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ABSTRACT 

Name            : Zainal Abidin 

Reg. Number           : 80100218009 

Study Program          : Dirasah Islamiyah 

Focus of Study          : Sharia Islamic Law 

Thesis Tittle                           : The Concept of al-Maṣlaḥah al-Mursalah in Appointing the Head   
of a State (Comparative Analysis between Shura and Democracy 
Systems) 

 This thesis aims to describe how Islamic law responds to contemporary problems that 

are relevant to the rules of al-maṣlaḥah al-mursalah. Al-maṣlaḥah al-mursalah principle is one 

of the methods of determining law in Islam which is considered to be effective in addressing 

and providing solutions to contemporary problems related to law in Islam. The method of al-

maṣlaḥah al-mursalah could also be used as hujjah providing the prerequisites formulated by 

muslim scholars have been fulfilled. 

The discourse on the presidential appointment has always been widely discussed today, 

particularly from the perspective of contemporary Islamic law. The problem has been commonly 

discussed since the method or rule related to presidential election in Islam is yet to be 

estabilished by the Islamic Shari’ah Council despite the urgency of the topic where the ijma’ of 

ulama’ has decided that participating in presidential election is an obligatory for every muslim. 

However, this particular problem does not signify an imperfection of Islamic teachings. Rather, 

this problem should be considered as a blessing from Allah Almighty where Allah wants people 

as His servant to do the ijtihad in choosing the leader of their country or nation. 

Related to the issue of electing the head of state, the Shura system has been known as 

the original system of Islam in electing a leader. From the “shura” system, the term “shura 

expert” is known which was popular in the days of the caliphates of Abu Bakr and Umar. The 

term of shura expert changed to ahlu al-ḥalli wa al-aqdi after the Caliphate. In this modern era, 

the facts show that many Islamic countries adhere to democratic system identified with the West. 

Shura and democracy are two systems of appointment of heads of state that have similarities 
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and differences. The similarty is essentially in accommodating the voice of the people to elect 

the head of state in order to respond the people’s problems. However, the legal status of the 

“democratic system” is still debated by contemporary Islamic political experts. Despite in the 

similarty to the shura system, the democratic system is considered as an electoral system that 

does not originate from Islamic teachings. 

Key Words: Al-maṣlaḥah al-Mursalah, Shura, Democration 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang mengatur cara hidup berdasarkan al-Qur’an dan 

Sunnah Rasulullah saw. Setiap orang yang beragama Islam wajib membentuk seluruh 

hidup dan kehidupannya berdasarkan syariat yang termaktub dalam al-Qur’an dan 

Sunnah tersebut. Imam Mālik bin Anas1 meriwayatkan dalam kitabnya al-Muwaṭṭa’ 

sebuah hadis dari Rasulullah saw yang memberikan jaminan keselamatan dunia dan 

akhirat bagi setiap muslim yang menjadikan kedua sumber hukum tersebut sebagai 

pedoman dan pegangan hidup.2 

Implementasi syariat Islam seperti yang termaktub dalam kedua sumbernya 

yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw, dewasa ini tidaklah mudah. Sejarah telah 

 

1Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir al-Aṣbahi, seorang Imam yang terkenal dengan 
sebutan Imām Dāru al-Hijrah, beliau juga seorang fakih, mujtahid, peneliti, ahli hadis dan termasuk 
salah satu dari empat Imam Ahlussunnah yang tersohor. Lahir dan tumbuh di Madinah tahun 93 H dan 
wafat tahun 179 H. Lihat, Manna’ al-Qaṭṭān, Tārīkh al-Tasyri’ al-Islāmiy, terj. Habibussalam, Sejarah 
Legislasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 254. 

2 Rasulullah saw bersabda: 

هِ  عَمْروِ بْنِ عَ عَنْ كَثِيِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قال  وْفٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ  تَ ركَْتُ فِيكُمْ أمَْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تََسَهكْتُمْ    : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
 بِِِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنهةَ نبَِيِ هِ )رواه الإمام مالك(

Artinya: 

Dari Kaṡīr bin ‘Abdillah bin ‘Amru bin ‘Auf dari ayahnya, dari kakeknya berkata, bahwa 

Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegang 
teguh pada keduanya kalian tidak akan tersesat selamanya, keduanya adalah al-Qur’an dan 
Sunnahku. (diriwayatkan oleh Imam Mālik). Lihat, Mālik bin Anas, al-Muwaṭṭa’ (Cet. I; 
Damaskus: Muassastu al-Risālah Nāsyirun, 2013), h. 688. 
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membuktikan, Islam sejak turunnya di dunia Arab hingga tumbuh dan berkembang di 

berbagai belahan dunia, senantiasa mendapatkan perlawanan, tantangan, dan kritikan 

dari para musuh-musuhnya. Namun di sisi lain Islam juga senantiasa mendapatkan 

tanggapan positif karena keteraturan dan kesempurnaan ajarannya. Hal ini berbeda 

dengan ajaran dan hukum ideologi lainnya, yang selalu silih berganti baik jenis, ajaran, 

dan ukuran nilainya sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia yang hanya 

mengutamakan dan mempertimbangkan pengaturan hubungan-hubungan sosial. 

Sementara itu, syariat Islam secara utuh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia 

baik hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, alam, maupun manusia lainnya. Inilah 

salah satu faktor yang menyebabkan Islam survive di belahan dunia manapun.3 

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Syamsi Ali4 bahwa 

tidak ada ajaran apapun yang paling siap untuk bekerjasama dengan manusia mana 

 
3Wahbah al-Zuḥaili, Naẓariyyatu al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah, Terj. Hasan Basri, Konsep Darurat 

dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 
h. viii. 

4Muhammad Syamsi Ali, lahir di Bulukumba-Sulawesi Selatan 5 Oktober 1967. Saat ini ia 
menjabat sebagai Imam di Islamic Center of New York dan Direktur Jamaica Muslim Center, sebuah 
yayasan dan masjid di kawasan Timur New York yang dikelola oleh komunitas muslim asal Asia 
Selatan. Setelah menyelesaikan SD di Desa Lembanna, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba 
Sulawesi Selatan, oleh orang tuanya ia dimasukkan ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul-
Arqam Makassar. Setelah tamat dari pesantren 1987, Syamsi Ali mengabdikan diri sebagai staf pengajar 
di almamaternya hingga akhir 1988. Ia mendapat tawaran beasiswa dari Rābiṭah Ālam al-Islāmi untuk 
melanjutkan studi ke Universitas Islam Internasional, Islamabad, Pakistan. Jenjang S1 dalam 
bidang Tafsir diselesaikan tahun 1992 dan dilanjutkan pada universitas yang sama dan menyelesaikan 
jenjang S2 dalam bidang Perbandingan Agama pada tahun 1994. Selama studi S2 di Pakistan, Syamsi 
Ali juga bekerja sebagai staf pengajar pada sekolah Saudi Red Crescent Society di Islamabad. Dari 
sekolah itulah kemudian mendapat tawaran untuk mengajar pada The Islamic Education 
Foundation, Jeddah, Arab Saudi pada awal tahun 1995. Pada musim haji tahun 1996, Syamsi Ali 
mendapat amanah untuk berceramah di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Dari sanalah 
bertemu dengan beberapa jamaah haji luar negeri, termasuk Dubes RI untuk PBB, yang sekaligus 
menawarkan kepadanya untuk datang ke New York, Amerika Serikat. Tawaran ini kemudian diterima 

https://id.wikipedia.org/wiki/SD
https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren
https://id.wikipedia.org/wiki/Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Almamater
https://id.wikipedia.org/wiki/Beasiswa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rabithah_Alam_Islami&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Islamabad
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://id.wikipedia.org/wiki/S1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas
https://id.wikipedia.org/wiki/S2
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_perbandingan_agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Jeddah
https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Musim
https://id.wikipedia.org/wiki/Haji
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsulat_jenderal_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan_besar_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-bangsa
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saja, agama mana saja, ras mana saja, etnis mana saja, kebangsaan mana saja dalam 

setiap situasi dan kondisi apa saja lebih dari pada Agama Islam.5 

Di antara aspek terpenting yang membuat syariat Islam dapat diterima di 

berbagai belahan dunia adalah (maqāṣid al-syarī’ah) tujuan dari syariat itu sendiri yang 

mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan ini 

merupakan keinginan fitrah dan hak asasi manusia, yang mana keduanya merupakan 

landasan atau rujukan utama dalam penetapan hukum dan pemutusan perkara oleh para 

pakar fikih Islam. Kedua prinsip ini bukanlah berasal dari rekayasa para ahli fikih 

melainkan bersumber dari inti ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari wahyu 

Ilahi.6 

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah7 menyatakan bahwa asas syariat adalah 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Subtansi syariat adalah keadilan, 

 
Syamsi Ali dan ia pindah ke New York pada awal tahun 1997. Diakses tanggal 17 Oktober 2019 pukul 
10:25 WITA https: //id. wikipedia. org/ wiki/ Syamsi_Ali 

5Muhammad Syamsi Ali, “Komunikasi Islam di Dunia Global” (Disampaikan dalam Seminar 

Internasional Komunikasi Islam di Universitas Muhammadiyah, Makassar, 17 September 2019). 

6Qur’an Surah al-Naḥl: 90 dan Surah al-Baqarah: 185. Lihat, Kementrian AgamaRI, Mushaf 
Al-Quran Terjemah (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2002), h. 278 dan 27. Dan lihat, Abū ‘Abdillah 

Muḥammad bin ‘Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

2010), h. 25. 

7Nama aslinya adalah Abū ‘Abdillah Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Bakr bin Ayyūb bin 

Sa’ad bin Hāriz bin Maki Zainuddīn al-Zurā’i al-Dimasyqī al-Ḥanbali, lahir di Damaskus, Suriah 4 
Februari 1292 dan meninggal pada 23 September 1350 M. Ia seorang Imam sunni, cendekiawan dan ahli 
fikih yang hidup pada abad ke 13. Di samping itu ia juga seorang ahli tafsir, ahli hadis, penghafal al-
Qur’an, ahli nahwu, ahli usul, ahli kalam sekaligus seorang mujtahid. Di antara guru-gurunya adalah 
Syihāb al-Nablusi, al-Qāḍī Taqiyuddin bin Sulaiman, Syafiyuddin al-Hindi, Ismail bin Muhammad al-
Harrani dan juga berguru kepada Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah selama 16 tahun. Di antara kitab-kitab 
karangannya adalah Ijtima’ al-Juyūsy al-Islāmiyyah ‘ala al-Mu’aṭṭilah wa al-Jahmiyyah, Aḥkām Ahli 
al-Żimmah, I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabbi al-‘Ālamīn, Ighāṡatu al-Lahfān min Masyāhid al-Syaiṭān, 

Badāi’ al-Fawāid, al-Tibyān fī Aqsām al-Qur’an dan al-Jawāb al-Kāfī liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-
Syāfī. Lihat, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, al-Jawāb al-Kāfī liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi, Terj. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Syamsi_Ali
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kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Ringkasnya, produk hukum yang tidak mampu 

memberikan keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah di dalamnya, maka bukanlah 

syariat.8 

Keadilan Allah swt dalam meletakkan syariat-Nya sangatlah berbeda dengan 

keadilan dan kemaslahatan hukum positif atau ideologi lainnya yang merupakan hasil 

rekayasa kejeniusan manusia. Nilai-nilai dan ukuran yang dihasilkan oleh kecerdasan 

manusia tersebut terkadang bersifat nisbi, temporal, dan lokal. Artinya, keadilan pada 

tempat atau masa tertentu tidak lagi menjadi maslahat pada tempat atau masa lainnya, 

bahkan kadangkala merusaknya.9 Oleh karena itu, kedua dalil tersebut di atas menjadi 

bukti bahwa Islam sangat memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan Islam 

menghendaki kemudahan dan kemaslahatan. 

Sepeningal Rasulullah saw banyak persoalan yang muncul di tengah-tengah 

umat Islam yang secara eksplisit tidak ditemukan di masa Rasulullah saw. Para sahabat 

kemudian dihadapkan pada persoalan yang mengharuskan mereka berijtihad dengan 

cara mengidentifikasi persoalan-persoalan baru yang muncul dengan melihat teks al-

Qur’an, jika tidak ditemukan maka langkah selanjutnya mencari dalam hadis-hadis 

Rasulullah saw. Jika persoalan belum selesai di kedua langkah tersebut maka ditempuh 

 
Ahmad Luqman al-Hakim, Solusi Syar’i dan Qur’ani atas Segala Masalah Hati (Cet. I; Yogyakarta: 
Saufa, 2016), h. 540.  

8Syamsu al-Dīn Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Abī Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-
Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Vol. III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), h. 3.  

9Wahbah al-Zuḥaili, Naẓariyyatu al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah, Terj. Hasan Basri, Konsep Darurat 
dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif, h. viii. 
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musyawarah untuk melakukan ijtihad dengan ra’yu (logika) yakni dengan cara qiyas 

dan melihat maslahat yang intinya adalah mengindentifikasi hukum suatu perbuatan 

yang tidak memiliki keterangan dari al-Qur’an ataupun hadis Rasulullah saw. Hal ini 

kemudian berlanjut di masa-masa berikutnya di mana fuqaha mulai menginterpretasi, 

mengindentifikasi, memberikan definisi, dan merumuskan prinsip-prinsip yang 

dikandung al-Qur’an atau hadis dengan menggunakan beberapa metode istinbāṭ10 yang 

salah satunya adalah metode al-maṣlaḥah al-mursalah. 

Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang 

sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana 

yang dilakukan oleh Rasulullah saw, sahabat, tabi’in dan para ulama (mujtahid). 

Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode istinbaṭ ini, namun mayoritas ulama 

dapat menerima kaidah metode ini dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Karena, 

berdasarkan penelitian dalil-dalil syar’i baik dalam al-Qur’an ataupun dalam hadis, 

para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syariah adalah untuk 

kemaslahatan.11 Islam sebagai agama universal, ajarannya mencakup seluruh sisi 

kehidupan, termasuk di dalamnya permasalahan politik. Dalam Islam, seluruh sisi 

kehidupan, semuanya saling bersinergi satu dengan yang lain. Apabila lepas salah 

 
10Secara etimologi, kata istinbāṭ berasal dari kata istanbaṭa-yastanbiṭu-istinbāṭan yang berarti 

menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Dengan 
demikian, istinbāṭ secara terminologi adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar 
hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang 
terjadi.  

11Asriaty, “Penerapan Maslaḥah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer” Madania, vol. 19 no. 1 
(Juni 2015), h. 119-120.  https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania (Diakses 3 Januari 
2020) 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania
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satunya maka akan terjadi ketimpangan, sehingga orang akan melihat Islam secara 

tidak utuh.  

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. 

Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa 

berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan 

masing-masing pihak yang muncul dalam interaksi tersebut tidak menutup 

kemungkinan akan memicu konflik yang pada gilirannya bisa berimplikasi pada 

terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu 

sendiri. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal itu dan agar kehidupan dalam 

bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, dan damai maka perlu dipilih 

seorang pemimpin atau kepala negara yang akan memandu rakyat untuk menggapai 

segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadah 

(kerusakan).12 

Kesadaran betapa perlunya kehadiran seorang pemimpin atau kepala negara 

secara kontinyu inilah yang menyebabkan mengapa beberapa orang sahabat senior dari 

dari kalangan Ansar, seperti Basyir bin Sa’ad dan Asid bin Khuḍair ditambah dengan 

Umar bin Khaṭṭāb dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Ṡaqīfah 

Bani Sa’īdah pada hari kedua setelah Rasulullah saw wafat, lebih mendahulukan 

pengangkatan khalīfah (pengganti Rasulullah saw) ketimbang mengurus upacara 

 
12Wahyu Abdul Jafar, “Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat” Al-Imarah, vol. 2. no.  

(Juni 2017), h. 60. https: // ejournal. iainbengkulu. ac. id/ index. php/ alimarah/ issue/ view/ 138 (Diakses 
4 Juni 2020).  

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/issue/view/138
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pemakaman beliau.13 Hal ini menandakan posisi seorang pemimpin dalam Islam yang 

sangat strategis dan urgen. 

Demokrasi Islam yang kadang diidentikkan dengan syura bukanlah sebagai 

tujuan, melainkan suatu cara untuk sampai kepada tujuan paling mulia yaitu penerapan 

syariat Islam. Pemerintahan Islam merupakan campuran antara sistem presidensil dan 

parlementer. Ia memiliki empat organ: institusi kepresidenan, dewan ahlu al-ḥalli wa 

al-aqdi, dewan syura, dan institusi peradilan. Tiga institusi pertama adalah lembaga-

lembaga yang dipilih, karena ia bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Anggota 

institusi peradilan diangkat oleh presiden, tetapi presiden tidak memiliki hak 

konstitusional untuk intervensi dalam pekerjaan mereka. Lembaga peradilan adalah 

kebal dari pengaruh manapun, kecuali keputusannya bertentangan dengan syariat. 

