karena prinsip-prinsip ajarannya yang begitu solid 
(kokoh) juga karena kelenturan  yang begitu rupa, yang dapat 
membuka berbagai  cara untuk dapat dilalui, yang selalu 
menemukan relevansinya terhadap setiap perubahan, tanpa 
mengalami kesulitan yang berarti. 

Hukum Islam adalah sejumlah aturan keagamaan 
(Islam), yang mengatur prilaku kehidupan umat Islam dalam 
keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun 
kolektif.44 Karena  karakteristiknya yang serba mencakup ini 
maka hukum Islam menempati posisi sangat penting dalam 
pandangan umat Islam. Bahkan sejak awalnya, hukum Islam 
sudah dianggap sebagai pengetahuan  parexellence, menempati 
posisi yang belum pernah dicapai oleh teologi. Itulah sebabnya 
menurut Josep Schacht, para pengamat barat menilai, bahwa 
“adalah mustahil memahami  Islam tanpa memahami hukum 
Islam”. 

                                                             
44Mohammad Tholhah Hasan, Islam dalam Persfektif  Sosio Kultural 

(Cet. II. Ed.II; Jakarta: Lantabora Press, 2000, H.9. 
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Ada dua tahapan yang harus dilalui oleh umat Islam 
untuk menjadikan syari’at sebagai pengendali kehidupannya. 
Pertama, tahap pemahaman mendalam (faqihun) terhadap 
syari’at. Tahapan ini diisi dengan serangkaian upaya dalam 
memahami, menggali dan mengambil hukum dari wahyu (al-
Qur’an) dan hadits. Pendek kata, umat Islam perlu mendalami 
ilmu fiqh dan perangkat ilmu pendukung lain serta berupaya 
mengoperasionalisasikannya dalam proses ijtihadiyyah. Kedua, 
tahapan pembumian (tanzil). Tahapan ini diisi dengan 
aktualisasi nilai-nilai syari’ah yang sudah dikonstruksikan  
melalui fiqh dalam kehidupan sosial. 

Kedua tahapan ini belum tentu menjamin adanya titik 
temu antara realita kehidupan dan idealitas syari’ah secara 
pasti, karena dimungkinkan adanya kekurangan atau kesalahan  
pada salah satunya atau kedua-duanya. Oleh karena itu, 
membutuhkan kerja keras akal manusia berupa ijtihad yang 
akan memungkinkan  syari’ah atau wahyu dapat terlaksana 
dengan benar sehingga tidak terjadi pembengkelaian maksud 
dan kehendak Tuhan.45 
D. Kebenaran Korelasi Hukum Islam  

Masalah korelasi hukum Islam dengan perkembangan 
masyarakat salah satu issu keagamaan yang tambah menarik, 
mengingat suatu kenyataan, bahwa bagaimanapun lengkapnya 
nash-nash Qur’aniyah (dalil-dalil yang terdapat dalam ayat-ayat 
al-Qur’an) maupun Sunnah Nabawiyah (dalil-dalil yang 
tercakup dalam Sunnah Nabi) tidak mungkin secara terinci 
menjelaskan segala persoalan kemasyarakatan yang terus 
berubah dan perkembangan, dari zaman ke zaman, dari satu 
daerah kedaerah lain, dari satu tingkat peradaban ke tingkat 

                                                             
45  Zubaedi, Kata Pengantar dalam buku, Penerapan Syari’ah Islam 

(Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari’ah Zaman Nabi) (Cet.I;Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar,2007), h.v. 
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yang lain. Tetapi semua perubahan tersebut tetap 
membutuhkan kejelasan dan kepastian hukum. 

Nash al-Qur’an dan Sunnah terbatas, sedangkan 
masalah yang terjadi dan akan terjadi tidak terbatas, sehingg 
tidak ada jalan lain untuk menetapkan  hukum setiap masalah 
dan muamalah baru dalam syari’at Islam selain menggunakan 
ijtihad, yang pokoknya adalah qiyas, Qiyas merupakan sumber 
fiqh yang sangat banyak menetapkan hukum-hukum furu’.46    
Dari 6000 lebih ayat al-Qur’an, hanya kurang lebih 500 ayat 
yang mengandung ajaran-ajaran mengenai aqidah, ibadah, 
muamalah atau  hidup kemasyarakatan umat, pada umumnya 
ayat-ayat itu   datang dalam bentuk prinsip-prinsip atau garis 
besar saja, tanpa penjelasan  terinci dan cara pelaksanaan 
ajaran-ajaran tersebut 500 ayat itu kurang lebih hanya 230 ayat 
yang mengandung ajaran-ajaran pokok mengenai 
kemasyarakatan dan menyangkut hukum-hukum muamalah.  

Dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut 
realitas  kehidupan  masyarakat, yang hukumnya  belum 
terdapat  dengan jelas  di dalam al-Qur’an maupun  Sunnah 
Nabi, maka Nabi Muhammad  saw. memberi petunjuk agar 
pemecahannya  diselesaikan  dengan “Ar-Ra’yu” (proses 
penalaran) atau yang disebut dengan ijtihad. Dalam masalah 
ini, ulama-ulama Islam, Khususnya para fuqaha  (ahli fiqh) 
telah banyak sekali mengambil peranan, baik dalam menyusun  
dasar-dasar  pemahaman  terhadap  berbagai kriteria nash atau 
dalil (Qowaid al-Istinbad) maupun di dalam menerapkan 
penaatan  hukum (Qowaid al-Ahkam). 

Dalam model yang popular, yang ditempuh oleh para 
ulama Islam  dalam upaya menentukan hukum atau pegangan 

                                                             
46 Mushthafa ahmad al-Zarqa, Al Istislah wa al-Mashalih al-Mursalah fi 

al-Syari’ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Ade Dedi 
Rohayana, dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif 
Delapan Mazhab Fiqh (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Offset Jakarta, 2000), h.7. 
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dalam menghadapi  masalah  yang terus berkembang, baik 
masalah itu dibidang aqidah, atau bidang ibadah maupun 
hidup kemasyarakatan, dengan berpedoman pada Kitabullah 
dan Sunnah Nabawiyah. Dua model tersebut ialah: Pertama: 
yang lebih mengatasi diri pada pijakan nash-nash Quraniyah 
dan Sunnah Nabawiyah, dan mempersempit peranan akal 
dalam pertimbangan proses penetapan hukum. Sikap ini 
dipakai oleh “Ahlul-Hadist” yang berpusat di Madinah, dan 
salah seorang tokohnya adalah Imam Malik. Kedua,   yang lebih 
memberikan peranan kepada akal dalam proses pemahaman 
nash  dan dalam penetapan hukum, tanpa mengabaikan nash-
nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah. Sikap ini dipakai 
oleh “Ahlul-ra’yi” yang berpusat di kufah, dan salah seorang 
tokohnya adalah Imam Hanifah. Keadaan tersebut 
menyebabkan timbul perbedaan hukum. Kalau di Madinah 
dalam memecahkan masalah banyak memakai sunnah dan 
dengan demikian sanggup menyelesaikan problema yang 
timbul dalam masyarakat yang masih sederhana, sedangkan di 
Kufah tidak demikian halnya. Di sini, karena sunnah sangat 
sedikit yang dapat diketahui, maka untuk menyelesaikan 
masalah banyak  memakai  pendapat akal atau al-ra’y. Dengan 
demikian mazhab Abu Hanifah dikenal dengan mazhab yang 
rasional.47  