Dengan demikian, syura merupakan tulang punggung sistem politik Islam.14 

Dalam demokrasi Barat harus memenuhi unsur toleransi, konsultasi, pemilihan 

umum, keseimbangan, evaluasi, pemisahan kekuasaan dan partisipasi politik. Namun, 

dalam prakteknya demokrasi sering disamakan dengan pengalaman dan tradisi politik 

Eropa Barat dan Amerika Serikat. Negara Barat tak jarang menerapkan standar ganda 

 
13Wahbah al-Zuḥailī, Niẓāmu al-Islām (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1993), h. 172. 

14Toha Andiko, “Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Barat” Al-
Imarah, vol. 2. no. 2 (Desember 2017), h. 99 https: // ejournal. iainbengkulu. ac. id/ index. php/ alimarah/ 
issue/ view/ 138 (Diakses 4 Januari 2020). 

https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/issue/view/138
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/issue/view/138
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dalam menjalankan demokrasi, ini tampak dari sikap demokratis mereka saat di negaranya, 

dan tidak demokratis di luar negaranya.15 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

terkait permasalahan mengangkat kepala negara yang merupakan hal yang wajib 

menurut logika akal manusia maupun menurut syara’, meskipun syariat tidak 

menetapkan aturan dan tata cara khusus dalam hal pengangkatannya. Oleh karena itu 

penulis ingin melihat hal tersebut dengan kacamata al-maṣlaḥah al-mursalah yang 

dijadikan salah satu metode istinbaṭ hukum oleh para pakar fikih Islam dan 

membandingkan antara dua sistem politik dalam mengangkat kepala negara yaitu 

sistem syura dan sistem demokrasi ala Barat. Untuk itu penulis mengangkat judul tesis:  

Konsep al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis 

Komparasi Sistem Syura dan Sistem Demokrasi) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan 

dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah Konsep al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam 

Mengangkat Kepala Negara dan Relevansi al-Maṣlaḥah al-Mursalah dengan Sistem 

Syura dan Sistem Demokrasi. Selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan dalam 

sub masalah sebagai berikut: 

 
15Toha Andiko, “Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Barat” Al-

Imarah, h. 99. 
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1. Bagaimana konsep al-Maṣlaḥah al-Mursalah menurut fuqahā? 

2. Bagaimana Hukum Mengangkat Kepala Negara dengan Sistem Syura dan 

Demokrasi menurut fuqaha? 

3. Bagaimana komparasi antara sistem syura dan sistem demokrasi dan 

Relevansinya dengan al-Maṣlaḥah al-Mursalah? 

 

C. Definisi Operasional 

1. Pengertian Judul 

Agar terhindar dari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam memahami 

subtansi dari judul tesis ini, maka penulis perlu memberikan pengertian terhadap 

variabel-variabel yang terdapat dalam judul tesis ini “Konsep al-Maṣlaḥah al-

Mursalah dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi antara Sistem 

Syura dan Sistem Demokrasi)”. 

a. Konsep 

Secara etimologi, konsep berasal dari Bahasa Inggris yaitu consept yang berarti 

ide. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah rancangan, ide 

atau gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa konkrit, gambaran proses atau apapun 

yang ada di luar bahasa yang digunakan akal budi untuk memahami sesuatu.16 

 

 
16Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), h. 588.  



10 
 

 

b. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah gabungan dari dua kata yaitu al-maṣlaḥah dan 

al-mursalah. Al-maṣlaḥah adalah al-fāidah yang berarti faidah, kepentingan, 

kemanfaatan, dan kemaslahatan.17 Khālid Ramaḍān Ḥasan dalam kitabnya Mu’jam 

Uṣūl Fiqh mengatakan bahwa maṣlaḥah adalah menarik manfaat dan menolak mudarat 

dengan tetap mengikuti rel syariat.18 Sedangkan al-mursalah berarti al-muṭlaqah yaitu 

mutlak, bebas atau tidak terbatas. Sedangkan terminologi al-maṣlaḥah al-mursalah di 

kalangan uṣūliyyūn (ahli usul fikih), seperti Abdul Wahhāb Khallāf adalah 

kemaslahatan di mana syariat tidak secara tegas menetapkan hukumnya, dan tidak ada 

dalil yang menganggapnya atau meniadakannya. Oleh karena itu al-maṣlaḥah al-

mursalah juga biasa dinamakan dengan al-maṣlaḥah al-muṭlaqah.19 Ringkasnya, al-

maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil dari al-Qur’an ataupun 

Hadis secara terperinci yang menguatkan atau melarangnya. 

c. Mengangkat Kepala Negara 

Mengangkat kepala negara yang dalam Bahasa Arab disebut dengan naṣbu al-

imāmah menurut  Ibnu Manẓūr20 dalam Lisān al-‘Arab, imāmah adalah pemimpin yang 

 
17Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 

789.  

18Khālid Ramaḍān Ḥasan, Mu’jam Uṣūl Fiqh (t.t, Dār al-Ṭarābīsi, t. th), h. 268. 

19Abdul Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl Fiqh (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1996), h. 80. 

20Beliau adalah Muhammad bin Mukrim bin Ali bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi al-Farīqī. 

Kunyahnya Abū al-Faḍl, penulis kamus terkenal “Lisān al-‘Arab”. Beliau meninggal tahun 711 H dan 

meninggalkan karya lebih dari lima ratus jilid. Lihat, Khairuddin al-Zirikli, al-‘A’lām (Cet. VII; Beirut: 
Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987), h. 108. 
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diikuti oleh suatu kaum, baik ia berada di jalan yang lurus atau di atas kesesatan. Dan 

bentuk pluralnya adalah aimmah.21 Sedangkan al-Juwainī22 mengatakan bahwa al-

imāmah merupakan kekuasaan mutlak, serta kepemimpinan yang berkaitan dengan 

urusan khusus dan umum dalam hal pengaturan agama dan dunia.23 

d. Analisis Komparasi 

Kata analis berarti penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya, selain itu diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas bagian serta 

hubungan antara bagian-bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.24 Sedangkan komparasi atau kata lain dari perbandingan, 

ialah membuat perbedaan (selisih) atau kesamaan, menyamakan dua benda (hal dsb.) 

untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.25 Dengan demikian, analisis komparasi 

adalah suatu upaya untuk mengetahui beberapa pokok pembahasan yang mungkin 

sama atau berbeda satu dengan yang lainnya secara jelas dan komperehensif. 

 

 

 
21Muhammad bin Mukrim bin Ali bin Manẓūr, Lisān al-‘Arab (Cet. I; Beirut: Dār Ṣādir, t. th), 

h. 22.  

22Beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusūf bin Muhammad al-Juwaini, kunyahnya 
Abū al-Ma’āli. Lahir di Huwain (Naisabur), kemudian pindah ke Bagdad, lalu ke Makkah selama empat 

tahun kemudian ke Madinah dan wafat pada tahun 478 H. Lihat, Khairuddin al-Zirikli, al-‘A’lām, Vol. 
IV,  h. 160. 

23Abū al-Ma’āli Abdul Malik bin Abdullah bin Yusūf bin Muhammad al-Juwaini, Ghiyāṡ al-
Umam fī al-Tiyaṡ al-Ẓulm (Iskandariyah: Dār al-Da’wah, 1979), h. 15. 

24Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 37.  

25Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 87. 
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e. Syura 

Secara etimologi, syura atau al-musyāwarah dan al-masyūrah berasal dari pecahan 

kata kerja (fi’il) syāwara-yusyāwiru. Ibnu Manẓūr dalam lisān al-‘arab mengatakan, 

jika dikatakan syāra al-‘asal yasyūruhū syauran yakni mengeluarkan dan memilih 

madu dari tempatnya. Jadi, asal dari makna syura adalah al-istikhrāj (mengeluarkan), 

al-iẓhār (menampakkan) dan al-i’ānah (bantuan).26 Sedangkan makna syura secara 

terminologi ia berarti tuntutan mengeluarkan pandangan dari mereka yang memiliki 

ilmu dan pengalaman untuk menyampaikan suatu perkara agar mendekati kebenaran.27 

Ringkasnya, syura adalah musyawarah yang berkaitan dengan maslahat umat secara 

umum. Atau, tuntutan untuk mengeluarkan pandangan umat atau yang mewakili 

mereka dalam urusan publik yang terkait dengan kepentingan mereka. 

f. Demokrasi 

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani (demokratia). Terdiri 

dari dua bagian, demos artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. 

Jadi konsep dasar demokrasi Barat itu adalah kekuasaan rakyat (hukmu al-sya’b) atau 

kekuasaan milik rakyat (al-hukmu li al-sya’b).28 Abraham Lincoln dalam pidato 

Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). 

 
26Muhammad bin Mukrim bin Ali bin Manẓūr, Lisān al-‘Arab, h. 434-436. 

27Abdul Rahman Abdul Khaliq, al-Syūra fī Ẓilli Niẓām al-Islāmi (Kuwait: Dār al-Salafiyyah 
dan Dār al-Qalam, 1975), h. 14.  

28 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi (Cet. I; Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 163. 
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Artinya, kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat 

mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. 

Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.29 

2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hakikat, kriteria, dampak dan penetapan al-

maṣlaḥah al-mursalah dalam pengangkatan kepala negara dan selanjutnya 

menganalisis perbandingan antara kedua sistem yang dikenal dalam mengangkat 

kepala negara yaitu sistem syura, yang merupakan metode yang ada dalam Islam terkait 

pengangkatan kepala negara dan sistem demokrasi yang merupakan metode 

pengangkatan kepala negara ala barat, dengan cara melihat hakikat, kriteria-kriteria, 

persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem 

tersebut. 

 

D. Kajian Pustaka 

Pada dasarnya subtansi semua kaidah fikih dan usul fikih terdapat dalam al-

Qur’an dan Sunnah. Selanjutnya, turunan dan pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih 

dan kaidah-kaidah usul fikih tersebut diformulasikan oleh para ulama sejak dahulu 

hingga saat ini. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian 

pustaka dengan menelusuri penelitian terdahulu yang terkait dengan judul.  

 
29Lihat, https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi. (Diakses 5 Januari 2020). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
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1. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, Muhammad Sa’id Ramaḍān 

al-Būṭī. Buku tersebut ditulis oleh penulis pada tahun 1973 yang di dalamnya 

membahas kaidah al-maṣlaḥah dan batasan-batasannya. Argumentasi para 

fuqaha terkait kaidah di atas juga dipaparkan oleh penulis. Di dalamnya, penulis 

juga menerangkan kaidah-kaidah turunan dari kaidah al-maṣlaḥah serta contoh 

penerapan atau implementasinya secara umum di semua permasalahan yang 

ada. Termasuk yang menjadi poin penting penting dalam buku tersebut adalah 

kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah. Contoh-contoh aplikasi yang dipaparkan 

penulis dalam buku di atas yang membahas al-maṣlaḥah secara umum menjadi 

pembeda dengan judul penelitian tesis ini yang mengangkat satu permasalahan 

khusus yaitu naṣbu al-imāmah atau mengangkat kepala negara yang kaitannya 

dengan al-maṣlaḥah al-mursalah. 

2. Al-ta’sīs fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah. Abi Islām Muṣṭafā 

bin Muhammad bin Salamah. Buku tersebut membahas dan menjelaskan 

pengantar ilmu usul fikih dan kaidah-kaidahnya, yang diantara pembahasannya 

adalah kaidah dan ḍawābiṭ tentang al-maṣlaḥah al-mursalah. Diferensiasi 

antara buku ini dengan penelitian tesis ini adalah, keumuman dan kelauasan 

bahasan dari buku tersebut terkait kaidah-kaidah usul fikih, sedangkan tesis ini 

hanya fokus pada satu kaidah saja yaitu al-maṣlaḥah al-mursalah. 

3. Min Fiqhi al-Daulah Fi Al-Islam, Yusuf Al-Qarḍāwi, 2001. Dalam buku ini 

dapat ditemui pemikiran-pemikiran Yusuf Qarḍāwi terkait dengan sistem 

demokrasi, multi partai, keterlibatan wanita di parlemen dan partisipasi dalam 
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pemerintahan sekuler. Dalam buku ini, Yusuf Al-Qardawi secara terang-

terangan dan tegas menyatakan kebolehan umat terlibat dalam sistem 

demokrasi. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak adanya 

komparasi antara sistem syura dan demokrasi yang dibahas dalam buku 

tersebut, di mana penelitian tesis ini berusaha membandingkan beberpa unsur 

dalam sistem syuran maupun dalam sistem demokasi. 

4. Al-aḥkām al-Sulṭāniyyah, Al-Mawardi. Buku ini merupakan salah satu buku 

klasik yang menjadi rujukan dalam permasalahan politik Islam. Buku ini 

mengandung untaian pemikiran politik Islam yang dari berbagai aspek dan tata 

cara pengelolaan pemerintahan beserta dengan hukum-hukum yang terkait 

dengannya. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah tidak 

adanya pembahasan terkait dengan sistem demokrasi yang ditulis oleh al-

Mawardi dalam bukunya tersebut. al-Mawardi, dalam bukunya tersebut banyak 

membicarakan sistem syura beserta dalil-dalil yang ada kaitannya dalam urusan 

tata negara dan pengangkatan kepala negara beserta syarat-syaratnya. 

5. Tajdīd al-Fiqhi al-Siyāsi fī al-Mujtma’ al-Islāmiy, Ta’ṣīlun wa Naqdun, Ahmad 

bin Sa’ad Hamdān al-Ghāmidiy. Buku kontemporer ini merupakan salah satu 

buku ilmiah yang membahas pembaruan dalam fiqh al-siyāsah (fikih politik 

Islam). Buku ini menguraikan tentang kaidah-kaidah syar’iyyah yang 

seharusnya diterapkan dalam masalah politik serta beberapa kritikan-kritikan 

terkait pandangan dan pijakan penulis fikih siyasah di kalangan ulama 

kontemporer. Yang menjadi pembeda dengan penelitian tesis ini terletak pada 
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fokus pembahasan dalam tesis ini yang lebih menjurus pada sistem demokrasi 

dan syura dalam kacamata kaidah al-maṣlaḥah al-mursalah. 

6. Fikih Demokrasi, Rapung Samuddin, 2013. Buku tersebut memaparkan tentang 

hukum Islam yang berkaitan dengan al-siyāsah al-syar’iyyah, kewajiban 

mengangkat kepala negara beserta metode-metodenya. Rapung Samuddin juga 

menyebutkan dalam bukunya fatwa-fatwa ulama seputar politik dan praktik 

demokrasi. Diferensiasi antara buku Rapung Samuddin tersebut dengan 

penelitian tesis ini adalah tidak adanya kaidah yang dipilih oleh Rapung 

Samuddin secara tersurat dalam membolehkan sistem demokrasi dan 

keterlibatan umat di dalamnya. Sedangankan peneliti dalam tesis ini melihat 

adanya satu konsep atau kaidah yang cocok untuk melegalkan sistem demokrasi 

yaitu al-maṣlaḥah al-mursalah. 

 

E. Kerangka Teoretis 

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang kerangka teori, terlebih dahulu harus 

dipahami definisi teori. Mc. Millan dan Schumacer menjelaskan bahwa yang disebut 

dengan teori adalah prinsip dasar, yaitu penjelasan sistematis mengenai hubungan antar 

fenomena.30 Johnson, sebagaimana yang dikutip oleh Tobrani dan Imam Suprayogo 

 
30Mc. Millan san Sally Schumacer, Research in Edition (Toronto: Little Browen Company, 

1984), h. 11.  
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mengatakan bahwa teori adalah seperangkat pernyataan (definisi dari sistem 

klasifikasi) yang disusun secara sistematis.31 

Dari penjelasan beberapa pakar tersebut di atas, penulis memahami bahwa teori 

adalah sekumpulan konsep, definisi-definisi yang memiliki fungsi sebagai penjelasan 

yang sistematis terhadap suatu fenomena melalui spesifikasi hubungan antar variable 

yang mesti diuji kebenarannya. 

Dalam menyusun karya ini, peneliti harus melakukan kajian literatur terlebih 

dahulu guna mengetahui, dan menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan dengan 

objek penelitian. Kajian literatur yang baik menjadi persyaratan yang wajib bagi setiap 

penelitian karya ilmiah, baik untuk penjabaran, mempertajam permasalahan, 

merumuskan hipotesis, merumuskan konsep-konsep, menentukan dasar-dasar yang 

dipergunakan dalam mengumpulkan data, analisa data maupun dalam menafsirkan 

data. 32 Dengan kata lain bahwa kajian pustaka atau literatur-literatur yang relevan 

dengan penelitian penulis, digunakan sebagai landasan dan kerangka acuan dalam 

melaksanakan penelitian. 

Uma Sekaran sebagaimana dikutip J. Supranto mengatakan bahwa kerangka 

berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) 

sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor 

 
31Imam Suprayogo dan Tobrani, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Cet. II; Bandung: 

Remaja Rosdayakarya, 2003), h. 130.  

32 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian (Cet. I; Malang: Uin-Malang, 2008), h. 111. 
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pertimbangan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab masalah, benar-

benar didasarkan pada teori yang relevan.33 

Merujuk kepada tinjauan pustaka, disusun kerangka berpikir yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir yang bersifat umum ini, 

selanjutnya diturunkan menjadi kerangka berpikir yang spesifik. Secara garis besar 

kerangka berpikir dalam penelitian kaidah fikih terdiri atas tujuh komponen 

sebagaimana dikutip oleh Cik Hasan Bisri dalam bukunya Model Penelitian Fiqh Jilid 

I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian yaitu: 

1. Tujuan hukum sebagai landasan filosofis, yakni kemaslahatan hidup manusia; 

2. Dalil normatif yang terdiri atas ayat al-Quran dan teks hadis; 

3. Objek fikih yang terdiri atas beberapa bidang (kehidupan); 

4. Logika induksi sebagai landasan logis dalam proses penyimpulan rincian 

subtansi; 

5. Kaidah fikih sebagai produk proses induksi yang terdiri atas beberapa konsep; 

6. Aplikasi kaidah fikih bagi penataan entitas kehidupan manusia; 

7. Aplikasi kaidah fikih bagi pengembangan wacana intelektual.34 

Ketujuh komponen ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan 

sehingga menggambarkan suatu pola hubungan yang bersifat simultan. Berikut dapat 

penulis gambarkan kerangka pemikiran terkait dengan judul penelitian ini. 

 
33 J. Supranto, Model Penelitian Fiqh (Cet. I; Jakarta: UI Pres, 2004), h. 30 

34 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh (Cet.I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 127. 
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KONSEP AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH DALAM MENGANGKAT 

KEPALA NEGARA 

(Analisis Komparasi Sistem Syura dan Demokrasi) 

  
KONSEP 

MASLAHAT 

MENGANGKAT 

KEPALA NEGARA 

Dasar Hukum 

1. Al-Quran 
a. Surah al-Baqarah/ 2: 

185 
b. Surah Al-Maidah/ 5: 6 
c. Surah Al-Anbiya/ 21: 

107 
2. Al-Hadits 

يسروا ولا تعسروا بشروا  

 ولا تنفروا )رواه البخاري( 
 

 

SYURA 

Jenis Maslahat 

Al-maṣlaḥah al-Mu’tabarah 

Al-maṣlaḥah al-Mulghāh 

Al-maṣlaḥah al-Mursalah 

DEMOKRASI 

KOMPARASI SISTEM 
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Dari kerangka di atas, penulis mencoba menggambarkan empat variabel 

penting dalam penelitian ini yaitu konsep al-maṣlaḥah al-mursalah dan mengangkat 

kepala negara, serta syura dan demokrasi. Menjawab konsep al-maṣlaḥah al-mursalah, 

yang merupakan salah satu dari bagian al-maṣlaḥah maka landasan yang menjadi 

acuan utama adalah dalil-dalil dalam al-quran, seperti yang terdapat dalam beberapa 

ayat al-Quran sebagai berikut:  

1. Surah al-Baqarah/ 2: 185, 

ةَ وَلتُِكَب ُِ  ُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلََ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلتُِكۡمِلُواْ ٱلۡعِده  وَلَعَلهكُمۡ  واْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ يرُيِدُ ٱللَّه
   تَشۡكُرُونَ  

 
Terjemahnya: 

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur.35 

2. Surah Al-Maidah/ 5: 6,  

ُ ليَِجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِ نۡ حَرجَ     تَشۡكُرُونَ   لَعَلهكُمۡ   عَلَيۡكُمۡ   نعِۡمَتَهۥُ  وَليِتُِمه   ليُِطَهِ ركَُمۡ   يرُيِدُ   وَلَٰكِن  ٖ  مَا يرُيِدُ ٱللَّه
 

Terjemahnya: 

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.36 
 
 

 
35 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2012), 

h. 27. 

36 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 108. 
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3. Surah Al-Anbiya/ 21: 107, 

لَمِيَ  ة  أرَۡسَلۡنَٰكَ إِلَه رَحَۡ وَمَآ     ل لِۡعَٰ
 

Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam.37 
 
Begitu pula dalam teks hadis Rasulullah saw yaitu:  

رُوا، وَبَشِ رُوا،   تُ عَسِ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ، قاَلَ: »يَسِ رُوا وَلََ  وَلََ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النهبِِ  صَلهى اللهُ 

 .38)رواه البخاري(  تُ نَ فِ رُوا
Artinya: 

Dari Anas bin Mālik r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda, permudahlah dan 

jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari 
(karena merasa sulit dengan syariat Islam). (H.R. Bukhari) 
 
Tidak hanya sampai disitu, diskursus konsep al-maṣlaḥah al-mursalah ini 

kemudian akan dikaji lebih dalam dengan mengacu kepada pandangan para ahli fikih 

dan usul fikih yang mayoritas menerima adanya metode istinbāṭ dengan menggunakan 

metode al-maṣlaḥah al-mursalah. Setelah mengkaji konsep al-maṣlaḥah al-mursalah 

ini, penulis kemudian mengkaji hukum mengangkat kepala negara dengan mengacu 

pada dua sistem yaitu syura dan demokrasi, yang kemudian akan dikomparasikan oleh 

 
37 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 231. 

38Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Cet. IV; Beirut: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 25.  
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penulis dan melihat relevansi kedua sistem tersebut dengan konsep al-maṣlaḥah al-

mursalah. 

Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan akan mampu menjawab hal-hal yang 

penulis rumuskan dalam rumusan masalah penulis yaitu: konsep al-maṣlaḥah al-

mursalah menurut fuqahā, pandangan fuqaha dalam mengangkat kepala negara dan 

analisis komparasi sistem syura dan demokrasi dalam mengangkat kepala negara dan 

relevansinya dengan konsep al-maṣlaḥah al-mursalah. 

 

F. Metodologi Penelitan 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini 

mengakomodasi bentik ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan data. 

Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menggambarkan fenomene-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini 

atau saat yang lampau.39 Intinya adalah penelitian tersebut mendeskripsikan pandangan 

fuqaha yang ada, baik pada masa klasik, pertengahan maupun modern yang diperoleh 

dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara 

kepustakaan. 

 

 

39 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 2007), h. 59. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif, 

yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Quran dan 

Sunnah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam, yang kemudian 

diformulasikan oleh para fuqaha dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. 

3. Pengumpulan Data 

a. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tesis ini penelitian 

kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode library 

research, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.40 

b. Sumber data 

Sumber data yang dipelajari adalah al-Quran, Sunnah, kitab-kitab fikih klasik, 

ushul fikih serta kaidah-kaidah dan kitab yang relevan dengan penelitian ini, sumber 

kedua adalah kitab-kitab lain yang menyangkut permasalahan yang dibahas. 

Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (library research), 

peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan menyortir 

dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti, 

 
40 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 34-35.  
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sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi maupun abstrak hasil penelitian dan lain 

sebagainya.41 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian 

penelitian menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan 

pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan mendeskripsikan gagasan-

gagasan dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif 

tentang masalah yang dibahas. Oleh karena penelitian ini sifatnya adalah penelitian 

kualitatif, teknik analisisnya dapat pula dilakukan dengan teknik analisis isi. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui konsep al-maṣlaḥah al-mursalah menurut fuqahā. 

b. Untuk mengetahui pandangan fuqaha dalam masalah sistem pengangkatan kepala 

negara yaitu syura dan demokrasi 

c. Untuk mengetahui komparasi antara sistem syura dan demokrasi dalam hal 

mengangkat kepala negara dan relevansinya dengan al-maslahah al-mursalah 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

 
41 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, h. 34-35. 
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a. Kegunaan Akademis 

1) Menjadikan peneliti lebih memahami secara luas konsep al-maṣlaḥah al-

mursalah dalam mengangkat kepala negara; 

2) Memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam terutama dalam 

hal konsep al-maṣlaḥah al-mursalah dalam mengangkat kepala negara serta 

mengetahui komparasi antara dua sistem dalam mengangkat kepala negara 

yaitu sistem syura dan demokrasi serta relvansinya dengan al-maslahah al-

mursalah yang dibahas oleh penulis; 

b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada berbagai pihak utamanya kepada 

mereka yang berkecimpung dalam hukum Islam dalam hal konsep al-maṣlaḥah 

al-mursalah dalam mengangkat kepala negara dan komparasi antara dua sistem 

mengangkat kepala negara yaitu sistem syura dan demokrasi dan relevansinya 

dengan al-maslahah al-mursalah yang dibahas oleh penulis; 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi 

bagi peneliti berikutnya, utamanya mereka yang hendak meneliti yang 

berkaitan dengan konsep al-maṣlaḥah al-mursalah dalam mengangkat kepala 

negara dan komparasi antara dua sistem mengangkat kepala negara yaitu sistem 

syura dan demokrasi dan relevansinya dengan al-maslahah al-mursalah 
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BAB II 

KONSEP AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH 

 

A. Memaknai al-Maṣlaḥah 

1. Definisi Al-maṣlaḥah 

Secara etimologi, maṣlaḥah adalah turunan dari kata ṣaluḥa-yaṣlaḥu-ṣālih yang 

berarti baik atau lawan dari kata buruk atau rusak.42 Al-maṣlaḥah juga berarti al-fāidah yang 

berarti faidah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.43 Khālid Ramaḍān Ḥasan 

dalam kitabnya Mu’jam Uṣūl Fiqh mengatakan bahwa maṣlaḥah adalah: 

فَعَةِ وَدَفْعُ الْمُضَرَّةِ بِِلْمُحَافَظةَِ   صْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَن ْ
َ
 44.عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّارعِِ الم

Artinya: 

Maslahat adalah menarik manfaat dan menolak mudarat dengan tetap 
mengikuti rel yang diinginkaan oleh syariat 

 
Muhammad Sa’īd Ramaḍan al-Būṭī mengatakan bahwa maṣlaḥah adalah: 

فَعَةُ الَّتِِْ قَصَدَهَا   الشَّارعُِ الَْْكِيْمُ لعِِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِيْنِهِمْ وَنُ فُوْسِهِمْ وَعُقُوْلِِمِْ وَنَسْلِهِمْ وَأمَْوَالِِمِْ  الْمَن ْ

نَ هَا.  ٍ فِيْمَا بَ ي ْ  45طبَْقَ تَ رْتيِْبٍ مُعَيََّّ

 
42Ahmad bin Fariz bin Zakariyya, Mu’jam Maqāyis al-Lughah, Vol. III (Beirut: Dār al-Fikr, 

1979), h. 303.  

43Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 
789.  

44Khālid Ramaḍān Ḥasan, Mu’jam Uṣūl Fiqh (t.t, Dār al-Ṭarābīsi, t. th), h. 268. 

45Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah (Cet. 
II; Damaskus: Mu’assasah al-Risālah, 1973), h. 23.   
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Artinya: 

Kemanfaatan yang dikehendaki oleh al-Syāri’ al-Ḥakīm (Allah) terhadap 
hamba-hambanya, untuk menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori 
pemeliharaan tersebut. 
 
‘Izzu al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa maslahat 

memiliki dua bentuk makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Maslahat dalam 

bentuk hakiki dapat diartikan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan dalam bentuk 

majazi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan 

tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan bahwa pada perinsipnya manfaat 

itu memiliki empat bentuk yaitu kelezatan serta sebab-sebabnya dan kesenangan serta 

sebab-sebabnya.46 

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa ulama di atas, penulis 

dapat memahami bahwa hakikat dari al-maṣlaḥah adalah: 

 الَخيْْاَتُ الَّتِِْ أرَاَدَهَا الشَّارعُِ  لعِِبَادِهِ مُبَاشَرَةً أوَْ غَيُْْ مُبَاشَرَةٍ 
Artinya: 

Kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh syariat terhadap hamba-hambanya 
baik yang bersifat langsung atau tidak langsung. 
 
Arti dari kebaikan-kebaikan yang bersifat langsung dari definisi penulis di atas 

adalah kebaikan yang kemanfaatannya secara langsung (directly) dapat dirasakan pasca 

aplikasi dari syariat yang ditetapkan oleh Allah swt atau Rasulullah saw. Salah satu 

 
46‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Vol. I 

( Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1991), h. 44. 
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contohnya adalah hukuman qiṣāṣ bagi pelaku pembunuhan. Allah swt berfirman 

tentang kewajiban pelaksanaan qiṣāṣ dalam surah al-Baqarah: 2/ 178: 

لَىۖ ٱلْۡرُُّ بٱِلْۡرُِ  وَٱلۡ  يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِ ٱلۡقَت ۡ عَبۡدُ بٱِلۡعَبۡدِ وَٱلۡۡنُثَىٓ بٱِلۡۡنُثَىٰۚٓ  يَأَٓ  

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.47 
 
Lanjutan dari ayat tentang kewajiban pelaksanaan qiṣāṣ di atas adalah informasi 

tentang hikmah atau kebaikan yang secara langsung Allah swt nyatakan pasca 

pelaksanaan tersebut. Kebaikan yang secara langsung dapat di rasakan adalah 

terjaganya kehormatan dan keselamatan jiwa manusia, memberikan keamanan dan 

ketertiban dan dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang dapat mengundang 

pertumpahan darah. Allah swt berfirman, al-Baqarah: 2/179: 

وُْلِ   ٞ  وَلَكُمۡ فِ ٱلۡقِصَاصِ حَيَ وٓة  تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُمۡ  ٱلۡۡلَۡبَٓبِ  يَأَٓ

Terjemahannya: 

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.48 

Adapun contoh kebaikan yang bersifat tidak langsung, yang juga terdapat 

dalam hukum qiṣāṣ adalah kebaikan yang akan didapati oleh orang yang di qiṣāṣ karena 

akan ditiadakan hukuman baginya kelak di akhirat karena telah menegakkan syariat 

qiṣāṣ yang merupakan hukuman baginya di dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang 

 
47 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 27. 
48 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 27. 
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dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim, bahwa hukuman-hukuman atas perbuatan dosa ada dua 

macam, hukuman syariat dan hukuman yang bersifat takdir. Ketika hukuman syariat 

telah ditegakkan, maka hukuman takdir dihapus atau diringankan. Allah swt tidak 

mengumpulkan dua hukuman terhadap hambanya.49 Artinya, jika si hamba melakukan 

dosa yang telah ditetapkan had 50 dan ditegakkan atasnya had tersebut di dunia maka 

Allah swt yang Maha penyayang dan Maha adil tidak akan menghukumnya lagi kelak 

di akhirat, dan hal itu merupakan maslahat dan kebaikan dari al-Syāri’ bagi hamba 

tesebut yang bersifat tidak langsung (ghair al-mubāsyarah). Sehingga dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa asas syariat Islam adalah kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat. Subtansi syariat adalah keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Sehingga 

semua produk hukum yang tidak mampu memberikan keadilan, kemaslahatan, rahmat 

dan hikmah di dalamnya, dapat dipastikan bahwa ia bukanlah syariat. 

2. Dalil tentang al-Maṣlaḥah 

a. Al-qur’an 

1) Surah al-Anbiya: 21/ 107 

لَمِيََّ  ٞ  أرَۡسَلۡنَٓكَ إِلََّّ رَحَۡۡةوَمَاأ      ل لِۡعَٓ

 

 

 
49Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, al-Jawāb al-Kāfī liman Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi, Terj. 