Perkembangan selanjutnya tampak sekali  adanya  
usaha untuk memadukan  kedua pola  dan model tersebut, 
seperti yang dilakukan Imam Syafi’i dalam mensithesakan  
dasar-dasar pemikiran mazhab Maliki (Ahlul Hadist) dan 
dasar-dasar pemikiran mazhab Hanafi (Ahlur Ra’yi).48 

Hukum Islam kategori pertamanya ialah syari’ah, 
statusnya qath’iy (kebenarannya mutlak atau absolut), ia harus 

                                                             
47 Abuddin Nata, Ilmu Kalam Filsafat dan Tasawuf (Dirasah Islamiyah 

IV) (Ed. I,  Cet, 5; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 58. 
48Abuddin..., h.58. 
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diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh 
dikurangi, berlaku untuk seluruh  umat manusia sepanjang 
zaman  dalam segala kondisi dan situasi, dan  dalam hal ini 
tidak bertlaku ijtihad. Umpamanya, hukum tentang kewajiban  
sholat lima waktu, tentang  keharaman daging babi, tentang 
bolehnya jual-beli dan lain sebagainya. Sedangkan hukum 
Islam kategori kedua, ialah  fiqh, statusnya adalah dhanniy 
(kebenarannya menurut dugaan). Dengan demikian  maka  
fiqh tidak/belum dapat menjamin kebenarannya secara 
mutlak, kebenaranya  masih relative (kemungkinan besar 
betul), yaitu kebenarannya  masih masih mengandung 
kemungkinan salah, Hanya saja  porsi  kebenarannya  lebih 
dominan (Rojih) dibanding kemungkinan salahnya menurut 
keyakinan mujtahidnya, juga para pendukunya. Oleh karena 
itu, penerapan fiqh sifatnya kontekstual, lebih dipengaruhi 
situasi dan kondisi, sejalan dengan tuntunan zaman dan 
kemaslahatan. Umpamanya, Khalifah Umar bin Khattab ra. 
menyuruh melakukan jama’ah sholat tarawih, yang sebelumnya 
dilakukan secara perorangan. Fiqh Imam Syafi’i yang   yang 
disebut Qaul-Qadim dan ada yang disebut Qaul-Jadied. 

Hukum-hukum fiqh tersebut penataan dan 
penetapannya  berpijak  pada landasan-landasan hukum  
(sumber yang disebut “dalil), yang diperoleh dari empat 
macam landasan yang disepakati semua ulama  mujtahidin 
(muttafaq alaih), yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, al-Qiyas dan 
Ijma’. Disamping itu masih terdapat enam landasan  hukum 
lain yang disepakati dikalangan para ulama mujtahidin 
(muhtalaf fieh), yaitu: al-Istihsan, al-Mashlahatul Mursalah, al-
Istihsab, al-Urf, mazhabus Shohaby, dan Syar’u man Qablana. 
Sistematika Hukum Islam dibagi dalam dua kategori, yaitu: 1. 
Hukum Taklifi diantaranya:  wajib, sunat  (Mandub), haram, 
makruh, mubah. 2. Hukum Wadli’iy diantaranya: sebab, syarat, 
mani’ rukhsoh dan azimah, sah dan batal. Kuat atau lemahnya 
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penetapan hukum-hukum diatas, terletak pada kekuatan dalil-
dalil hukum yang mendukunya.  

Tujuan umum dari  hukum-hukum Islam, adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan  
memberikan jaminan dan perlindungan kepada: Pertama: 
persoalan pokok (al-Dloruriyyat) untuk mempertahankan 
hidup dan kehidupan yang asasi.  Kedua: kebutuhan hidup (al-
Hajiyat) untuk menjaga martabat hidup dalam pergaulan sosial 
yang wajar. Ketiga: kebaikan hidup (al-Tahsiniyat) untuk  
meningkatkan martabat dan kesejahteraan sosial manusia 
sebagai makhluq yang berbudaya. 
Ketiga masalah tersebut dipandang oleh Islam  sebagai syarat 
terwujudkan  kemaslahatan umat manusia dan oleh karenanya 
harus diatur dengan tatanan hukum yang mengikat dan 
mengandung sanksi, baik berupa sanksi fisik, material atau 
spiritual. 

Yang dipandang sebagai “Persoalan Pokok” dalam 
hidup oleh Islam adalah: Agama (ad-Dien), Jiwa (an-Nafs), 
Akal (al-Aqli),  Kehormatan keluarga (an-Nasl), dan Hak milik 
sah/harta (al-Maal). Hukum-hukum yang menyangkut lima 
masalah atau persoalan pokok ini, menjadi rujukan hukum-
hukum yang lain. 

Selanjutnya bagaimana kondisi saat ini dalam 
menghadapi perkembangan masyarakat menurut penulis tentu 
tidak ada masyarakat yang tidak berkembang. Kalimat ini 
merupakan kesepakatan para sosiologi klasik sampai zaman 
modern. Perubahan dan perkembangan masyarakat itu terjadi 
karena perubahan lingkungannya, sebagaimana yang di 
jelaskan Muhammad Tholchah Hasan dalam bukunya Islam 
dalam Persfektif Sosio Kultural yakni: Pertama: Lingkungan bio-
fisik, Kedua lingkungan social-kultural, Ketiga kehidupan 
psychis. 
 Masyarakat dari daerah padang pasir yang pindah ke 
daerah pertanian, akan mengalami perubahan sikap, cara hidup 
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dan cara menilai sesuatu. Demikian juga  dengan masyarakat 
agraris  yang mengalami perubahan menjadi masyarakat 
merdeka, masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat beriman, 
dan lain-lain. 

Dari sekian banyak pendorong perubahan dan 
perkembangan masyarakat tersebut, ada beberapa yang 
menonjol sekali, yaitu: pertama: agama atau keyakinan kedua 
ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga kemajuan ekonomi. 
Keempat: tatanan politik, kelima letak geografi.49 
Lima  masalah ini akan dapat mengubah situasi lingkungan 
hidup ini (manusia), dan juga mengubah  tata kemasyarakatan 
kita, yang pada gilirannya menuntut penafsiran kembali 
norma-norma dan hukum-hukum yang berlaku, dan menuntut 
perumusan kembali norma-norma  dan hukum-hukum 
tersebut. Tentang besar kecilnya atau  banyak sedikitnya 
tuntutan tersebut tergantung kadar perubahan yang terjadi. 