Ahmad Luqman al-Hakim, Solusi Syar’i dan Qur’ani atas Segala Masalah Hati, h. 239.  
50Definisi Had secara etimologi adalah al-man’u (mencegah), sedangkan secara terminologi 

adalah hukuman yang wajib ditunaikan sesuai dengan kadarnya karena melanggar aturan-aturan serta 
batasan Allah swt, seperti had hukuman rajam bagi pelaku zina, dan potong tangan bagi pelaku 
pencurian. Lihat, Syamsu al-Dīn Muhammad bin Muhammad al-Khaṭṭāb al-Syarbini, Mughni al-Muḥtāj 

ilā Ma’rifati Ma’ani Alfāẓ al-Minhāj (Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 271.  
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Terjemahannya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam.51 

 
Sa’īd Ramaḍan al-Buṭī menjadikan ayat di atas sebagai salah satu dalil 

kehujjahan al-maṣlaḥah. Menurutnya, hakikat dari diutusnya Rasulullah saw sebagai 

rahmat bagi seluruh alam karena seluruh syariat yang dibawanya mengandung 

maslahat yang mencakup dan menjamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, yang 

mana jika syariat tersebut tidak mengandung maslahat dan kebaikan maka tidak dapat 

dikatakan sebagai rahmat, akan tetapi menjadi azab bagi seluruh alam. Beliau juga 

menegaskan, seolah-olah Allah swt pada ayat diatas ingin menegaskan kepada 

nabiNya, bahwa dia diutus untuk menjadi jembatan yang mengantarkan pada 

kebahagiaan dan menjadi sumber aturan yang mendatangkan kemaslahatan. 

Barangsiapa yang menerima rahmat tersebut maka ia akan selamat, dan barangsiapa 

yang menolak dan mengingkarinya maka ia akan mendapatkan kerugian.52  

2) Surah al-Baqarah: 2/ 185: 

ُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلََّ يرُيِدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ يرُيِ  دُ ٱللََّّ

Terjemahannya: 

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu.53 

 

 
51 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 108. 
52Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, h. 75.   
53 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 28. 
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Abdul Rahman al-Sa’di  mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang 

menerangkan tentang kasih sayang Allah swt terhadap hambanya dengan menurunkan 

syariat yang mengandung kemudahan dan maslahat yang relevan di setiap zaman.54 

3) Surah al-Maidah: 5/ 6: 

ُ ليَِجۡعَ   لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ    تَهُۥ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَ   وَليِتُِمَّ   ليُِطَهِ ركَُمۡ   يرُيِدُ   وَلَٓكِن  ٞ  لَ عَلَيۡكُم مِ نۡ حَرجَمَا يرُيِدُ ٱللََّّ

Terjemahannya: 

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.55 

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum tidak 

menginginkan kesukaran terhadap hamba-hambanya, melainkan menghendaki 

kemudahan dan menjadi rahmat untuk mensucikan dan menyempurnakan nikmatnya 

kepada mereka.56 Sejatinya masih terdapat beberapa ayat yang secara tersirat 

menginformasikan akan kehujjahan maslahat, seperti ayat di surah al-Naḥl: 16/ 90, al-

Jāṡiyah: 45/ 20, al-Anfāl: 8/ 24 dan al-Naḥl: 16/ 97,57 Akan tetapi penulis melihat 

bahwa dari ketiga ayat di atas sudah cukup dan sudah tampak jelas akan kehujjahan 

maslahat serta kemudahan yang diinginkan oleh syariat dalam menetapkan semua 

hukum yang terkandung dalam kedua sumbernya yaitu al-Qur’an dan Sunnah dan 

sangat relevan untuk dijadikan sebagai pijakan konsep maslahat yang diformulasikan 

 
54Abdul Raḥmān bin Nāṣīr al-Sa’dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān 

(Qassīm-Buraidah: Dār Iṣdāk al-Mujtama’, 1416 H), h. 83.  
55  
56Abdul Raḥmān bin Nāṣīr al-Sa’dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān, h. 

245. 
57 Lihat, Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-

Islāmiyyah, h. 76.   
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oleh para ulama klasik maupun kontemporer dalam istinbāṭ hukum, terutama dalam 

hal-hal yang tidak secara jelas ditetapkan aturannya oleh syariat. 

b. Al-sunnah 

1) Hadis dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

عُونَ  أوَْ بِضْ  يماَنُ بِضْعٌ وَسَب ْ عٌ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الِْْ

الْْيََاءُ شُعْبَةٌ  شُعْبَةً، فأَفَْضَلُهَا قَ وْلُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ، وَأدَْنََهَا إِمَاطةَُ الَْۡذَى عَنِ الطَّريِقِ، وَ  -وَسِتُّونَ 

يماَنِ )رواه البخاري و مسلم(.   مِنَ الِْْ
Artinya: 

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda: Iman itu memiliki tujuh 
puluh atau enam puluh cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah 
dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan dan sifat 
malu merupakan bagian dari iman. (H.R. Bukhari dan Muslim). 

Dalam hadis di atas, penulis melihat bahwa Rasulullah saw merangkum inti 

dari syariat ini dari dua sisi, sisi yang pertama dimulai dari aqidah tauhid dan sisi yang 

kedua berujung pada contoh terkecil dalam memberikan kemaslahatan seperti 

menyingkirkan gangguan yang terdapat di jalanan, yang sejatinya dua sisi yang 

dimaksudkan oleh Rasulullah itu mencakup seluruh aspek kemaslahatan. 

2) Dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi: 



33 
 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الْخلَْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اِلله، فأََحَبُّ الْخلَْقِ   عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

 58)رواه البيهقي (    إِلََ اِلله أنَْ فَعُهُمْ لعِِيَالهِِ 

 
Artinya: 

Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: seluruh 
makhluk yang ada adalah hamba Allah, dan makhluk yang paling dicintai oleh 
Allah adalah yang paling banyak kontribusinya kepada makhluk Allah yang 
lainnya. (H.R. Al-Baiḥaqi) 
 

3) Dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-

Muwaṭṭa’: 

رُوا، وَبَشِ رُوا،   تُ عَسِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: »يَسِ رُوا وَلََّ  وَلََّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ 

 59)رواه البخاري(   تُ نَ فِ رُوا

Artinya: 

Dari Anas bin Mālik r.a dari Rasulullah saw beliau bersabda, permudahlah dan 

jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari 
(karena merasa sulit dengan syariat Islam). (H.R. Bukhari) 

 
Dari kesemua dalil di atas, baik yang bersumber dari al-qur’an maupun dari 

hadis Rasulullah saw dirumuskan menjadi sebuah teori yang komprehensif oleh al-

Syāṭibī.60 Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan 

 
58Al-Baiḥaqī, Syu’ab al-Imān, Vol. 9 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd li al-Nasyr wa al-

Tauzi’, 2003), h. 521. 
59Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, h. 25.  
60Nama lengkapnya adalah Ibrāhim bin Musa bin Muhammad al-Lahmi al-Gharnaṭi, Abu Ishaq. 

Abu Aifan menduga bahwa ia dilahirkan di Granada pada masa pemerintahan Ismail bin Faraj yang 
berkuasa pada tahun 713 H. Di antara karya-karya ilmiahnya yang diterbitkan dan dipublikasikan adalah 
al-I’tiṣām, al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī’ah, al-ifādah wa al-irsyādah dan masih terdapat beberapa karya 
beliau yang tidak dipublikasikan. Kitab beliau al-muwāfaqat merupakan karya besarnya dalam bidang 
usul fikih, yang mana kitab ini pada mulanya berjudul ‘Inwān al-Ta’rīf bi Asrār al-Taklīf. Dengan karya 
besarnya ini pada akhirnya dia dijuluki dengan bapak maqāṣid al-syarī’ah dengan teori yang ia bangun 
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kemaslahatan hamba (maṣāliḥ al-‘ibād), baik di dunia maupun di akhirat. 

Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya yang menjadi maqaṣid al-syarī’ah. Dengan 

kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci 

(tafṣīlan), didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan 

kemaslahatan hamba.61 

3. Bentuk-bentuk Al-maṣlaḥah 

Para ulama uṣūliyyūn mengemukakan beberapa pembagian al-maṣlaḥah 

berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga penulis menemukan setidaknya ada 

empat segi pembagian al-maṣlaḥah yaitu: segi kualitas dan urgensinya, segi 

kandungannya, segi perubahannya, dan dari segi konteks legalitas formalnya. 

a. Al-maṣlaḥah berdasarkan kualitas dan urgensinya 

Para ulama membagi al-maṣlaḥah berdasarkan kualitas dan urgensinya kepada 

tiga tingkatan, yaitu: 

1) Al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah (primer), yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok manusia, baik yang terkait dengan dunia maupun yang 

terkait dengan akhirat. 

2) Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan 

dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar manusia 

seperti yang disebutkan di atas. 

 
tentang tujuan-tujuan syariat dalam menetapkan hukum di dalam kitabnya tersebut. Lihat, Abu al-Aifan, 
Min Aṡar Fuqaha al-Andalus: Fatāwa al-Imām al-Syāṭibi (Tunis: Maṭba’ah al-Kawāib, 1985), h. 28. 

61Al-Syāṭibī, Al-muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t. th), h.  
2-3. 
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3) Al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah (tersier), yaitu kemaslahatan yang bersifat 

pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. 

Meski kemaslahatan ini merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai pada 

dua tingkatan sebelumnya, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka 

memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al-syāṭibī 

mengistilahkan hal-hal taḥsiniyyah ini dengan istilah makārim al-akhlāq.62 

b. Al-maṣlaḥah berdasarkan kandungannya. 

Berdasarkan kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu 

tertentu, para uṣūliyyūn membagi dua macam maslahat yaitu al-maṣlaḥah al-‘ammah 

(umum) dan al-maṣlaḥah al-khaṣṣah (khusus). Maslahat yang bersifat umum seperti 

menjaga al-qur’an agar tidak hilang dengan cara menjaga para penghafal al-qur’an dan 

mushaf. Sedangkan maslahat yang bersifat khusus seperti hadis Rasulullah saw yang 

melarang seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah.63 

c. Al-maṣlaḥah berdasarkan perubahannya 

Menurut Mustafa al-Syalabi, seorang guru besar usul fikih di Universitas al-Azhar 

Kairo, ada dua pembagian maslahat berdasarkan perubahannya. 

1) Al-maṣlaḥah al-Ṡābitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan 

berubah sampai akhir zaman, seperti kewajiban ritual ibadah mahdah. 

2) Al-maṣlaḥah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Permasalahan seperti ini 

 
62Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām, Juz II, h. 22.  
63Muhammad Ṭāhir bin ‘Asyūr, Maqāṣid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyah, h. 176.  
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berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.64 Pembagian ke 

dalam dua bentuk ini sangat penting dalam kaitannya untuk memberikan 

gambaran batasan maslahat yang bisa berubah dan tidak bisa berubah. 

d. Al-maṣlaḥah Berdasarkan Konteks Legalitas Formal 

Maslahat ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu: 

1) Al-maṣlaḥah al-Mu’tabarah 

2) Al-maṣlaḥah al-Mulghah 

3) Al-maṣlaḥah al-Mursalah. Maslahat pada bagian inilah yang menjadi fokus 

kajian penulis dalam tesis ini. 

 

B. Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dan Ḍawābiṭ nya. 

1. Definisi Al-maṣlaḥah al-mursalah 

Al-maṣlaḥah al-mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam 

bentuk sifah dan mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia bagian 

dari al-maṣlaḥah.65 Sedangkan al-mursalah dalam perspektif linguistik berarti al-

muṭlaqah yaitu mutlak, bebas atau tidak terbatas. Istilah lain dari al-maṣlaḥah al-

mursalah yang diistilahkan oleh sebagian ulama adalah al-maṣlaḥah al-mulā’imah, al-

istidlāl al-mursal, al-istiṣlāḥ, dan al-munāsib al-mursal.66 

 
64Abd. Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid III (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2001), h. 276.  
 

 
66 Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, h. 

329.   
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Sedangkan secara terminologi, al-maṣlaḥah al-mursalah di kalangan uṣūliyyūn 

(ahli usul fikih), hampir-hampir didefinisikan dalam rumusan yang sama tapi dalam 

bentuk yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesamaan dan kedekatan pengertian. 

Abdul Wahhāb Khallāf memberikan definisi sebagai berikut: 

صْلَحًةُ الَّتِِ لََْ يَ 
َ
شْرعَْ الشَّارعُِ حُكْمًا لتَِحْقِيْقِهَا وَلََْ يدَُلَّ دَليِْلٌ شَرْعِيٌ عَلَى اعْتِبَارهَِا أوَْ إلِْغَائهَِا  الم

اَ لََْ تُ قَيَّدْ بِدَليِْلِ اعْتِبَارٍ أوَْ بِدَليِْلِ إلِْغَاءٍ.  67وَسُِ يَتْ مُطْلَقَةً لَِۡنََّّ

Artinya: 

kemaslahatan di mana syariat tidak secara tegas menetapkan hukumnya, dan 
tidak ada dalil yang menganggapnya atau meniadakannya, dan dinamakan pula 
dengan al-maṣlaḥah al-muṭlaqah karena ia tidak terikat (bebas) dengan dalil 
yang menyeru atau meniadakannya. 
 
Sedangkan Imam al-Syāṭibi, mendefinisikan al-maṣlaḥah al-mursalah dalam 

kitabnya al-I’tiṣām sebagai berikut: 

اعْتِبَارهِِ الشَّارعُِ فِِ الْْمُْلَةِ  الْمَعْنََ جِنْسُ  لِذَلِكَ  يُ وْجَدَ  أَنْ  يُلََئمَِ تَصَرُّفاَتِ الشَّرعِْ وَهُوَ  بِغَيِْْ   أَنْ 

سْتِدْلََّلُ الْمُرْسَلُ الْمُسَمَّى بِِلْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ. دَليِْلٍ مُ  ٍ وَهُوَ الَِّْ  68عَيََّّ
Artinya: 

Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah adalah maslahat yang sejalan dengan maslahat yang 
diinginkan oleh syara’, yaitu adanya jenis yang diakui oleh syara’ dalam 

maslahat tersebut secara umum tanpa adanya dalil tertentu, itulah yang disebut 
dengan al-istidlāl al-mursal atau dengan istilah lain al-maṣaliḥ al-mursalah. 
 
 
 

 

 
67Abdul Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl Fiqh, h. 80. 
68Al-Syāṭibī, al-I’tiṣām, Vol. II (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t. th), h. 115. 
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Husein Hamid Hasan mendefinisikan sebagai berikut: 
 

صْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ مَصْلَحَةٌ تَدْخُلُ 
َ
 69تََْتَ أَصْلٍ شَرْعِيٍ  مَأْخُوْذٍ مِنْ اسْتِقْراَءِ النُّصُوْصِ الشَّرْعِيَّةِ.الم

Artinya: 

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah maslahat yang tercakup dalam syara’ yang 

diambil atau dipahami melalui penelitian dari berbagai nas-nas syariat. 
 
Definisi lain yang diutarakan oleh Muhammad Said Ramaḍan al-Būṭī adalah 

sebagai berikut: 

فَعَةٍ دَاخِلَةُ فِِ مَقَاصِدِ الشَّارعِِ دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَِاَ أوَْ لِْنِْسِهَا الْقَريِْبُ شَاهِدُ بِِلَِّْعْ  تِبَارِ أوَْ  كًلًّ مَن ْ

 70اْلِْلْغَاءِ.
Artinya: 

Setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan syara’ tanpa adanya dalil yang 

membenarkan atau membatalkan. 
 
Dari beberapa definisi yang dirumuskan oleh para pakar di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa al-maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang baik 

menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan 

manusia dari keburukan karena tidak ditemukannya dalil baik dari al-qur’an ataupun 

hadis yang secara terperinci menguatkan atau melarangnya. Dan untuk 

mengidentifikasi suatu maslahat, apakah ia termasuk dalam jenis al-maṣlaḥah al-

mursalah diperlukan analisis dari nas-nas baik al-qur’an maupun hadis secara 

 
69Husein Hamid Hasan, Naẓariyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmiy (Kairo: Dār al-Nahḍah 

al-‘Arabiyyah, t. th), h. 60.  
70 Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, h. 

330.   
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komprehensif, karena al-maṣlaḥah al-mursalah meskipun tidak ada zahir nas yang 

menunjukkan keberadaannya akan tetapi ia harus sejalan dengan maqāṣid al-syari’ah 

dan masuk ke dalam asal syariat (dākhilatun taḥta aṣlin syar’iyyin). 

2. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

Para ulama menetapkan beberapa ḍawābiṭ (syarat-syarat) terhadap al-maṣlaḥah 

al-mursalah agar bisa dijadikan sebagai pijakan dalam menetapkan suatu 

permasalahan, mengingat bahwa al-maṣlaḥah al-mursalah tidak ditopang oleh dalil 

syar’i yang secara spesifik menunjukkan dan melarang keberadaannya. Setidaknya ada 

tiga syarat yang diletakkan oleh para ulama dalam hal tersebut. 

Pertama, maslahat yang dimaksudkan benar-benar subtansial (haqiqiyyah), dan 

bukan sekedar dugaan (wahmiyyah). Artinya, kemaslahatan tersebut hendaknya benar-

benar riil mendatangkan kemanfaatan atau menolak kerusakan. Jika hanya sekedar 

dugaan akan datangnya manfaat tanpa membandingkan dengan sesuatu yang 

mendatangkan bahaya, maka hal ini disebut dengan kemaslahatan yang bersifat 

wahmiyyah. 

Kedua, kemaslahatan yang diraih harus bersifat umum, bukan bersifat khusus. 

Artinya, kemanfaatan tersebut hendaknya dapat dirasakan oleh mayoritas manusia, 

atau menolak bahaya bagi mereka. Jika kemudian terbukti bahwa kemaslahatan yang 

diraih bersifat individu maka masalahat tersebut menjadi batal. 

Ketiga, kemaslahatan yang diharapkan tidak boleh bertentangan dengan nas-

nas syar’i, al-qur’an, hadis, ijma, dan qiyas. Maka dapat dikatakan bahwa tidak sah jika 

mempertimbangkan kemaslahatan menyamakan anak laki-laki dan perempuan dalam 
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hal pembagian harta warisan karena bertentangan dengan nas al-qur’an yang secara 

jelas membedakan keduanya dalam hal tersebut. Contoh lain yang relevan dengan hal 

ini adalah fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laiṡi al-Maliki, seorang mufti yang 

memberikan fatwa kepada seorang raja Andalusia yang menggauli istrinya di siang hari 

di bulan Ramadan. Syariat dalam hal ini memberikan kaffārah (tebusan) secara 

bertingkat berupa ‘itqu raqabah (memerdekakan hamba sahaya), ṣiyām syahrain 

mutatābi’ain (berpuasa dua bulan secara berturut-turut), dan iṭ’ām sittina miskinā 

(memberi makan enam puluh fakir miskin). Sang mufti memberikan fatwa kepada sang 

raja dengan opsi kedua yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut dengan pertimbangan 

maslahat berupa efek jera kepada sang raja, karena tebusan opsi pertama dan ketiga 

menurut sang mufti sangat mudah dan ringan untuk ditebus oleh sang raja. Fatwa sang 

mufti tersebut berdasarkan pijakan maslahat, namun tidak dapat disebut dengan al-

maṣlaḥah al-mursalah karena bertentangan dengan nas syar’i yang sejatinya masing-

masing opsi tersebut juga mengandung kemaslahatan yang besar. Kemaslahatan yang 

seperti ini disebutkan oleh ulama dengan sebutan al-maṣlaḥah al-mulgah.71 

 

C. Kehujjahan al-Maṣlaḥah al-Mursalah Perspektif Fuqaha 

Konsep al-maṣlaḥah al-mursalah menurut penulis kerap diistilahkan oleh para 

fuqaha dengan corak penalaran istiṣlāḥi yang berarti upaya penggalian hukum yang 

 
71 Jamal Ma’mur Asmani, Ushul Fiq, h. 107-109. Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ 

al-Maṣlaḥah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, h. 119.   
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bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dalam al-qur’an 

ataupun hadis. Artinya, kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang 

secara umum ditunjuk kedua sumber tersebut. Kemaslahatan tersebut tidak bisa 

dikembalikan kepada satu ayat atau hadis secara langsung baik melalui proses 

penalaran bayāni maupun proses penalaran ta’līli72, melainkan dikembalikan kepada 

prinsip umum yang dikandung oleh nas yang ada. 

Bila dikaji dalam sejarah, pola istinbāṭ (penarikan) hukum yang dilakukan oleh 

para ulama uṣūliyyūn (ulama usul fikih) telah dicontohkan oleh Rasulullah saw,73 

meskipun istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama tersebut belum dikenal di 

masa kerasulan, termasuk term al-maṣlaḥah al-mursalah. Abdul Wahhāb Khallāf 

mengatakan: 

جُُْهُورُ  أَ لََ إِ   يََّْ مِ لِ سْ مُ الْ   اءِ مَ لَ عُ   ذَهَبَ  عَ نََ بْ ي ُ   ةٌ يَّ عِ رْ شَ   ةٌ جَّ حُ   ةَ لَ سَ رْ مُ الْ   ةَ حَ لَ صْ مَ الْ   نَّ   تَ هَ ي ْ لَ     عُ يْ رِ شْ ا 
 74.امِ كَ حْ الَْۡ 

 
 

 
72 Proses Penalaran bayāni, ta’līli dan istiṣlāḥi merupakan metode-metode dalam berijtihad. 

Itihad Bayāni adalah ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam nas namun 

sifatnya masih ẓanni (dugaan) baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya, atau 
biasanya diistilahkan dengan upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantic) yang 
berkutat pada sekitar penggalian makna teks. Sedangkan Ijtihad Ta’lili atau Qiyāsi adalah ijtihad untuk 

menggali dan menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an atau 

Hadis dengan menggunakan metode qiyas (analogi). Sedangkan metode Ijtihad Istiṣlāḥi adalah 
pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ dengan menggunakan pendekatan kaidah-
kaidah umum (kulliyyah) yang pada dasarnya merujuk pada kaidah jalb al-maṣlaḥah wa dar’u al-
mafsadah (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Lihat, Ade Dedi Rohayana, Ilmu Usul 
Fikih (Pekalongan: STAIN Press, 2005), h. 201.  

73Musṭafa al-Marāghi, al-Fatḥ al-Mu’in fī Ṭabaqah al-Uṣūliyyīn (Mesir: Muhammad Amin 
Ramjawa Syirqah, 1974), h. 9.  

74 Abdul Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl Fiqh (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1996), h. 81 . 
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Artinya: 
 Jumhur Ulama berpendapat bahwa konsep al-maṣlaḥah al-mursalah 

merupakan salah satu metode istinbat hukum syar’i yang dapat dijadikan 

sebagai hujjah  
 

Kehujjahan al-maṣlaṣah al-mursalah juga diakui oleh imam-imam mazhab, 

sebagaimana perkataan al-Syinqiti yang dikutip oleh Abu Islam Muhammad bin 

Salamah: 

 75وَالَْْقُّ أَنَّ أهَْلَ الْمَذَاهِبِ كُلُّهُمْ يَ عْمَلُوْنَ بِِلْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ.
Artinya: 

Bahwasannya, semua madzhab-madzhab yang ada beramal dengan konsep al-
maṣlaḥah al-mursalah. 
 
Kehujjahan al-maṣlaḥah al-mursalah di sisi para fuqaha disebabkan karena, 

kendati istilah ini belum dikenal di masa Rasulullah saw dan masa sahabat namun 

subtansi dan prakteknya telah terjadi di masa itu. Hal tersebut didasari oleh apa yang 

telah dilakukan oleh para sahabat terkait suatu permasalahan yang tidak ada perintah 

secara langsung dari al-qur’an dan belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, 

namun menurut pertimbangan akal, hal tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan yang 

sangat besar dan menghindarkan dari kerusakan dan mudarat bagi umat Islam. 
Tatkala Rasulullah saw mengutus Muaż bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda: 

 
75 Abu Islam Muṣṭafa bin Muhammad bin Salamah, al-Ta’sīs fi Uṣūl al-Fqh ‘alā Ḍau al-Kitāb 

wa al-Sunnah, h. 445. 
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رَسُو  إِنَّ  مُعَاذٍ:  عَنْ  مَرَّةً  لَهُ:  قاَلَ  قاَلَ  الْيَمَنِ  إِلََ  مُعَاذًا  بَ عَثَ  لَمَّا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  لَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ 

»كَيْفَ تَ قْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟« قاَلَ: أقَْضِي بِكِتَابِ اللََِّّ قاَلَ: »فإَِنْ لََْ تََِدْهُ فِ كِتَابِ 

؟« قاَلَ: أقَْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »فإَِنْ لََْ تََِدْهُ فِ سُنَّةِ رَسُولِ  اللََِّّ  صَلَّى اللهُ 

؟« قاَلَ: أَجْتَهِدُ رأَيِْي   76اللََِّّ
Artinya: 

Marrah bin Mu’āż berkata, sesungguhnya Rasulullah saw tatkala mengutus 

Mu’āż ke Yaman, beliau bersabda kepadanya: “bagaimana engkau 

memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadamu”? lalu Muaż menjawab: 

“saya akan menghukuminya dengan menggunakan al-Qur’an”. Rasulullah saw 

bertanya kembali: “bagaimana jika engkau tidak menemukan jawabannya di 

dalam al-Qur’an?”. Muaż menjawab: “Saya akan memutuskan dengan 

mencarinya di hadis-hadis Rasulullah saw”. Bagaimana jika engkau juga tidak 

menemukannya di sana? Muaż mengatakan, aku akan berijtihad dengan akalku. 
 
Penulis melihat adanya legitimasi dari Rasulullah saw kepada Muaż pada hadis 

di atas, di mana Muaż akan menggunakan ijtihād bi al-ra’yi (ijtihad dengan 

menggunakan logika) jika tidak menemukan jawaban atas suatu pemasalahan di dalam 

al-Qur’an atau Hadis Rasulullah saw. Penggunaan ijtihad ini tentunya mengacu pada 

penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap dapat memberikan maslahat atau 

menolak mafsadat. 

Salah satu contoh konkritnya lainnya adalah tatkala Abu Bakar ra menghimpun 

al-qur’an dalam satu mushaf. Pada perang Yamamah,77 banyak prajurit muslim dari 

 
76 Abu Bakr Ahmad bin Al-Ḥusain bin Ali al-Baiḥaqi, al-Sunan al-Kubrā, Juz 10 (Cet. III; 

Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 195. 
77 Peperangan yang terjadi di zaman ke khalifahan Abu Bakar al-Ṣiddiq melawan kaum murtad 

sepeninggal Rasulullah saw.  
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kalangan penghafal al-qur’an yang gugur sebagai syuhada. Hal inilah kemudian yang 

mendorong khalifah Abu Bakar ra atas usulan Umar bin Khattab untuk menghimpun 

al-qur’an dalam sebuah mushaf, di mana sebelumnya masih tercecer dalam lembaran 

kulit hewan, tulang, pelepah kurma, bahkan sebagian dihafal oleh sekelompok orang 

saja dari kalangan sahabat. Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar untuk menghimpun 

al-qur’an dalam satu mushaf karena khawatir akan bertambahnya para penghafal al-

qur’an yang gugur di medan peperangan sehingga mengakibatkan hilangnya sebagian 

besar ayat-ayat al-qur’an. Abu Bakar menanggapi usulan Umar tersebut mengatakan, 

bagaimana aku melakukan sesuatu perbuatan yang belum pernah dicontohkan oleh 

Rasulullah saw? Umar menjawab, demi Allah, menurutku ini adalah suatu kebaikan.78  

Contoh lain dari praktek al-maṣlaḥah al-mursalah di era sahabat adalah 

meteode pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah sebelum Abu Bakar 

meninggal dunia, pembentukan dewan-dewan pemerintahan di masa khalifah Umar bin 

Khattab dan pengguguran hukuman potong tangan pada pencuri di musim paceklik.79 

Dari kisah di atas, terlihat bagaimana Umar bin Khattab bersikeras dengan 

pendapatnya dan mendesak Abu Bakar untuk menghimpun al-qur’an dengan 

pertimbangan akalnya karena melihat maslahat yang begitu besar dengan program 

jam’u al-qur’an tersebut, meski hal itu tidak didukung oleh dalil syar’i yang 

 
78Ali Muhammad al-Ṣalabi, al-Insyiraḥ wa Raf’I al-Ḍīq fī Sīrati Abu Bakr al-Ṣiddīq, 

Syakhṣiyyatuhu wa ‘Aṣruhu, terj. Ismail Jalili, Biografi Abu Bakar As-Shiddiq (Cet. I; Jakarta: Beirut 
Publishing, 2014), h. 264.   

79M. Sidiq Purnomo, “Refomulasi Maslahah al-Mursalah al-Syatibi dalam Upaya Ijtihad 
Kontemporer” Al-‘Adalah, vol. X. no. 2 (Juli 2011), h. 199. 
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memerintahkannya secara eksplisit dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw semasa 

hidupnya, demikian pula dengan contoh lain yang disebutkan di atas. Praktek yang 

dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini kemudian dipahami oleh 

empat imam mazhab sebagai bentuk dari al-maṣlaḥah al-mursalah. 

Dasar argumentasi atau kehujjahan al-maṣlaḥah al-mursalah menurut 

mayoritas ulama ada dua hal: 

Pertama, kemaslahatan manusia selalu berkembang dan tidak pernah selesai. 

Jika dalam masalah-masalah kontemporer tidak ada hukum, sementara dinamika 

zaman terus berjalan, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai masa yang 

kosong dari hukum, yang mana hal ini tidak boleh terjadi karena syariat Islam bertujuan 

mewujudkan kemaslahatan manusia.  

Kedua, orang yang meneliti proses legislasi yang terjadi pada masa sahabat, 

tabi’in, dan imam mujtahid akan mendapati bahwa mereka banyak memutuskan hukum 

untuk mewujudkan kemaslahatan di mana tidak ada dalil yang mengakuinya.80 

Sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya tentang ijtihad para sahabat 

dalam menetapkan suatu hukum dengan pertimbangan maslahat. 

Sehingga penulis melihat bahwa konsep al-maṣlaḥah al-mursalah ini menjadi 

ladang pemikiran subur bagi lahirnya kreativitas dan inovasi umat Islam dalam 

beradaptasi dengan perkembangan zaman dan permasalahan kontemporer yang 

membutuhkan kepastian hukum syar’i, dan ia merupakan salah satu kaidah yang sangat 

 
80Jamal Ma’mur Asmani, Ushul Fiqh (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 106.  
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baik untuk dipahami agar dapat merespon setiap permalahan hukum Islam 

kontemporer, sehingga umat Islam tetap eksis dalam mewarnai perjalanan sejarah umat 

manusia dengan prestasi-prestasi besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 

hal politik Islam yang kaitannya dengan pengangkatan kepala negara. 
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BAB III 

MENGANGKAT KEPALA NEGARA: 

 SYURA, DAN DEMOKRASI MENURUT FUQAHA 

 

A. Mengangkat Kepala Negara Menurut Fuqaha 

1. Mengangkat Kepala Negara (naṣbu al-imāmah) 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mendirikan sebuah negara adalah suatu yang 

wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia 

adalah makhluk sosial yang sangat saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. 

Oleh sebab itu, dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat haruslah ada seorang 

yang mengatur kehidupan mereka.81  

Dalam pembahasan politik Islam, mengangkat kepala negara sering disebut 

dengan istilah naṣbu al-imāmah yang secara etimologi berarati terdiri dari dua kata 

yaitu naṣbu yang merupakan bentuk jadian (maṣdar) dari kata kerja (fi’il) naṣaba-

yanṣabu yang berarti mengangkat. Sedangkan imāmah adalah pecahan dari kata kerja 

amma-ya’ummu. Jika dikatakan, ammahum atau amma bihim, maknanya adalah yang 

terdepan dari mereka dan ia berarti imamah.82 Ibnu Manẓūr berkata, imam atau 

pemimpin adalah setiap orang yang diikuti dari suatu kaum, baik dia berada di jalan 

 

81Wahbah al-Zuḥailī, Niẓāmu al-Islām, h. 170.  

82Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi, h. 74.  



48 
 

 
 

yang lurus atau berada di atas kesesatan, dan bentuk pluralnya adalah aimmah.83 Dalam 

kamus Tāj al-‘Arūs dikatakan, “al-imām” bermakna al-ṭārīq al-wāsi’ (jalan yang luas), 

karena dengan makna ini ditafsirkan firman Allah swt dalam surah al-Ḥijr: 15/ 79: 

مَُا لبَِإِمَام  هُمۡ وَإِنَّه  مُّبِينفٱَنتَ قَمۡنَا مِن ۡ
 

Terjemahannya: 
maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-
benar terletak di jalan umum yang terang (luas). (Q.S. al-Ḥijr: 15/ 79).84 
 
Artinya, kata imam pada ayat di atas diartikan dengan kata jalan yang luas.85 

Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat tentang makna dari imāmah yang 

dikemukakan oleh para fuqaha, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Al-Iji, tokoh Sunnah ortodok (756 H atau 1355 M) mengartikan imāmah 

sebagai pemimpin negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, 

atau lebih tepatnya Imamah adalah sebagai wakil Nabi di dalam menegakkan 

agama.86 

b. Al-Taftazani mengatakan, “Imamah adalah sebuah kepemimpinan umum 

dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai pengganti  dari Nabi 

Muhammad saw.”87 

 
83Ibnu Manẓūr, Lisan al-‘Arab, Vol. XII, h. 22.  

84 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 266. 