Kepastian Hukum berarti kepastian dalam 
pelaksanannya, yang dimaksud adalah bahwa hukum resmi 
diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. 
Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar 
hokum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan 
bahwa  setiap pelanggaran hukum akan ditindak  dan akan 
dikenakan sanksi menurut hukum juga.50    
 

                                                             
49 Tholchah, Islam...t, h,82-84. 
50 Surajiyo, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar (Cet. I; Jakarta: PT Bumi 

Aksara), h. 143. 
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BAB ENAM 

FILOSOFI KEMAṢLAḤATAN  
 
 

A. Kemaslahatan dalam Nas  
Relevansi antara nas dan perkembangan zaman 

merupakan sebuah keyakinan dasar bagi umat Islam. Meski Al-
Qur’an telah berhenti turun dan sunnah tidak mungkin 
bertambah, tapi diyakini bahwa semua persoalan telah diatur 
oleh kedua sumber tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh 
adanya ayat dalam Q.S. Al-Ma>idah/5: 3 

سْلََمَ دِي أكَْمَلْتُ الْيَوْمَ  ناًلَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِْْ  
Terjemahnya:  

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, 
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah 
Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.1 

 
Hal ini tampak seperti sebuah paradoks. Kalau 

dikatakan semua persoalan telah ada jawabannya dalam Al-
Qur’an dan sunnah, tentu patut dipertanyakan, sebab ayat-ayat 
sangat terbatas sementara perkembangan masyarakat 
menimbulkan berbagai persoalan baru yang kian kompleks, 
baik dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, kedokteran 
maupun bidang-bidang lainnya. Namun, jika dikatakan bahwa 
setiap persoalan bisa diselesaikan dengan menangkap ruh dari 
nas-nas tersebut, maka mungkin ada benarnya. Dan ruh yang 
dimaksud adalah maslahat. 

Menurut Said Agil Al-Munawwar, ada tiga unsur 
pokok yang berperan penting dalam merespons perkembangan 
zaman, yaitu:2  

                                                             
1Departemen Agama, Al-Qur’an..., h. 157. 
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1. Keluwesan sumber hukum Islam 
Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama hukum 

Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang sudah 
rinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga 
mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan 
penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. 

Ayat-ayat yang mengandung hukum dalam Al-Qur’an 
mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi 
muamalah. Hal yang menyangkut ibadah, meski pada 
umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam Al-Qur’an, 
tapi dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah saw dalam sunnah. 
Sedangkan dalam bidang muamalat –dan ini yang terbanyak 
jumlahnya- hanya sebagian kecil yang dinyatakan secara tegas 
dan rinci. Kebanyakan justru dijelaskan secara global, sehingga 
masih sangat terbuka untuk menerima berbagai penafsiran 
baru yang lebih relevan. 

Di samping itu, pada umumnya ayat-ayat hukum di 
bidang muamalat itu diisyaratkan dengan hikmah atau illat 
(sebab). Oleh karena itu, ayat-ayat hukum selalu terbuka untuk 
dikembangkan melalui berbagai metode seperti ijma>’, qiya>s, 
istihsa>n, dan mashlahah mursalah. 

Jadi, jelas bahwa sumber hukum Islam, Al-Qur’an dan 
Sunnah, mengandung potensi untuk berkembang. Namun 
upaya pengembangannya bergantung pada faktor ijtihad 
berdasarkan keahlian seseorang. 

2. Semangat ijtihad berdasarkan keahlian. 
Setelah Rasulullah saw wafat, maka motor 

perkembangan hukum Islam yang sangat pesat terletak di 
tangan para mujtahid. Dengan contoh-contoh yang pernah 
diberikan Rasul saw di bidang pembentukan hukum, para 

                                                                                                                           
2Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 

Editor: Hasan M. Noer, Musyafa –Ullah, (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 
2004), h. 24-27.  
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sahabat yang ahli dan berkecimpung di bidang fatwa, telah siap 
dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum 
ada ketegasan hukumnya di dalam wahyu. 

Perluasan Islam ke daerah-daerah baru, menghadirkan 
berbagai tantangan dan hambatan bagi para mujtahid, sehingga 
memaksa mereka untuk tidak menafsirkan Al-Qur’an maupun 
Sunnah secara tekstual melainkan secara kontekstual. 

Semangat ijtihad di kalangan sahabat kemudian 
diwarisi oleh tabi’i>n -generasi setelah sahabat- dan seterusnya 
oleh para mujtahid di zaman perengahan –imam pembentuk 
mazhab fiqh- seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam 
Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi’i.  

3. Berijtihad dengan metodologi us}ul fiqh 
Us}ul fiqh merupakan ilmu yang sangat strategis dalam 

kajian ilmu-ilmu Al-Qur’an maupun Sunnah. Melalui us}ul 
fiqh, kajian substansial atas kedua sumber tersebut dapat 
dibedah dan dikembangkan secara lebih relevan dengan 
kebutuhan objektif manusia. Lebih dari itu, dengan berpegang 
kepada metode us}ul fiqh, seorang mujtahid dapat 
memastikan posisi akal pikirannya dalam mencampuri hukum 
Allah. Us}ul fiqh mencoba mengetengahkan batas 
kewenangan akal pikiran dalam memahami wahyu. 

Jadi, tantangan nas dalam mewujudkan maslahat 
sesungguhnya terletak di pundak para mujtahid, sebab nas (Al-
Qur’an dan Sunnah) itu diam dan tak mungkin bicara kalau 
tidak diajak bicara (baca: dinalar), tak mungkin berguna tanpa 
digali hukum-hukumnya. Melalui semangat ijtihad yang tinggi, 
disertai dengan ilmu yang mendalam, para mujtahid 
seharusnya mampu menjembatani perkembangan 
sosial/maslahat di satu sisi dan nuansa tekstual nas di sisi lain. 

Tantangan lainnya yang bisa dikategorikan sebagai 
tantangan internal (lizatih), yakni keberadaan nas yang 
berbahasa Arab. Itu berarti bahwa seseorang yang ingin 
mengistinbat hukum darinya harus atau wajib menguasai seluk 
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beluk bahasa Arab. Karena hanya dengan demikian, Dia bisa 
mengetahui maksud teks baik secara lafz}iy maupun ma’nawiy. 

Tantangan berikutnya, masih dikategorikan sebagai 
tantangan internal (lig\airih), yakni sikap muslim atau 
masyarakat Islam dalam menghadapi perubahan dan 
perkembangan zaman, dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu: 

1. Ada yang menganggap bahwa nas dan hukum Islam 
mempersempit gerak dan kebebasannya, sehingga merasa 
canggung menghadapi perkembangan sistem sosial, 
politik, ekonomi, dan kebudayaan modern; yang kerap kali 
bergeser secara spektakuler. Itulah sebabnya, agama hanya 
dibatasi sebagai konsepsi kepercayaan semata yang tidak 
perlu dilibatkan ke dalam konseptualisasi sosial modern. 

2. Ada yang berpendapat bahwa nas dan tatanan syariat 
cocok untuk segala waktu dan tempat. Oleh karena itu, 
syariat harus diterapkan di segala sektor kehidupan, baik 
individu maupun kelompok, untuk sepanjang masa dan 
setiap tempat. 

3. Ada pula yang berpandangan dan merasa tidak mungkin 
memberikan akomodasi terhadap berbagai macam 
perubahan norma dan nilai sosial baru. Maka untuk 
menyelamatkan prinsip yang dipegangnya, mereka 
menempuh jalan uzlah, terlepas dari kegiatan sosial praktis 
dan membatasi diri pada kesibukan rohaniyah yang 
kadang menimbulkan sikap-sikap eksklusivisme.3 

Pandangan pertama di atas, agaknya mengarah kepada 
pandangan sekuler, yakni memisahkan urusan agama dan 
duniawi. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, sebab dengan 
demikian syariat tidak lebih hanya sekedar urusan pribadi dan 
nas hanya sekedar petunjuk ukhrawi tanpa menyentuh aspek 
duniawi. Padahal nas dan syariat Islam diturunkan oleh Allah 

                                                             
3 Muhammad Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi 

Tantangan Zaman, (Cet. VI; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 29-31. 
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swt untuk mengatur kehidupan manusia di dunia agar selamat 
dunia akhirat. 