85Muhammad Murtaḍa al-Zabidi, Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs, Vol. XIII ( Cet. I; Beirut: 
Ihya al-Turaṡ al-‘Arabi, 1390 H), h. 244-245. 

86 Qamaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyyah. Terj. Anas Wahyuddin, 
Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah (Cet. 1; Bandung: Gema Insani Press, 2001), h. 56. 

87 M. Dhiauddin Rais, An-Nazariyatu al-siyasatu al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
Teori Politik Islam (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 86. 
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c. Taqiyuddin al-Nabhani, Imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh 

kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’ Islam dan 

mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.88  

d. Al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai 

pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan 

ketentuan syariat agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam 

mewujudkan perdamaian di dunia.89 Dapat dilihat bahwa konteks elemen 

terakhir cukup untuk mengindikasikan bahwa al-Mawardi yang menjabat 

sebagai kepala qāḍi di Baghdad dan salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i, 

telah melihat bahwa di antara yang masuk ke dalam inti spesifikasi kenabian 

adalah politik keduniaan, karena itu mesti ada yang menjadi imamah atau 

pengganti Rasulullah saw dalam hal ini. Pernyataan al-Mawardi “menjalankan 

ketentuan syariat agama dan menjaga keteraturan serta keseimbangan dalam 

mewujudkan perdamaian di dunia” menunjukkan bahwa tugas seorang imam 

adalah menjaga, memelihara agama serta mewujudkan perdamaian.90 

 
88 Taqiyuddin An-Nabhani, Nidhamud Hukmi fii Islam. Terj. Moh. Magfur Wachid, Sistem 

Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik (Cet. 1; Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), h. 
39. 

89 Imam al-Mawardi, Al-Ahkam al-Shulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah, Terj. Abdul 
Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran 
Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 15. 

90M. Dhiauddin Rois, al-Naẓariyyāt al-Siyāsah al-Islāmiyyah, terj. Abdl Hayie al-Kattani, Andi 
Aderus Banua, Noor Cholis Hamzah dan Rahmat Tohir, Teori Politik Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h. 85. 
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e. Al-Juwaini, mengatakan bahwa imamah merupakan kekuasaan mutlak serta 

kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan umum dalam hal 

pengaturan agama dan dunia.91  

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa imamah adalah 

suatu lembaga pemerintahan sebagai pengganti fungsi kenabian Rasulullah saw yang 

bertugas menjalankan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan menjaga, mengontrol 

serta mengendalikan kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan 

keseimbangan berdasarkan konsep keadilan dan kemaslahatan. 

Dalam term ini, ada beberapa istilah yang pada akhirnya memiliki esensi yang 

sama dengan imamah, yaitu khalifah dan imarah. Ketiga istilah inilah yang sering 

digunakan dalam dunia politik dan pemerintahan Islam, walaupun ada istilah lain di 

luar ketiga istilah tersebut, seperti yang dipakai oleh Ibnu Khaldun yaitu “al-Mulk” 

atau kerajaan yang diartikan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan asas solidaritas.92 

Beberapa istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu institusi 

kepemimpinan (pemerintahan atau negara) sebagai pengganti fungsi kenabian baik 

dalam urusan agama maupun dunia meskipun memiliki latar belakang kemunculan 

yang berbeda.  

 
91Abu al-Ma’āli Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, Ghiyaṡ al-Umam fī al-Tiyaṡ 

al-Ẓulm (Iskandariyah: Dār al-Da’wah, 1979), h. 15.  

92 Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Terj. Ahmadie Thoha, Muqaddimah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2006), h. 228. 
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Istilah-istilah tersebut antara lain: 

a. Imamah 

Istilah ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib 

yang digagas oleh golongan Syiah yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas 

pemerintahan Usman bin Affan dan mendukung pemerintahan Ali. Kaum Syiah 

membuat istilah khusus tentang lembaga pemerintahan dengan nama Imamah dan 

memberi predikat untuk Ali sebagai Imam. Hal ini dilakukan sebagai propaganda yang 

menyatakan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi 

Muhammad dari pada Abu Bakar, dengan alasan bahwa Ali lebih berhak menduduki 

imamah shalat dari pada Abu Bakar. Oleh karena itu gelar tersebut dibuat sebagai nama 

khusus hanya untuk Ali dan orang-orang yang menduduki jabatan kepala negara 

sesudah Ali.93 Istilah Imamah lebih popular di kalangan kaum Syiah yang memandang 

bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran Islam.94 

b. Khalifah 

Istilah ini muncul sejak dimulainya era baru dunia politik Islam setelah 

wafatnya Rasulullah saw. Istilah ini dihasilkan dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin 

yang berhasil mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin yang menggantikan Nabi 

dengan gelar khalifah.95 

 
93Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Terj. Ahmadie Thoha, Muqaddimah, h. 277.  

94 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 2001), h. 129. 

95 M. Dhiauddin Rais, An-Nazariyatu al-siyasatu al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 
Andi Aderus Banua, Noor Cholis Hamzah dan Rahmat Tohir, Teori Politik Islam, h. 14. 
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c. Imarah 

Istilah ini belum diketahui secara pasti kapan muncul pertama kali. Namun 

demikian ada indikasi bahwa istilah tersebut muncul bersama dengan pemberian gelar 

amirul mukminin kepada Umar bin Khattab yang menggantikan Khalifah Abu Bakar 

untuk memimpin umat Islam yang sebelumnya diberi gelar khalīfatu khalīfati 

Rasūlillah (wakil dari wakil Rasulullah saw). Karena dirasa terlalu panjang dan sulit 

untuk menyebut dan memanggilnya, maka orang-orang memberi gelar amirul 

mukminin.96 

Al-Mawardi dalam kitabnya “al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah” menggunakan istilah 

imarah untuk menunjuk pemerintahan atau negara dan Imam sebagai kepala negara. 

Oleh karena itu, penulis lebih memilih menggunakan istilah imamah sebagai 

interpretasi dari berbagai istilah yang memiliki arti pemerintahan atau negara untuk 

lebih memudahkan pembahasan. Pada akhirnya, kesemua istilah-istilah di atas 

memeiliki kedekatan makna yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Kepala 

Negara atau Presiden. 

2. Hukum Mengangkat Kepala Negara 

Secara kodrati manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup tanpa orang lain. Sebagai konsekuensinya, manusia berusaha menjalin hubungan 

terhadap manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengatakan, the 

people is zoon politicon yang artinya, manusia sebagai makhluk yang mempunyai 

 
96Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Terj. Ahmadie Thoha, Muqaddimah, h. 276.  
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kecendrungan untuk mencari manusia lainnya untuk berkumpul dan hidup bersama.97 

Hal ini didasari pada realitas bahwa manusia secara pribadi tidak dapat memenuhi 

kebutuhan alaminya tanpa bantuan orang lain. Hal ini mendorong mereka saling 

membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat kemudian menimbulkan dan 

membentuk sebuah kota atau negara.98 

Demi terciptanya kehidupan yang seimbang berdasarkan konsep keadilan serta 

mengakomodasi kepentingan antar individu, maka menjadi keniscayaan bagi manusia 

untuk membentuk suatu organisasi masyarakat yang disebut negara. Dalam hal ini, 

Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya organisasi kemasyarakatan dalam misi 

peradaban. Ia menyatakan bahwa misi peradaban manusia dapat ditunaikan secara 

sempurna jika ia memiliki organisasi kemasyarakatan, bahkan tanpa organisasi 

kemasyarakatan tersebut eksistensi manusia tidak akan sempurna.99 

Karena kedudukan negara sangat urgen dan strategis dalam Islam, maka antara 

imamah dan agama tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sebagai hubungan 

simbiosis mutualistik. Oleh karena itu, Hamka berpendapat bahwa dalam Islam tidak 

ada pemisahan antara urusan imamah dari agama.100 Agama membutuhkan lembaga 

imamah untuk mengembangkan dirinya, dan imamah meniscayakan agama sebagai 

 
97 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1992), h. 3.  
98Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI Press, 1990), h. 43.  
99 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Ahmadie Toha, Muqaddimah, h. 73.  
100 Ahmad Hakim dan M. Thalhah, Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 63.  
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kontrol atas etika dan moral yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam sebuah sistem 

simbiosis mutualisme.101 

Namun demikian, terdapat dua pendapat di kalangan para ulama terkait hukum 

mendirikan imamah atau mengangkat kepala negara dalam perspektif hukum Islam. 

Pertama, pendapat yang mengatkan bahwa mengangkat kepala negara adalah 

wajib. Ibnu Hazm menegaskan, bahwa merupakan konsensus para seluruh Ahlu al-

Sunnah, Syi’ah, Murji’ah dan Khawarij akan kewajiban menegakkan imamah atau 

mengangkat kepala negara. Wajib atas umat mengangkat seorang imam yang adil, 

menegakkan hukum-hukum Allah, serta mengatur urusan mereka menurut aturan-

aturan syar’i seperti yang dibawa oleh Rasulullah saw.102 Kewajiban mengangkat 

pemimpin tersebut di dasari dengan beberapa pijakan dalil, yaitu: 

a. Al-qur’an 

Secara eksplisit Allah swt menegaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah/ 2: 30, 

sebagai berikut: 

جَاعِل إِنِِّ  للِۡمَلَ َٰٓئِكَةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  فِيهَا    ۖ  ٞ  خَلِيفَة  ٱلَۡۡرۡضِ   فِ   ٞ  وَإِذۡ  يُ فۡسِدُ  مَن  فِيهَا  عَلُ  أَتََۡ قاَلُوَٰٓاْ 

 َٰٓ  قاَلَ إِنِِّ
نُ نُسَبِِحُ بَِِمۡدِكَ وَنُ قَدِِسُ لَكَ 

 أعَۡلَمُ مَا لََ تَ عۡلَمُونَ  وَيَسۡفِكُ ٱلدِِمَآَٰءَ وَنََۡ

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

 
101 Ahmad Hakim dan M. Thalhah, Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka, h. 64.  

102Ibnu Hazm, al-Faṣlu fī al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal, h. 72.  
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membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".103 

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia telah diberi tugas dan amanah untuk 

memelihara tata kehidupan di muka bumi. Agar keteraturan dan keseimbangan dalam 

kehidupan tetap berfungsi efektif bagi kepentingan manusia (ibadah dan khilafah), 

maka dituntut adanya keseriusan manusia untuk melakukan penataan secara teratur dan 

seimbang. 

Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, maka menjadi suatu kewajiban bagi 

masyarakat (untuk) untuk mengangkat seorang pemimpin (kepala negara) yang 

berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol aturan kepentingan, hak dan kewajiban baik 

secara personal maupun kolektif. 

Dalam surah yang lain Allah swt berfirman: 

  عَن  فَ يُضِلهكَ   ٱلۡۡوََى    تَ تهبِعِ   وَلََ   بٱِلَۡۡقِِ   ٱلنهاسِ   بَيۡنَ   فٱَحۡكُم  ٱلَۡۡرۡضِ   فِ   ٞ  يَ دَاوُۥدُ إِنَّه جَعَلۡنَ كَ خَلِيفَة

هِ  سَبِيلِ    ٞ  عَذَاب  لَۡمُۡ  ٱللهِ  سَبِيلِ  عَن يَضِلُّونَ  ٱلهذِينَ  إِنه  ٱلله
 
   ٱلِۡۡسَابِ  يَ وۡمَ  نَسُواْ   بِاَ شَدِيدُ

Terjemahnya: 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 
jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. 
Ṣād: 38/ 26).104 

 
103 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 6. 

104 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 454. 
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Ayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat 

dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegakkan keadilan di muka bumi. 

Dalam surah al-Nisa/ 4: 59, Allah swt berfirman: 

يَ ُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنُ وَٰٓاْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرهسُولَ وَأوُْلِ ٱلَۡۡمۡرِ مِنكُمۡ  فإَِن تَ نَ زَعۡتُمۡ   فَ رُدُّوهُ   ٞ   فِ شَيۡءيََ َٰٓ

وِيلًا    خَيۡ  ذَ لِكَ  ٱلَٰۡۡٓخِرهِ  وَٱلۡيَ وۡمِ  بٱِللهِ  تُ ؤۡمِنُونَ  كُنتُمۡ   إِن وَٱلرهسُولِ  ٱللهِ  إِلَ 
ۡ
 وَأَحۡسَنُ تََ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa: 4/ 59).105 

Imam al-Ṭabari menyebutkan dalam tafsirnya terkait firman Allah swt di atas, 

bahwa Abu Hurairah r.a menafsirkan kata ulī al-amri pada ayat di atas dengan para 

pemimpin. Lalu al-Ṭabari mengatakan, pendapat yang paling utama dan benar dalam 

hal ini, adalah para pemimpin yang taat kepada Allah swt dan mendatangkan kebaikan 

dan kemaslahatan bagi kaum muslimin.106 

Sedangkan Imam Abu Bakar al-Arabi mengatakan, pendapat yang benar 

menurutku (tentang penafsiran kata uli al-amri) adalah kepala negara dan ulama. 

Adapun kepala negara, dikarenakan sumber urusan dan hukum duniawi berasal dari 

mereka, sedangkan para ulama, dikarenakan manusia bertanya kepada mereka tentang 

 
105 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 87.  
106 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, Jami’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Aiy al-Qur’ānI, Vol. 

VII, (t.t: Markaz al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, t.th), h. 947.  
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hukum sesuatu apakah ia wajib atau tidak, serta jawaban mereka mengikat dan 

menunaikan fatwa bagi mereka adalah wajib.107 Perintah taat merupakan dalil akan 

kewajban mengangkat kepala negara, sebab Allah swt mustahil memerintahkan sesuatu 

yang tidak ada wujudnya atau bersifat nisbi, di samping tidak mungkin Allah swt 

mewajibkan taat pada sesuatu yang sifatnya sunnah terlebih perintah taat kepada uli al-

amri  pada ayat di atas datang setelah perintah untuk taat pada Allah swt dan Rasulullah 

saw. Maka perintah taat mengharuskan adanya perintah untuk mewujudkannya (yang 

ditaati) yaitu pemimpin. 

Firman Allah yang lain terkait kewajiban mengangkat kepala negara adalah 

dalam al-Qur’an: 

نَ هُم   فٱَحۡكُم  عَلَيۡهِ    وَمُهَيۡمِناا  ٱلۡكِتَ بِ   مِنَ   يدََيۡهِ   بَيۡنَ   لِِمَا  اٞ  وَأنَزلَۡنَآَٰ إلِيَۡكَ ٱلۡكِتَ بَ بٱِلَۡۡقِِ مُصَدِِق   بِآََٰ   بَ ي ۡ

هَاج  ٞ  ةشِرۡعَ   مِنكُمۡ   جَعَلۡنَا   ٞ  لِكُلِ   ٱلَۡۡقهِِ   مِنَ   جَآَٰءَكَ   عَمها  أهَۡوَآَٰءَهُمۡ   تَ تهبِعۡ   وَلََ   ٱللهُ    أنَزَلَ    وَلَوۡ   اه ٞ  وَمِن ۡ

لُوكَُمۡ  وَلَ كِن ٞ  وَ حِدَة ٞ  أمُهة لََعََلَكُمۡ  ٱللهُ  شَآَٰءَ    مَرۡجِعُكُمۡ  للهِ ٱ  إِلَ  ٱلَۡۡيَۡ تهِ  فٱَسۡتَبِقُواْ  ءَاتىَ كُمۡ   مَآَٰ  فِ  ليَِِ ب ۡ

يع تَلِفُونَ  فِيهِ  كُنتُمۡ   بِاَ فَ يُ نَ بِِئُكُم  اٞ  جََِ     تََۡ

Terjemahannya: 

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; 
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

 
107Ibnu al-Arabi, Aḥkām al-Qur’an, Vo. I (Cet. I; Kairo: Dār al-Manār, 2002), h. 534.  
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kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara 
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka 
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali 
kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah: 5/ 48).108 

Ayat ini menerangkan perintah Allah swt kepada Rasulullah saw untuk 

menegakkan hukum di atara kaum muslimin, sesuai dengan apa yang Allah swt 

turunkan kepada beliau. Tidak mungkin teraplikasi penegakan hukum dan kekuasaan 

melainkan melalui penegakan kepemimpinan, sebab hal itu termasuk dalam rangkaian 

tugas dan mekanisme kepemimpinan. Karenanya, ayat-ayat yang memberikan isyarat 

pada penegakan hukum sesuai apa yang diturunkan Allah swt merupakan dalil akan 

kewajiban menegakkan imāmah atau kepemimpinan.109 

b. Al-sunnah 

Banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah saw yang menunjukkan kewajiban 

menegakkan kepemimpinan, di antaranya: 

Pertama, hadis dari Ibnu Umar r.a: 

يْسَ فِ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ قاَلَ سََِعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ مَاتَ وَلَ 

عَةٌ، مَاتَ مِيتَةا جَاهِلِيهةا    110عُنُقِهِ بَ ي ْ

 

 
108 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 116. 
109 Abdullah bin Umar bin Sulaiman al-Dumaiji, al-Imāmah al-Uẓmā ‘inda Ahli al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1987), h. 47.  
110 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. II (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h. 286. 
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Artinya: 

Dari Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah saw bersabda: 
barangsiapa yang mati sementara tidak ada baiat pada dirinya, maka ia mati 
dalam keadaan mati jahiliyyah. (H.R. Imam Muslim) 
 
Kewajiban baiat yang disebutkan dalam hadis ini merupakan dalil yang 

menunjukkan kewajiban mengangkat kepala negara untuk kemudian dibaiat. 

Kedua, hadis dari Abu Said al-Khudri: 
، أَنه رَسُولَ اللهِ   ثَلًَثةٌَ فِ سَفَرٍ  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْۡدُْريِِِ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: »إِذَا خَرجََ  صَلهى اللهُ 

رُوا أَحَدَهُمْ«   .111فَ لْيُ ؤَمِِ
Artinya: 

Dari Abu Said al-Khudri, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: jika tiga 
orang melakukan safar maka hendaknya mereka memilih seorang pemimpin di 
antara mereka. (H. R. Abu Daud) 
 
Ibnu Taimiyah mengomentari hadis di atas, bahwa Rasulullah saw mewajibkan 

atas tiga orang untuk mengangkat seorang pemimpin dari mereka, padahal ia adalah 

merupakan perkumpulan kecil yang jumlahnya sedikit, dan dalam kondisi yang 

sifatnya insidentil, yaitu safar. Ini merupakan standar bagi seluruh jenis perkumpulan 

baik besar ataupun kecil.112 

Ketiga, hadis dari Abi Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh Imam al-Dāruquṭni: 

 
111 Sulaiman bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq bin Basyīr al-Azdī al-Sajastānī, Sunan Abi Daud (Cet. II; 

Riyaḍ: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2015), h. 331.  
112Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatāwa, Vol. XXIII h. 390.  
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مُ الْبََُّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ , أَنه رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ:  »سَيَلِيكُمْ بَ عْدِي وُلََةٌ , فَ يَلِيكُ 

إِنْ أَحْسَنُوا فَ لَكُمْ بِبَهِِِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورهِِ , فاَسَْعَُوا لَۡمُْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الَْۡقه , وَصَلُّوا وَراَءَهُمْ فَ 

 113وَلَۡمُْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَ لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.  
Artinya: 

Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Akan datang 
setelahku masa di mana kalian dipimpin oleh berbagai macam pemimpin. 
Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin dengan baik dan cakap pula. 
Sedangkan pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin dengan buruk dan 
jahat pula. Dengarkan dan taatilah mereka selama kebijakan mereka sejalan 
dengan kebenaran dan shalatlah kalian dibelakang mereka. Jika mereka 
memimpin dengan baik maka kalian mendapatkan ketentraman hidup dan 
mereka mendapatkan pahala, dan jika mereka memimpin dengan buruk maka 
kalian mendapatkan pahala (dengan kesabaran kalian) dan mereka 
mendapatkan dosanya. (H.R. Al-Dāruquṭni) 
 

c. Al-ijma’ 

Para sahabat ra sepakat akan kewajiban menegakkan imamah. Bukti sejarah 

menyebutkan, setalah Rasulullah saw wafat, mereka bersegera bangkit memberi bai’at 

kepada Abu Bakar al-Shiddiq ra, serta menyerahkan perkara kaum muslimin padanya 

sebelum mengebumikan Rasulullah saw. 

Disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya dalam Ṣaḥih al-Bukhari dari 

Ummul Mukminin Aisyah ra menceritakan kondisi umat Islam di saat wafatnya 

Rasulullah saw: 

 
113Ali bin Umar al-Dāruquṭni, Sunan al-Dāruquṭni, Vol.   II (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-

Risālah, 2004), h. 400. 
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وَ  عَلَيْهِ  النهبِِِ صَلهى اللهُ  زَوْجِ  هَا،  عَن ْ  ُ رَضِيَ الله عَائِشَةَ  عَلَيْهِ  عَنْ  رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ  أَنه  سَلهمَ، 

فَ قَامَ عُمَرُ يَ قُولُ: وَاللهِ مَا   -قاَلَ: إِسَْاَعِيلُ يَ عْنِِ بِِلعَاليَِةِ    -وَسَلهمَ، مَاتَ وَأبَوُ بَكْرٍ بِِلسُّنْحِ،  

مَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَ قَعُ فِ نَ فْسِي إِلَه ذَاكَ،  مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، قاَلَتْ: وَقاَلَ عُ 

ُ، فَ لَيَ قْطعََنه أيَْدِيَ رجَِالٍ وَأرَْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ " فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  عَثَ نههُ الله  صَلهى  وَليََ ب ْ

أمُِِي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِِتاا، وَالهذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لََ يذُِيقُكَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ قَب هلَهُ، قاَلَ: بَِِبِ أنَْتَ وَ 

ا، ثُُه خَرجََ فَ قَالَ: أيَ ُّهَا الۡاَلِفُ عَلَى رسِْلِكَ، فَ لَمها تَكَلهمَ أبَوُ بَكْرٍ جَلَ  وْتَ تَيْنِ أبَدَا
َ
ُ الم  سَ عُمَرُ،الله

ا  فَحَمِدَ اللهَ أبَوُ بَكْرٍ وَأثَْنََ عَلَ  ا صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فإَِنه مَُُمهدا يْهِ، وَقاَلَ: أَلَ مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ مَُُمهدا

مُْ مَيِِتُونَ  { وَقاَلَ:  قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللهَ فإَِنه اللهَ حَيٌّ لََ يََوُتُ، وَقاَلَ: }إِنهكَ مَيِِتٌ وَإِنَّه

تُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَنْ  }وَمَا مَُُمهدٌ إِ  لَه رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

الشهاكِريِنَ{قاَلَ: فَ نَشَجَ النهاسُ يَ بْكُو   ُ ئاا وَسَيَجْزيِ الله قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره اللهَ شَي ْ نَ،  يَ ن ْ

اجْتَمَعَتِ الۡنَْصَارُ إِلَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِ سَقِيفَةِ بَنِِ سَاعِدَةَ، فَ قَالُوا: مِنها أمَِيٌ وَمِنْكُمْ قاَلَ: وَ 

كَلهمُ أمَِيٌ، فَذَهَبَ إلِيَْهِمْ أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الَۡطهابِ، وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الَرَهاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَ تَ 

عْجَبَنِِ، سْكَتَهُ أبَوُ بَكْرٍ، وكََانَ عُمَرُ يَ قُولُ: وَاللهِ مَا أرََدْتُ بِذَلِكَ إِلَه أَنِِّ قَدْ هَيهأْتُ كَلًَماا قَدْ أَ فأََ 

فَ قَالَ فِ كَلًَمِ  النهاسِ،  أبَْ لَغَ  فَ تَكَلهمَ  بَكْرٍ  أبَوُ  تَكَلهمَ  ثُُه  بَكْرٍ،  أبَوُ  لُغَهُ  يَ ب ْ أَنْ لََ  نََْنُ خَشِيتُ  هِ: 

ُنْذِرِ: لََ وَاللهِ لََ نَ فْعَلُ، مِنها أمَِيٌ، وَمِنْكُمْ أَ 
مِيٌ، فَ قَالَ الۡمَُراَءُ وَأنَْ تُمُ الوُزَراَءُ، فَ قَالَ حُبَابُ بْنُ الم
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وَأعَْ  دَاراا،  العَرَبِ  أوَْسَطُ  هُمْ  الوُزَراَءُ،  وَأنَْ تُمُ  الۡمَُراَءُ،  وَلَكِنها  بَكْرٍ: لََ،  فَ بَايِعُوا  أبَوُ   ، أَحْسَابِا رَبُُمُْ 

حَب ُّنَا إِلَ  عُمَرَ، أوَْ أَبَِ عُبَ يْدَةَ بْنَ الَرَهاحِ، فَ قَالَ عُمَرُ: بَلْ نُ بَايِعُكَ أنَْتَ، فأَنَْتَ سَيِِدُنََّ، وَخَيْنََُّ، وَأَ 

 114عَهُ، وَبَِيَ عَهُ النهاسُ. رَسُولِ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فأََخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ فَ بَاي َ 
Artinya: 

Tatkala rasulullah saw wafat, sementara Abu Bakar berada di Sunh. Umar bin 
Khattab ra bangkit seraya berseru, “Demi Allah, Rasulullah saw tidaklah wafat. 

Tidak ada yang terlintas dalam diriku melainkan keyakinan ini, Sungguh Allah 
swt mengutusnya dan akan memotong tangan dan kaki orang-orang kafir dan 
munafik. Lalu Abu Bakar al-Shiddiq ra datang, menyibak kain penutup muka 
Rasulullah saw seraya mengecupnya dan berkata: “Ayah dan Ibuku sebagai 

terbusanmu, engkau begitu baik dalam hidup dan mati. Demi yang jiwaku ada 
di tangannya, Allah tidak akan merasakan padamu dua kali kematian selamnya. 
Beliau pun keluar dan menyeru: “Wahai orang-orang yang bersumpah atas 
Rasulmu”, demi mendengar perkataan Abu Bakar, Umar bin Khattab duduk. 
Abu Bakar al-Shiddiq ra lalu memuji Allah dan berkata: “Ketahuilah siapa yang 

menyembah Muhammad saw, maka Muhammad telah wafat; dan siapa yang 
menyembah Allah swt sungguh Allah swt maha hidup dan tidak mati”. 

Kemudian beliau membaca ayat:  

مُ ٞ  مَيِِت إِنهكَ      مهيِِتُونَ  وَإِنَّه
Terjemahnya: 

Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati 
(pula). (Q.S. Al-Zumar: 39/ 30).115 

Juga membaca ayat: 

بِكُمۡه وۡ  أَ   مهاتَ   أفَإَِيْن  ٱلرُّسُلُه   قَ بۡلِهِ   مِن  خَلَتۡ   قَدۡ   ٞ  وَمَا مَُُمهدٌ إِلَه رَسُول تُمۡ عَلَى َٰٓ أعَۡقَ  قتُِلَ ٱنقَلَب ۡ

كِريِنَ  ٱللهُ  وَسَيَجۡزيِ ا  ٞ  ۖ  وَمَن ينَقَلِبۡ عَلَى  عَقِبَ يۡهِ فَ لَن يَضُره ٱللهَ شَيۡ   ٱلشه 

 
114 Imam Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari, Vol. II, h. 225. 
115 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 461.  
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Terjemahnya: 

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu 
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia wafat atau dibunuh 
kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 
belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah 
sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur. (Q.S. Ali Imran: 3/ 144).116 

Mulailah orang-orang terisak dan menangis. Kaum Anshar berkumpul pada 

Sa’ad bin Ubadah ra (w. 14 H) di Saqifah Bani Saidah dan berkata: “bagi kami 

pemimpin dan bagi kalian (kaum muhajirin) pemimpin yang lain”. Abu Bakar, 

Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah ra (w. 14 H), menghampiri mereka. Umar 

berkata: “demi Allah, bukan demikian yang aku kehendaki. Sungguh aku telah 

menyiapkan satu perkataan yang membuat takjub dimana aku hawatir hal itu 

tidak disampaikan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar angkat bicara dan diantara 

perkataannya: “Kami kaum quraisy adalah para pemimpin sedangkan kalian 

adalah para wazir (menteri pembantu)”, berkatalah Hubbab bin al-Mundzir: 

“demi Allah kami tidak akan lakukan. Bagi kami seorang pemimpin dan bagi 

kalian seorang pemimpin (yang lain). Abu Bakar tetap menampiknya: “tidak, 

akan tetapi kami (Kaum Quraisy) adalah pemimpin sedangkan kalian adalah 

Wazir sebab mereka (Kaum Quraisy) adalah pemilik negeri di tengah bangsa 

Arab serta paling tinggi Nasabnya”. Lalu mereka pun mengarahkan baiat 

kepada Umar dan Abu Ubaidah namun Umar berseru kami akan memberikan 

baiat kepada anda (Abu Bakar) sebab engkau adalah pemimpin kami paling 

 
116 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 68.  
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terbaik serta paling dicintai oleh rasulullah saw. Umar lalu mengambil tangan 

Abu Bakar, seraya memberikan baiat yang kemudian diikuti oleh seluruh 

manusia. 

Kendati hanya berdasar pada kabar wafatnya rasulullah saw mereka segera 

berkumpul di Saqifah (Balai Besar) disitu ada sahabat senior dari kalangan Muhajirin 

dan Anshar. Al-Hafiż al-Haitami (w. 974 H)117 menyatakan: ketahuilah, bahwasanya 

para sahabat ra bersepakat bahwa mengangkat kepala negara (memilih pemimpin) 

setelah habisnya masa kenabian adalah wajib, bahwa mereka menjadikannya sebagai 

sebuah kewajiban yang paling utama, mereka menagguhkan mengubur jenazah 

Rasulullah saw.118 

Di antara para fuqaha yang menukil konsensus tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Imam al-Mawardi (w. 450 H), beliau menyatakan: 
نْ يَا وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَ قُوْمُ بُِاَ فِِ الْۡمُهةِ  الِِمَامَةُ مَوْضُوْعَةٌ لِِۡلًَفَةِ الن ُّبُ وهةِ فِِ حِراَسَةِ الدِِيْنِ وَسِيَاسَةِ   الدُّ

هُمْ الَْۡصَمُّ.  جَْاَعِ وَإِنْ شَذه عَن ْ  119وَاجِبٌ بِِلِِْ

Artinya: 

Pengangkatan Imamah (kepala negara) adalah pengganti posisi kenabian untuk 
menjaga eksitensi agama dan perpolitikan dunia, dan mengangkatnya adalah 
wajib secara ijma’, kendati ada pendapat yang menyimpang dari al-Aṣamm. 
 

 

117 Beliau adalah ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami al-sa’di al-Anshari, 
Syihabuddin, Syeck al-Islam, Kunyahnya Abu al-Abbas. Seorang faqih dan peneliti dari mesir 

118 Ibnu Hajar al-Haitami, Al-shawaiq Al-Muhriqah (Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2003), h. 
7. 

119 Al-Mawardi, al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah, h. 15. 
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b) Imam al-Nawawi (w. 672 H), beliau berkata bahwa para ulama sepakat akan 

kewajiban bagi kaum muslimin untuk memilih dan mengangkat khalifah atau 

pemimpin.120 

c) Ibnu Taimiyah mengatakan: 

بِلًَ   واحدة  لَةٍ  ليَ ْ مِنْ  أَصْلَحُ  جَائرٍِ  إمَامٍ  مِنْ  سَنَةا  سِتُّونَ  و  الَْۡرْضِ  فِ  اللهِ  ظِلُّ  السُّلْطاَنَ  أَنه 

 121سُلْطاَنٍ.

Artinya: 

Sesungguhnya para pemimpin itu adalah bayangan Allah swt di atas permukaan 
bumi, dan enam puluh tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk dan 
kejam itu masih lebih baik dari pada bermalam satu malam tanpa pemimpin. 

d) Ibnu Khaldūn (w. 808 H), beliau lebih tegas mengatakan bahwa imamah 

hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diakui dalam syariat dan consensus 

para sahabat dan tabi’in, dan kewajiban tersebut berlaku pada setiap zaman.122 

d. Akal 

Secara logika, menjaga agama, menegakkan aturan-aturannya, amar ma’ruf 

nahi munkar, serta perang membela keadilan dikategorikan sebagai kewajiban yang 

utama. Tidak mungkin dapat merealisasikan hal tersebut melainkan adanya tonggak 

kepemimpinan yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menjalankannya. Sebab, 

 
120 Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Vol. XII (Kairo: Dār Ibnu 

Ibrāhīm, 2003), h. 205.   
121Ibnu Taimiyah, al-Siyāsah al-Syar’iyyah (Cet. I; Saudi Arabia: Wizārah al-Syu’ūn al-

Islamiyyah wa al-Auqaf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 2010), h. 129. 
122Ibnu Khaldūn, Muqaddimah Ibnu Khaldūn, h. 191  
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secara personal tidak mudah bagi manusia untuk menunaikan apa yang seharusnya 

menjadi tugas bagi seorang pemimpin. Misalnya, pengaturan harta negara seperti zakat, 

yang pada prinsipnya otoritas kepemipinan atau wakilnya yang berhak melaksanakan 

pemungutan dan pendistribusian harta zakat tersebut. 

e. Kaidah Syar’iyyah 

Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa jika sebuah kewajiban tidak sempurna 

karena sesuatu, maka hukum sesuatu itu turut menjadi wajib pula. Seperti yang 

diketahui bahwa di antara perintah Allah swt yang diwajibkan kepada hamba-

hambanya, terdapat perintah yang tidak dapat dilaksanakan secara personal. Misalnya, 

perintah untuk menegakkan hukum, menyiapkan pasukan perang, mengumpulkan 

harta zakat dan distribusinya, menjaga perbatasan negeri, dan lainnya yang 

mengharuskan adanya kekuasaan dan kekuatan, yang tak lain kekuatan itu adalah 

imamah atau kepemimpinan. 