Sedangkan pendapat kedua, tidak menjadi masalah 
sebab itulah yang diperpegangi mayoritas umat Islam. Adapun 
pandangan ketiga juga menimbulkan tantangan tersendiri, 
sebab dalam Islam tidak dibenarkan hanya memperbaiki 
hubungan dengan Allah dan meninggalkan hubungan dengan 
manusia. Begitu juga apabila hanya terkungkung dalam satu 
komunitas tanpa memperluas hubungan dengan komunitas 
yang lain. 

Dalam perkembangannya ada beberapa tantangan 
eksternal yang menghadang, antara lain: 

1. Tantangan sosio ekonomis, yang memberi isyarat bahwa 
penduduk dunia yang sekarang berjumlah kurang lebih 6 
milyar, di mana sekitar 30%-nya adalah muslim. Sebagian 
besar mereka berada di negara-negara sedang berkembang 
atau belahan dunia bagian selatan yang mempunyai ciri-
ciri antara lain: pertumbuha penduduknya tinggi, 
produktivitasnya rendah, sumber alamnya besar tapi tidak 
ikut menikmati, dan tingkat kesejahteraan rendah.  

2. Tantangan sains dan teknologi. Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan hasil teknologi terus berkembang, 
sehingga corak kehidupan manusia akan terus terkurung 
dalam sistem kompleks dari business-science-technology, 
dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang lebih 
banyak, dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedang unsur 
emosional dan spiritual tidak masuk di dalam wilayahnya.  

3. Tantangan etis religius, sebagai korban kehidupan dalam 
modernisasi materialis, maka konsekwensinya adalah 
terjadinya suatu pergeseran kemauan masyarakat, dari 
kemauan alami (natural will) menjadi kemauan rasional 
(rational will). Dalam proses perubahan ini, kehidupan 
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emosional manusia mengalami erosi dan berlanjut pada 
pemiskinan spiritual.4  

Tantangan ini tentu harus dihadapi dan dicarikan solusi 
yang tepat untuk mengatasinya. Dalam bidang sosio ekonomi 
misalnya, para mujtahid hendaknya mereformulasi konsep-
konsep ekonomi dalam nas agar kaum kaya bisa membantu 
kaum miskin sehingga kesenjangan tidak mencolok dan kaum 
muslim mampu menunjukkan eksistensinya. Sedangkan dalam 
bidang sains dan teknologi, hendaknya para mujtahid 
merespon dan mencarikan jalan keluar terhadap masalah-
masalah yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi tersebut. Contoh kasus seperti ijab kabul lewat 
sms, apakah sah atau tidak? Formulasi hukum yang 
dikeluarkan tentu tetap harus merujuk kepada produk hukum 
klasik sebelum menentukan hukumnya dan tentunya 
mempertimbangkan maslahat yang ada pada kasus tersebut. 
Wallahu a’lam! 

B. Kemaṣlaḥatan dalam Pandangan Ulama  
Perjalanan panjang sejarah telah dilewati oleh umat 

Islam dalam menetapkan dan membina hukum. Setidaknya ada 
empat tahapan yang telah dialami oleh kaum muslimin dalam 
proses pembentukan dan pengembangan hukum. Pertama; 
masa Rasulullah, Kedua; masa Sahabat, Ketiga Masa Ijtihad 
dan kemajuan dan Terakhir masa Taqlid serta kemunduran.5  

Pada masa Nabi, segala macam permasalahan umat 
kala itu dapat segera terselesaikan dengan tuntas. Pada masa 
sahabat, daerah umat Islam sudah semakin luas sampai ke 
Semenanjung Arabia.6 Tidak hanya itu, kemajemukan umat 

                                                             
4Tolhah..., h. 2-3. 
5Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: 

UI Press, 2008), h. 4. 
6Lihat Tamim Ansary, Destiny Distrupted: A History of the World 

though Islamic Eyes (United States of America; Public Affairs, Cet. I, 2009),  
h. 53. 



Filosofi Kemaslahatan                                                                       226 
 
Islam juga semakin luas sehingga banyak permasalahan hukum 
yang terjadi kala itu tidak dapat diselesaikan.7 Seiring dengan 
wafatnya Rasul  wahyu pun juga telah berhenti, menandakan 
bahwa umat Islam harus mencari formula baru untuk 
menyelesaikan masalah mereka. 

 Ijma’ ketika itu menjadi pilihan utama untuk menguji 
kesahihan produk hukum yang dihasilkan oleh para sahabat 
dengan dasar bahwa putusan yang diambil berdasarkan 
pemikiran orang banyak akan jauh lebih baik daripada putusan 
perseorangan.8 Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ijma’ 
masih dapat dilaksanakan secara utuh, namun pada masa 
sesudahnya hal demikian tidak dapat dilaksanakan lagi 
mengingat para sahabat telah terpencar ke beberapa wilayah 
semisal Mesir, Suria, Irak dan Persia.9  

 Pada masa selanjutnya, terjadi pemindahan ibu kota 
negara dari Madinah ke Demaskus Syiria oleh penguasa 
Dinasti Amawiyah sejak tahun 660 M. hal serupa juga terjadi 
kala Dinasti Abbasiyah memerintah, ibu kota negara 
dipindahkan ke Baghdad Irak tahun 750 M.10 Kondisi geografi 
inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan 
kiblat penemuan hukum dari serba riwayat ke serba akal (ra’yu). 
Meski dalam fakta sejarah, Empat mazhab besar didominasi 
oleh riwayat dan hanya satu dari mazhab yang sangat rasional. 
Namun pada kenyataannya, keberadaan mazhab yang sangat 
rasional menjadi corak khusus bagi perkembangan hukum 
untuk masa selanjutnya. 

Mazhab Hanafiyah yang rasional dianut sebagian 
penduduk di Turki, Suria, Afganistan Turkistan dan India. 
Mazhab ini menggunakan Alquran sebagai dasar hukum 

                                                             
7Harun, Islam..., h. 5 
8Harun, Islam..., h. 5. 
9Harun, Islam..., h. 5. 
10 Ajid Tohir, Studi Kawasan Umat Iskam: Perspektif Etno-Linguistik 

dan Geo-Politik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 117 
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pertama, menyusul hadis-hadis Nabi yang mutawatir, fatwa 
sahabat yang telah direduksi dengan ketat, serta ra’yu.11 Premis 
yang diajukan oleh mazhab Hanafiyah di atas cukup beralasan 
mengingat posisi geografis pendiri mazhab ini terletak di 
Kufah, daerah yang sangat jauh jangkauannya dari Madinah 
(kota Rasul). 

Salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan al-
Ra’yu dalam menjelaskan hikmah penetapan adanya sebuah 

produk hukum adalah maṣlaḥat. Dari pendekatan bahasa, 

maṣlaḥat berarti lawan kata dari “al-Fasād” (kerusakan). 12 
Segala macam bentuk dan upaya untuk menjadi kan sesuatu 
menjadi lebih baik berarti menghindarkannya dari kerusakan, 

maka yang demikian itu dimaksud dengan “istiṣlāh”.13  
Terdapat defenisi yang berbeda di kalangan Hanbalīy tentang 

maṣlaḥat. Di antara mereka ada yang mendefenisikan maṣlaḥat 

terpisah dari defenisi maṣālih al-mursalat. Secara kongkrit 
pendapat-pendapat itu diurai sebagai berikut : 

1. Ulama yang mendefenisikan maṣlaḥat berdiri sendiri dan 

tidak memasukkan pengertian maṣālih al-mursalat dalam 
pengertian mereka. Dimotori oleh Ibn Quddāmah yang 

menegaskan bahwa maṣlaḥat itu adalah ”jalb anl-manfa’at wa 

daf’u al-maḍār” (menarik manfaat dan menghindarkan 
kerusakan).14 

2. Al-Tarakiy menguraikan bahwa maṣlahat adalah segala sifat 
yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi mukallaf 

                                                             
11 Harun, Islam..., h. 8 
12Lihat al-Fairūz  Ābādīy, al-Qāmūs al-Muḥīṭ  (Beyrūt: Muwāqi’ al-

Wattāq, t.th.), h. 221 
13Sa’ad bin Nāṣir al-Syassyarīy, al-Maṣlaḥat ‘inda al-Hanābilat 

(t.tp.t.t.,.t.th), h. 2 
14Sa’ad..., h. 2.   
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dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap 
segala macam yang menyebabkan kerusakan.15 

3. Al-Rabi’at menyatakan bahwa maṣlahat adalah segala 
macam manfaat yang dimaksudkan oleh sang pembuat 
hukum terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, 
akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apasaja 
yang mengancam atau menghilangkannya.16 

Sementara itu, Ibnu Taimiyah mendefinisikan maṣālih 
al-mursalat dengan; “Apa yang diyakini oleh mujtahid bahwa 
perbuatan dimaksud dapat menarik manfaat yang nyata, 
sedang syari’at tidak menunjukkan gelagat yang 
menyalahinya.”17  

‘Abd al-Azīz al-Rabi’ memberi defenisi yang mengarah 

pada istiṣlāh yaitu : “istimbat hukum terkini yang tidak terdapat 

naṣ atau ijma’ sebagai bentuk pengokohan atas maṣalih al-
mursalah.18  

Al-Ṭūfiy juga memberikan defenisi bahwa menurut 
adat istiadat yang diterima adalah “penyebab yang membawa 
kepada kebaikan dan kemaslahatan”,19 Sedangkan defenisi 
menurut syara’ adalah faktor penyebab yang mengantarkan 
pada maksud pembuat hukum (syāri’) dalam masalah-masalah 

ibadah, maupun adat kebiasaan.20 Selanjutnya al-Ṭūfiy 

membagi maṣlaḥat  menjadi dua bagian yaitu : 

                                                             
15Sa’ad..., h. 2.  
16Sa’ad..., h. 3. 
17Sa’ad..., h. 3. 
18Sa’ad..., h. 3. 
19Abd Allāh Muḥammad al-Husayn al-‘Amiri,  Al-Thufi’s Refutation 

of Traditional Muslim Juristic Sources of Law and His View on Priotity of Regard of 
Human Welfare as the Highetst Legal Sources or Principle Alih Bahasa oleh Abdul 
Basir dengan judul Dekonstruksi Sumber Hukum Islam; Pemikiran Hukum 
Najm Ad Din Thufi (Jakarta: Gaya Media, Cet. I. 2004), h.101  

20Al-Amiri..., h. 101. 
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1. Dibuat oleh pembuat hukum (syāri’) demi dirinya 
sendiri seperti ibadah 

2. Dibuat demi kemanfaatan makhluk-Nya dan 
pengaturan-pengaturan berbagai macam urusan 
mereka seperti adat kebiasaan .21 

C. Diskursus Ulama terhadap Kemaṣlaḥatan 

Ibrāhim bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmīy al-

Garnāṭīy al-Syāṭibīy (890 H.) adalah salah seorang yang getol 

memperkenalkan konsep  maṣlahat. Ia adalah seorang pengikut 
sekaligus pemuka Mazhab Malikiy yang juga banyak menulis 
buku-buku tentang bahasa, syarah hadis dan kitab ushul fiqh. 

Di antara karya monumentalnya adalah al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-

Syarī’at serta al-Maqāṣid al-Syafi’iyyat fīy Syarḥ Khulāṣat al-Kāfiyat. 
22  

Dalam kitabnya pada juz dua, Syāṭibīy mengawali 
pembahasannya dengan mengaitkan dasar penetapan syari’at  

(maqāṣid al-syarī’ah) meliputi dua bagian besar yaitu; 1) Kembali 
kepada sang pembuat hukum (al-Syāri’) dan  2) Kembali 
kepada sang mukallaf.23  Dalam konteks pertama, pembicaraan 
akan banyak menyinggung tentang tujuan sang pembuat 
hukum (syāri’) dalam penetapan syari’at secara mendasar,  
tujuan penetapan syari’at untuk difahami,  penetapan untuk 
pembebanan sebagaimana yang diinginkan oleh (syāri’) dan sisi 
dimana mukallaf  bernaung di bawah hukum.24 

Selanjutnya Al-Syāṭibīy menegaskan dengan 
pendekatan teologi dasar bahwa penetapan syari’at secara 
fundamental ditujukan untuk memberikan kemaslahatan bagi 

                                                             
21Al-Amiri..., h. 101. 
22Lihat E-Syamilah, software buku-buku keislaman 

(http://www.shamila.ws) 
23 Al-Syāṭibīy, al-Muwafaqat Fīy Uṣūl al-Syarī’at  (Beyrūt: Dār al-

Ma’rifat, Juz II, t.th.), h. 5 
24Al-Syatibi..., h. 5. 



Filosofi Kemaslahatan                                                                       230 
 
hamba di dunia maupun akhirat kelak secara bersamaan dan 
bersinergi.25 Segala macam penetapan syari’at mutlak 
memperhatikan kemaslahatan hamba dari segi kemampuan 
hamba tersebut untuk melaksanakan perintah disamping 
kemaslahatan hamba tersebut dalam mencapai tujuan 
penetapan syari’at. 

QS. Yunus (10) : 57-58 menggariskan tentang posisi 
syari’at kepada manusia: 

                        

                       

                    

Terjemahnya : 
Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu 
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi 
penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, 
hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah 
dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang 
mereka kumpul kan".26 

 
Dalam ayat di atas, setidaknya terdapat beberapa hal 

yang dapat ditarik dari penggambaran Tuhan terhadap ayat 
dimaksud yaitu: 

1. Penggambaran bahwa nasehat telah datang dari Tuhanmu, 
Allah merasa perlu untuk menasehati mereka padahal di 

                                                             
25Al-Syatibi..., h. 5. 
26 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: 

Toha Putra Semarang, 2009), h. 408 
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dalam nya terdapat kemaslahatan mereka yang paling 
besar. Dengan memberikan nasehat, Allah memberikan 
hamba-Nya benteng dari kehinaan dan petunjuk kepada 
hidayah-Nya 

2. Allah menyifati Alquran sebagai obat terhadap keraguan 
dan semacamnya 

3. Allah menyifati Alquran sebagai petunjuk 

4. Allah memberi karakter Alquran sebagai raḥmah  karena 
dalam petunjuk yang benar dan rahmat, terdapat puncak 

maṣlahat 

5. Menambahkan anugerah tersebut dengan faḍl  
(keutamaan) yang mana kondisi ini tidak akan muncul 

tanpa adanya maṣlahat  yang agung 
6. Perintah Allah kepada mereka supaya mereka bergembira-

-- makna dan ucapan untuk bergembira tidak akan 

mungkin terjadi tanpa adanya maṣlahat 
7. Alquran dan anugerah Allah masih jauh lebih baik dari 

apa yang mereka kumpulkan, sedang apa yang mereka 

kumpulkan itu adalah maṣlahat. Ini berarti bahwa Alquran 
dan anugerah Allah menempati posisi sebagai puncak 

maṣlahat.27  
Masalah yang kemudian mengemuka di kalangan 

ulama adalah “apakah perbuatan Tuhan itu memiliki sebab 
(mu’allalah)  atau tidak.  Al-Rāziy menjelaskan bahwa perbuatan 
Allah sungguh tidak memerlu kan sebab (mu’allah).28 Dalam 
konteks berbeda kaum mu’tazilah ber argumen bahwa 
perbuatan Allah itu memiliki sebab (mu’allah) yaitu 
pemeliharaan kemaslahatan hamba.29 Dalam pandangan al-

Ṭūfīy dijelaskan bahwa ia tidak pada posisi membela orang-

                                                             
27Al-Amiri, Al-Thufi..., h. 102 
28Lihat al-Syāṭibīy, al-Muqafaqat. Juz II,...,  h. 6 
29Al-Syāṭibīy..., h. 6. 
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orang yang menyatakan bahwa perbuatan Tuhan itu memiliki 
sebab dan juga tidak pada orang-orang yang menolaknya. Ia 
berpendirian bahwa penilaian yang dikemukakan tersebut 
hanya dapat diimplementasikan kepada seorang hamba dan 
bukan kepada sang pencipta. Perbuatan-perbuatan Tuhan 

dalam konteks al-Ṭūfīy dimotifasi oleh kebajikan objektif yang 
utama demi memberikan kemanfaatan dan kesempurnaan 
kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam perbuatan 
hukum (mukallaf),  bukan demi kemanfaatan dan 
kesempurnaan Allah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa 
sesungguhnya Allah tidak membutuhkan apa-pun di luar 
dirinya.30 

 Masalah kedua adalah tentang kepedulian terhadap 
kemaslahatan publik yang dalam pandangan kaum sunni 
sebagai anugerah dari Allah kepada hamba-Nya. Ini didasarkan 
pada kemahakuasaan Allah dan atas inipula Allah berkehendak 
atas apapun yang diinginkan-Nya. Termasuk dalam hal ini 
adalah segala macam apa yang berlaku kepada hamba-Nya dan 
karenanya tidak ada sesuatu kewajiban apapun yang 
dibebankan kepada Allah, mengingat kewajiban adalah sesuatu 
yang memerlukan pemberi kewajiban yang lebih tinggi. Allah 
adalah zat yang Maha Tinggi, tak ada sesuatu apapun yang 
lebih tinggi atau menyamai Allah dalam segala hal.31   

Menurut kalangan Mu’tazilah, kemaslahatan publik 
adalah sesuatu yang menjadi kewajiban Allah. Ini didasarkan 
pada kenyataan bahwa Allah menjadikan makhluk-Nya 
bertanggungjawab beribadah, maka Allah harus 
menghilangkan atas segala macam bentuk yang menjadi 
kesulitan dalam memikul tanggungjawab ini. Jika tidak, maka 
dapat dikatakan bahwa Allah telah mengadakan pembebanan 

                                                             
30Al-Amiri, al-Thufi’s..., h. 104 
31Al-Amiri, al-Thufi’s..., h. 104. 
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di luar kemampuan hamba-Nya dan ini adalah sesuatu yang 
mustahil bagi Allah.32 

Dalam kerangka pikir al-Ṭūfīy, argumen yang 
dikemukakan oleh kaum Sunni dan kaum Mu’tazilah 
ditolaknya. Didasarkan pada logika bahwa kemaslahatan 
manusia merupakan kewajiban yang berasal dari Allah, 
sekiranya Allah menetapkan anugerah dengannya, bukan 
kewajiban yang dibebankan atas Allah.33  

D. Implikasi Kemaṣlaḥatan terhadap Manusia 
Perlindungan terhadap kemaslahatan manusia adalah 

tujuan utama Islam (quṭb maqṣūd al-syāri’). Hal ini menjadi 
prioritas terhadap segala macam sumber hukum.  Setidaknya 
ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan di dunia yaitu 
pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah 
kemudaratan.34 Perbuatan mukallaf sedemikian rupa akan 
memiliki nilai jika mengarah kepada upaya dengan sadar untuk 
menemu kan kebaikan dibalik proses menarik manfaat dan 
menghindari keburu kan dalam proses menghindari 
kerusakan.35 

Dua hal di atas akan melahirkan kemaslahatan pokok 

(ḍarūriyah), dan kemaslahatan (gairu ḍarūriyah). Kemasalahatan 
pokok mencakup lima hal (al-kulliyat al-khams) dipandang oleh 
para ulama sebagai landasan dasar tujuan syari’at yang harus 
dijaga. Kelima landasan dasar itu adalah sebagai berikut : 

1. Perlindungan terhadap  Agama 
2. Perlindungan terhadap Jiwa 
3. Perlindungan terhadap Akal 
4. Perlindungan terhadap Keturunan 

                                                             
32Al-Amiri, al-Thufi’s..., h. 104. 
33Al-Amiri, al-Thufi’s..., h. 104. 
34 Lihat al-Syāṭibīy, Al-Muwafaqat. Juz II,..., h. 13 
35 Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam   (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975), h. 186-187. 
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5. Perlindungan terhadap Harta.36 
Perbuatan hukum mukallaf  selanjutnya dihadapkan 

pada sejauh mana tindakan tersebut dapat berafiliasi dengan 
kelima hal yang dianggap paling sakral dan sangat dilindungi. 

Al-Kulliyat al-Khams membawa implikasi pada dasar 
pengurutan tingkat kepentingan sekaligus menjadi tolok ukur 
sejauhmana perbuatan mukallaf  menopang kelima unsur di 
atas. Dalam kasus tertentu misalnya pemaksaan agama 
sebagaimana yang diabadikan dalam QS. Yunus (10) : 99, 
secara jelas diartikulasikan bahwa agama adalah sesuatu yang 
urgen, maka tidak ada paksaan di dalamnya, begitupula untuk 
memeluknya. Lebih lengkap ayat tersebut : 

                         

           

Terjemahnya :   
Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman 
semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 
Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 
mereka menjadi orang-orang yang beriman 
semuanya.37 

 
Lebih jauh, ayat ini menjastifikasi bahwa arah untuk 

menyatukan manusia dalam satu agama adalah sesuatu yang 
mustahil, mengingat Allah sendiri menjamin keniscayaan untuk 
berbeda agama. Maka sangat naif jika kemudian muncul 
kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama tertentu 

                                                             
36 Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar al-Juknīy al-

Syanqiṭīy, al-Maṣālih al-Mursalah (Saudi Arabiyah; Al-Jāmi’ah al-Madinah al-
Munawwarah, 1410 H.), h. 4 

37 Departemen Agama, Al-Qur’an..., h. 416 
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bermaksud untuk memaksakan agama mereka kepada pengikut 
lainnya.38 

Dalam konteks berbeda, terkadang agama 
mengisyaratkan kepada mukallaf  untuk mengorbankan jiwa 
mereka guna membela agama. Pada tataran perintah, terdapat 
unsur yang melegalkan seseorang untuk membunuh atau 
dibunuh, namun pada tataran lain perintah untuk membu nuh 
masih dibatasi lagi oleh aturan pokok mengharuskan si 

bersangkutan untuk tetap berada pada koridor maṣlaḥat yaitu 
menjaga jiwa. Fakta tersebut dapat disaksikan pada perintah 
untuk berjihad dalam peperangan membela agama. Di satu sisi  
terdapat aturan menjaga jiwa, yaitu mereka yang tidak 
terkategorisasi sebagai musuh semisal anak-anak, wanita dan 
orang tua. Pembantaian masyarakat sipil dalam peperangan 

adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas maṣlaḥat 
mengingat hal itu tidak mengindahkan pemeliharaan jiwa. 

 Runtut al-Kulliyat al-Khams dalam konteks tertentu 
mengalami perbedaan seperti menempatkan perlindungan Jiwa 
lebih utama dari perlindungan Agama sebagaimana dalam 
kasus sahabat Rasul yang terpaksa menyatakan kekufurannya 
ketika akan dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraish. 
Sedemikian berat penderitaan sahabat tersebut sehingga ia 
berpura-pura menyatakan bahwa dirinya telah meninggalkan 
agamanya.  

Berpindah pada hubungan antara non muslim dengan 
kaum muslimin dalam hal perlindungan terhadap agama 
diberitakan dalam beberapa riwayat tentang perlakuan 
Rasulullah terhadap non muslim. Lebih jauh lagi non muslim 
ini malah pernah dibiarkan oleh Rasul melaksanakan ibadah 
mereka di masjid Rasul tatkala Rasul akan menerima mereka 

                                                             
38Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Maqāṣid al-Syarī’at Fī al-Islām, 

diterjemahkan oleh Khikmawati dengan judul Maqashid Syariah (Jakarta: 
AMZAH, Cet. I, 2009), h. 1-2 
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dan waktu Ashar telah masuk. Mereka kemudian berdiri 
melaksanakan sembahyang ala mereka dengan menghadap ke 
timur. Rasulullah kemudian membiarkan non muslim tersebut 
dan melarang sahabat untuk mencegahnya. 39 

 Perlindungan jiwa dalam Islam telah diatur dalam 
berbagai rupa hukum. Mulai dari pengaturan hukum seputar 
membunuh jabang bayi (aborsi), hukum membunuh orang-

orang kafir ẓimmi sampat pada pengaharaman pembunuhan 
secara umum.  Secara jelas Allah meng haramkan pembunuhan 
jiwa, kecuali dengan jalan yang haqq seperti dalam QS. Al-
An’ām (6) : 151  

 

                             

                          

                        

                         

          
 

Terjemahnya : 
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan 
atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat 
baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah 
kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan 

                                                             
39Jauhar..., h. 4 
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kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah 
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 
yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan 
kepadamu supaya kamu memahami(nya).40 

Atas dasar perlindungan terhadap jiwa, perbuatan 
mukallaf  dalam hal pembunuhan dikategorisasi menjadi 3 
bagian besar; a) Pembunuhan Sengaja, b). Pembunuhan Semi 

Sengaja dan c) Pembunuhan karena khaṭa atau tersalah. 
Seluruh bentuk perbuatan membunuh ini akan mendapatkan 
ganjaran atau hudūd  mulai dari yang terkecil hingga terbesar 

yaitu qiṣaṣ. Ganjaran yang terdapaty dalam hudūd  memberikan 
jaminan bahwa proses perlindungan jiwa dalam posisi sangat 
penting sehingga memungkinkan orang yang membunuh pun 
hukumannya bisa juga dibunuh. 

Akal dalam Islam menempati posisi yang sangat 
eksklusif sehingga untuk kondisi tertentu, agama tidak 
memiliki yurisdiksi menerapkan hukumnya. Dalam kondisi 
seorang mukallaf  menjadi gila misalnya, perbuatan hukumnya 
tidak dapat dinilai. Sebelum mukallaf mencapai kematangan 
dalam akal (akil baligh), hukum menyatakan bahwa mukallaf 
seperti ini tidak memiliki kecakapan dalam perbuatan 
hukumnya. Kondisi serupa berlaku pada mukallaf  karena 
kondisi sejenak, akalnya tidak berfungsi seperti tidur, maka ia 
tidak memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan atau 
kewajibannya menjadi gugur. Inilah yang melandasi Islam 
sangat agresif untuk melindungi akal karena ia menjadi pangkal 
utama kecakapan. 

Hukum Islam kemudian membatasi kemungkinan-
kemungkinan lain yang dapat menyebabkan mukallaf 

                                                             
40 Depatemen Agama, Al-Qur’an...., h. 282 
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mengalami kerusakan akal. Salah satu di antara hal itu adalah 
pengaharaman narkoba dan psikotrofika. Narkoba dan 
psikotrofika termasuk turunannya semisal minuman 
memabukkan, diganjar hukum had oleh Abū Hanifah dan 
Imam Malik dalam mazhabnya.41 Defenisi mabuk mendapat 
pandangan yang beragam oleh para imam mazhab, seperti apa 
yang dikemukakan olehAhmad bin Hanbal bahwa mukallaf  itu 
mabuk jika akalnya berubah dari keadaan ia sehat.  Lebih jauh 

lagi Sufyan al-Ṡaurīy menyatakan bahwa mabuk itu adalah 
cacatnya akal, jika seseorang yang mabuk diminta untuk 
membaca bacaan dan bacaanya bercampur aduk atau berucap 
dan ucapannya mengigau, maka kondisi demikian dinamakan 
mabuk42 

Hukum Islam pada sisi lain sangat intens membebani 
mukallaf  menghindari perbuatan zina, dimaksudkan untuk 
mengeleminir kesemrawutan dalam struktur keluarga. Ini 
berarti perintah berkeluarga dan berketurunan secara normal 

adalah sebuah maṣlaḥat  dan membiar kan struktur keluarga 
hancur akibat perzinaan adalah tindakan yang membawa pada 
kehancuran mukallaf.   

Perbuatan mukallaf  untuk mengadakan transaksi dalam 
bentuk jual-beli adalah salah satu bentuk perlindungan 
terhadap harta. Cara ini dipandang sebagai pola yang 
membawa keuntungan bagi kedua belah fihak yang berakad. 
Mukallaf samasekali tidak dibenarkan untuk mencari 
keuntungan sepihak dengan jalan memparaktekkan riba, 
karena praktek semacam ini dianggap menyalahi kemaslahatan 
manusia.      

                                                             
41Jauhar, Maqāṣid...,  h. 100 
42Jauhar..., h. 100.  
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Maṣlaḥat dalam pandangan Izuddin ‘Abd al-Salām 
dibagi dalam 3 hal pokok yaitu :43 

1. Maṣlaḥat  yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya, yaitu 

maṣlaḥat  yang berlebih kurang (priority). Ada yang utama, 
kurang utama dan pertengahan. Masalahat yang utama 

adalah maṣlaḥat yang menolak segala kerusakan yang 
paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang paling 
kuat. Dengan demikian perbuatan apasaja yang paling 

kuat maṣlaḥat maka perbuatan itu wajib dikerjakan terlebih 
dahulu. Dalam kasus kaffarat puasa, pelaku diwajibkan 
untuk mengerjakan puasa terlebih dahulu, barulah 
kemudian ketika ia tidak mampu maka diberi dispensasi 
untuk memberi makan 60 orang miskin. Dalam 
mengerjakan perintah, mukallaf  diminta untuk senantiasa 
meperhatikan tingkat kemaslahatan dengan 
mendahulukan sesuatu yang wajib atas yang lain dengan 
pendekatan prioritas. Menyelamatkan orang yang akan 
karam lebih diutamakan dari shalat, ataukah dengan jalan 

mengumpulkan dua keutamaan maṣlaḥat dalam bentuk 
menyelamatkan orang yang akan karam selanjutnya 
melaksanakan shalat. 

2. Hukum-hukum yang disunnatkan untuk mengadakan 
perbaikan bagi para hamba. Martabat sunnat walaupun 
yang tertinggi daripadanya, namun dia terletak di bawah 
martabat wajib 

3. Maṣlaḥat dari hukum-hukum yang mubah, bahkan dalam 

hal-hal yang mubah pun maṣlaḥat tidak pernah lepas dari 
perbincangan. 

                                                             
43 Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Azīz bin ‘Abd al-Salām 

bin Abī al-Qāsim bin al-Ḥasan al-Dimasyqīy, Qawā’id al-Aḥkām fi Maṣālih 
al-Anām  (Lebanon: Dār al-Ma’ārif, t.th.), h.  48. 
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Pandangan Izuddin di atas sangat kontras 
mengantarkan pengamat pada penjelasakan tentang prioritas 
dalam penentuan perbuatan hukum. Pada pembagian ini 
terlihat jelas ketetapan-ketetapan yang mengharus kan mukallaf  
melaksnakan satu pekerjaan ataukah kedua-duanya demi 

menarik maṣlaḥat dari perbuatan tersebut. Pada akhirnya 
penulis berkesimpulan bahwa segala macam hal yang bertautan 

dengan prioritas maṣlaḥat turut berperan serta dalam 
penentuan prioritas perbuatan seorang mukallaf. 
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    BAB TUJUH  
PENUTUP 

 
 
A. Kesimpulan 
 Dari beberapa uraian yang telah dikmeukakan pada 
empat bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 
dikemukan berdasarkan uraian tiap bab sebagai berikut; 

1. Hukum Islam empirik adalah pengejawantahan  hukum 
Islam masa kini yang dibangun berdasarkan perpaduan 
antara nas dan realitas sosial masyarakat, yang kemudian 
dikenal dengan epistemologi wahyu dalam syariat dan 
epistemologi nalar dalam fikih. Epistemologi wahyu dalam 
syariat dan penalaran dalam fikih merupakan dua hal yang 
tidak terpisahkan dari epistemologi hukum Islam dewasa 
ini.  

2. Ontologi penalaran filosofis adalah berkaitan dengan 
ekistensi filsafat ilmu yang digunakan sebagai alat dalam 
menalar. Hakikat penalaran berlandaskan pada penggunaan 
nalar atau akal manusia yang dikaji berdasarkan pendekatan 
filsafat, sehingga penalaran tersebut menghasilkan kajian 
yang logis, sistematis dan kebenarannya dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penalaran filosofis 
selalu berlandaskan pada penalaran logika, karena dengan 
logika prinsip-prinsip realitas dapat dikaji melalui 
pendekatan rasio. 

3. Sejarah penalaran filosofis dalam hukum Islam telah lama 
dilakukan oleh para imam mazhab dan imam mujtahid 
dengan menempatkan Umar bin Khattab sebagai pioner 
penalaran filosofis dalam kajian filsafat hukum Islam. 
Urgensi penalaran filosofis dalam hukum Islam begitu 
penting karena dengan penalaran filosofis, maka hukum 
Islam akan selalu aktual dan dapat menjawab segala 
perkembangan yang terjadi dlaam masyarakat. Hal ini telah 
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dilakukan oleh para mujtahid, khusus para ulama fikih dan 
ulama usul dengan corak penalaran ta’lili dan istislahi. 

4. Perkembangan penalaran filosofis dalam hukum Islam 
ditandai dengan beberapa perkembangan paradigma 
penalaran, yaitu paradigma penalaran literalistik yang 
berlandaskan pada makna literal nas. Paradigma penalaran 
maqashid, yaitu model penalaran yang masih menggunakan 
usul fikih namun metode-metode dan corak penalaran yang 
digunakan telah mengalami pergeseran paradigma dengan 
mencari makna hakiki dari nas dengan menjadikan realitas 
sebagai dasar dan pertimbangan dalam penetapan hukum. 
Paradigma ilmiah, yaitu paradigma baru yang mencoba 
memadukan berbagai pendekatan ilmiah dengan 
melibatkan berbagai disiplin ilmu secara komprehensif, 
sehingga keutuhan makna literalistik dan realitas dapat 
disatukan.      

5. Kebenaran dalam Islam dapat dibadi kedalam dua 
perspekif, yaitu kebenaran secara filosofis dan kebenaran 
ilahiyyyah. Kebenaran filosofis merupakan kebenaran yang 
ditemukan melalui pendekatan ijtihadiyah yang 
memaksimalkan peran akal, kebenaran seperti ini biasa 
disebut dengan kebenaran relatif oleh karena nilai 
kebenarannya dapat berubah tergantung situasi dan kondisi 
yang berlaku saat itu. Sementara kebenara ilahiyah adalah 
kebenaran mutlak yang harus diterima dan diakui oleh akal 
manusia yang tunduk dan patuh pada sebuah keyakinan 
keagamaan. Kebenaran mutlak ini banyak mengandung 
hikmah dan rahasia yang akan ditemukan melalui 
pendekatan filisofis. 

6. Kemaslahatan merupakan bagian penting dan mendasar 
dalam tujuan diturunkannya syariat oleh Tuhan kepada 
manusia. Kemaslahatan dalam kajian filosofis dapat 
berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi 
masyarakat, namun kemaslahatan dalam pandangan agama 
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Islam membawa sebuah keyakinan akan adanya keterkaitan 
dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang abadi di 
akhifat kelak.   

B. Implikasi Penulisan 
Penalaran filosofis merupakan sebuah corak penalaran yang 
dapat digunakan dalam berbagai penetapan hukum Islam. 
Pengembangan metode penalaran filosofis merupakan suatu 
kebutuhan yang urgen dalam filsafat hukum Islam karena 
dengan model penalaran ini, hukum Islam akan mampu eksis 
dan menjawab segala persoalan hukum kontemporer.     
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