Ali bin Abi Ṭālib mengatakan bahwa hendaknya manusia memiliki seorang 

pemimpin, baik itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. Maka seorang 

bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kalua pemimpin yang baik kami telah 

mengetahuinya, maka bagaimana dengan pemimpin yang tidak baik? Beliau 

menjawab, karena meskipun pemimpin itu buruk, hukum tetap bisa ditegakkan dan 

jalan-jalan menjadi aman, serta musuh tetap diperangi dan harta rampasan perang tetap 

dibagi.123 

 
123Ibnu Taimiyah, Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah, Vol. I (Riyāḍ: Jāmi’ah al-Imām 

Muḥammad bin Su’ūd, t. th), h. 148. 
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Dari uraian beberapa dalil di atas, baik dari al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, Akal, 

dan Kaidah Syar’iyyah, penulis melihat bahwa kewajiban yang dimaksudkan dalam 

mengangkat kepala negara adalah bersifat al-wājib al-kifāīy (wajib kifayah), bukan al-

wājib al-‘ainīy (wajib ‘ain). Di mana jika sebagian orang telah mendirikan atau 

menegakkan kepemimpinan maka kewajiban tersebut telah gugur bagi sebagian kaum 

muslimin yang lainnya. 

Kedua, adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum mengangkat kepala 

negara adalah boleh (jā’iz). Aliran yang mengikuti mazhab ini adalah golongan 

minoritas. Mereka adalah Mahkamah Ula, al-Najdat124, dan sebagian kecil dari aliran 

Mu’tazilah yang dipelopori oleh Abu Bakr al-Aṣam dan Hisyam bin Amr al-Fūṭi. Hal 

ini seperti yang disebutkan oleh al-Mawardi bahwa mengagkat kepala negara itu wajib 

hukumnya menurut konsensus ulama dan hanya diselisihi oleh al-Aṣam.   Al-Mawardi 

mengatakan: 

نْ يَا وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَ قُوْمُ   بُِاَ فِِ الْۡمُهةِ  الِِمَامَةُ مَوْضُوْعَةٌ لِِۡلًَفَةِ الن ُّبُ وهةِ فِِ حِراَسَةِ الدِِيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّ

هُمْ الَْۡصَمُّ.  جَْاَعِ وَإِنْ شَذه عَن ْ  125وَاجِبٌ بِِلِِْ
Artinya: 

Pengangkatan Imamah (kepala negara) adalah pengganti posisi kenabian untuk 
menjaga eksitensi agama dan perpolitikan dunia, dan mengangkatnya adalah 

 
124 Mahkamah Ula adalah perintis aliran Khawarij ketika mereka memisahkan diri dari Ali bin 

Abi Ṭālib r.a yang kecewa terhadap taḥkīm antara Ali dan Mu’awiyah. Sedangkan aliran al-Najdat 
adalah sekte dari aliran Khawarij yang dipelopori oleh Aṭiyah bin Amir al-Hanafi.  

125 Al-Mawardi, al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah, h. 15. 
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wajib secara ijma’, kendati ada pendapat yang menyimpang dari al-Aṣamm 
(Abu Bakar al-Aṣam). 
 
Abu Bakar al-Aṣam mengatakan bahwa jika manusia berhenti untuk saling 

menganiaya, maka mereka tidak butuh kepada Imam. Menurutnya, menegakkan 

lembaga imamah tidak wajib dalam Islam. Namun penyelenggara imamah didasarkan 

pada muamalah manusia. Jika manusia berbuat adil, saling tolong menolong dan saling 

membantu dalam kebaikan maka tidak perlu ada imam dan tidak perlu 

mengikutinya.126 

 

B. Sistem Syura dalam Pandangan Fuqaha 

1. Definisi Syura 

Secara etimologi, syura atau al-musyāwarah dan al-musyārah berasal dari 

pecahan kata syāwara-yusyāwiru. Ibnu al-Manzur (w. 711 H.) dalam bukunya Lisān 

al-‘Arab menyatakan, jika dikatakan “syāra al-‘asal yasyūruhu syauran”, yakni 

mengeluarkan dan memilih madu (dari tempatnya).  Hal ini semakna dengan 

pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan 

demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan 

berguna bagi kepentingan kehidupan manusia, seperti halnya madu yang dikeluarkan 

oleh lebah.127 Abu Ubaid berkata: “syirtu al-‘asal wa isytartuhū”, artinya aku 

 
126 M. Dhiauddin Rois, al-Nazariyyah al-Siyāsah al-Syar’iyyah, Terj. Abdul Hayie al-Kattani, 

Andi Aderus Banua, Noor Cholis Hamzah dan Rahmat Tohir, Teori Politik Islam, (Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), h. 105  

127Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Cet. I; Jakarta: 
Prenada Media Group, t. th), h. 214.  
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mengambil madu itu dari tempatnya.” Demikian pula jika dikatakan, “asyirni ala al-

‘asal”, artinya bantu aku memindahkan madu ini. Syirtu al-dābbah syauran, artinya 

aku menawarkannya (hewan ternak) untuk dijual, apakah aku terima harganya atau 

tidak.128 

Jadi asal makna syura adalah al-istikhrāj (mengeluarkan), al-iẓhār 

(menampakkan) dan al-i’ānah (bantuan). Masdarnya (akar katanya) adalah masyūrah 

ada pula yang mengatakan masywarah. Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852) H) 

mengatakan bahwa kata yang pertama (masyurah) yang lebih benar.129 

Sedangkan makna syura menurut terminologi ia berarti tuntutan mengeluarkan 

pandangan dari mereka yang memiliki ilmu dan pengalaman untuk menyampaikan 

suatu perkara agar mendekati kebenaran.130 Mahmud al-Khalidi memberi defenisi bagi 

musyawarah, bahwa ia adalah perkumpulan menusia untuk mencari kebenaran dengan 

cara mengeluarkan berbagai pandangan pada suatu masalah tertentu agar tercapai 

sebuah keputusan.131 

Yang dimaksud di sini dengan musyawarah yang berkaitan dangan maslahat 

umat secara umum. Jadi defenisi yang tepat menurut Abdul Hamid Ismail al-Anṣāri 

 

128 Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, h. 434-436. 

129Ibnu Hajar, Fath al-Bari Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhāri Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993), h. 
341.  

130Abdur Rahma Abdul Khalik, Al-Syura fii Zhilli Nidham al-Islam (Kuwait: Daar al-Qalam, 
1975), h. 14.  

131 Mahmud Abdul Majid al-Khālidi, Al-Syūra (Cet. I; Beirut: Dār al-Jīl, 1984), h. 15.  
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adalah “tuntutan mengeluarkan pandangan umat atau yang mewakili mereka dalam 

urusan-urusan publik yang terkait dengan kepentingan-kepentingan mereka.132 

Asas syura dalam arti universal ialah bahwa eksistensi jamaah, hak-hak, dan 

pertanggung jawaban diambil dari solidaritas seluruh individu sebagai bagian darinya. 

Pendapat jamaah merupakan pendapat dari keseluruhan mereka, pemikirannya juga 

dari hasil pemikiran mereka, akalnya pun akal mereka. Kehendak yang kolektif juga 

tidak lain merupakan kehendak seluruh individu atau orang-orang mukallaf dari 

mereka. Jadi prinsip syura memiliki pengertian bahwa setiap ketetapan yang ditentukan 

dalam jamaah harus merupakan bukti dari kehendak jumhūr al-jamā’ah (mayoritas 

masyarakat) atau segenap individunya dengan syarat bahwa mereka memperoleh 

kebebasan sepenuhnya dalam menentang pendapat dan mendiskusikan dalam 

penolakannya.133 

Al-Qur’an menggunakan kata syura dalam tiga ayat. Pertama : 

هُمَا  ٞ  فإَِنۡ أرَاَدَا فِصَالَا عَن تَ راَض  ن ۡ   أوَۡلَ دكَُمۡ   تَسۡتََۡضِعُوَٰٓاْ   أَن  أرََدتُّّۡ   وَإِنۡ   عَلَيۡهِمَا    جُنَاحَ   فَلًَ   ٞ  وَتَشَاوُر  مِِ

تُم  مهآَٰ   سَلهمۡتُم   إِذَا  عَلَيۡكُمۡ   جُنَاحَ   فَلًَ     ٞ   وَٱعۡلَمُوَٰٓاْ أَنه ٱللهَ بِاَ تَ عۡمَلُونَ بَصِيٱللهَ   وَٱت هقُواْ   بٱِلۡمَعۡرُوفِ    ءَاتَ ي ۡ

Terjemahannya: 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

 
132 Abdul Hamid Ismail al-Anṣārī, Al-Syūra wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrātiyyah (Cet. III; Beirut: 

Mansyurat al-Maktabah al-Aṣriyyah, t. th.), h. 15. 

133Al-Ṣāwi, Fiqhu al-Syūra wa al-Istisyārāt, terj. Taufik Muhammad, Syura Bukan Demokrasi 
(Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 17.  
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Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 2/ 233). 134 
 
 
 

Kata syura yang kedua di dalam al-Qur’an: 

هُمۡ   فٱَعۡفُ   حَوۡلِكَ    مِنۡ   لٱَنفَضُّواْ   ٱلۡقَلۡبِ   غَلِيظَ   فَظًّا  كُنتَ   وَلَوۡ   لَۡمُۡ    لنِتَ   ٱللهِ   مِِنَ   ٞ  فبَِمَا رَحۡۡةَ  عَن ۡ

هِ  عَلَى فَ تَ وكَهلۡ  عَزَمۡتَ  فإَِذَا ٱلَۡۡمۡرِ   فِ  وَشَاوِرۡهُمۡ  لَۡمُۡ  وَٱسۡتَ غۡفِرۡ     ٱلۡمُتَ وكَِِلِينَ  يُُِبُّ  ٱللهَ  إِنه  ٱلله
Terjemahannya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran: 3/ 159).135 
 

Adapun kata syura ketiga yang terdapat di dalam al-Qur’an terdapat dalam 

surah yang berarti musyawarah itu sendiri, yaitu : 

نَ هُمۡ وَمِه  ةَ وَأمَۡرُهُمۡ شُورَى  بَ ي ۡ نَ هُمۡ ينُفِقُونَ   وَٱلهذِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لرَِبُِِِمۡ وَأقَاَمُواْ ٱلصهلَو   ا رَزَق ۡ

Terjemahannya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka. (Q.S. al-Syūra: 42/ 38).136 

 
2. Ahli Syura 

 
134 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 37. 
135 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 71. 
136 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 487. 
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Ahli syura merupaka istilah yang dikenal pada dua zaman kekhalifaan, yakni 

pada masa pemerintahan Abu Bakar al-Ṣiddīq ra dan pemerintahan Umar bin al-

Khaṭṭāb ra. Baru setelah masa pemerintahan al-khulafaa al-rāsyidīn berlalu, istilah ahli 

syura bergeser menjadi ahlu al-ḥalli wa al-aqdi (disingkat AHWA) dan ahlu al-ijtihād. 

Para peneliti mengakui, tidak ada yang tahu dari mana sumber istilah ini dan siapa yang 

paling pertama memperkenalkannya.137 Boleh jadi yang pertama menulis istilah ini 

adalah Imam al-Mawardi (w. 450 H) dalam kitab beliau al-Aḥkam al-Ṣulṭāniyyah.138 

Maksud dari istilah AHWA adalah kelompok (institusi) tertentu dari kalangan 

pemuka masyarakat, yang diwakilkan untuk melihat maslahat umat baik yang berkaitan 

dengan urusan agama maupun dunia. Di antaranya hak untuk memilih (mengangkat 

khalifah). AHWA bertanggungjawab untuk meneliti keadaan orang-orang yang pantas 

untuk kemudian menduduki jabatan itu. Siapa yang layak, maka itulah yang dipilih lalu 

dibai’at.139 

Al-Nawawi (w. 672 H) mengatakan, mereka adalah para ulama, pemuka kaum 

dan tokoh masyarakat yang mudah bagi mereka untuk berkumpul.140 Ṣalah al-Ṣāwi 

 

137 Zafir al-Qasimi, Nidzam al Hukmi fii al-Syariah wa al-Tarikh (Cet. III; Beirut: Daar al-
Nafais, 1974), h. 232.  

138Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, h. 168-169.  

139 Muhammad bin Abdullah al-Mula, Mudzakkirah Muqarrar Fiqh al-Nudzum, h. 16. 

140Al-Nawawi, Minhāj al-Ṭālibīn (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, 1405), h. 131.  
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menyatakan, “ mereka adalah para ulama dan pemuka kaum yang menjadi rujukan 

rakyat dalam penunaian hajat kebutuhan mereka serta maslahat yang sifatnya umum.141 

Dalam hal penamaan, para fuqaha menyebutkan dalam karya-karya mereka 

istilah lain bagi ahli syura (Dewan Permusyawaratan), di antaranya AHWA,142 ahlu al-

Ikhtiyar (Dewan Pemilih)143, Fuḍala al-Ummah (Toko Umat),144 ahlu al-ra’yi wa al-

ijtihādi (Dewan Penerus dan Penentu Keputusan), ahlu al-ijtihād wa al-‘adālah 

(Dewan Penentu Keputusan dan Keadilan).145 

Sehingga dapat dipahami bahwa syura adalah konsultasi dan merupakan proses 

legislatif dengan badan eksekutif di mana eksekutif harus menerima keputusan badan 

legislatif yang merupakan proses integral dalam berfungsinya negara Islam yang 

dengan syura tersebut dapat dihasilkan suatu keputusan mengenai urusan umat atau 

masyarakat banyak atau negara yang mana hasil keputusan tersebut mengikat pada 

badan eksekutif. 

3. Fungsi Ahli Syura 

a. Memilih dan membait khalifah 

 
141Ṣolah al-Ṣāwi, Al-Wajīz fii Fiqh al-Imāmah al-Uzma (t.t: Dār al-Hijrah li al-Ṭibā’ah wa al-

Nasyir, t. th.), h. 70.  

142Lihat al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah, h. 6.  

143 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Shulthaniyah, h. 5. 

144 Ibnu Hazm, Al-Fashl Bain Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal (Kairo: Maktabah al-Khanji, 
t.th, h. 129. 

145Abdul Qadir al-Baghdadi, Al-Farq Baina Al-Firaq (Mesir: Maktabah Nasyru al-Tsaqafah al-
Islamiyah, 1948), h. 237.  
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Imam al-Mawardi (w. 450 H) menyatakan: “jika telah berkumpul AHWA untuk 

memilih, terlebih dahulu mereka mempelajari keadaan calon, yang utama kriterianya. 

Pilihan diutamakan pada calon yang lebih banyak keutamaannya dan lebih sempurna 

syarat-syaratnya. Setelah itu hendaknya rakyat bersegera menaatinya dan tidak boleh 

mnenunda membaiat. Jika nampak pada komisi ini, ada diantara jama’ah (AHWA) 

yang layak dipilih, hendaknya menawarkan jabatan. Jika ia menerima maka segera 

dibai’at dan menjadi pemimpinannya. Jika menolak, tidak boleh dipaksa sebab 

kepemimpinan itu merupakan akad keridaan. Tidak boleh masuk padanya unsur-unsur 

paksaan. Setelah itu, dialihkan kepada orang lain yang lebih berhak padanya”.146 

b. Memilih dan memilah orang-orang yang dicalonkan dalam pemilihan khalifah dari 

sisi usia.  

Misalnya, seluruh calon kepala negara setara, maka diutamakan yang lebih tua 

usianya. Dalam hal ini, Imam al-Mawardi mengatakan bahwa masalah senioritas dalam 

menampuk kursi kepemimpinan bukanlah syarat, maka jika dipilih yang lebih muda 

dari kedua calon maka hukumnya adalah mubah atau boleh.147 Selanjutnya adalah 

dalam hal memilih dan memilah calon dari sisi kapabilitasnya. Artinya, jika terdapat 

dua calon yang satu lebih berilmu dan yang satu adalah seorang yang pemberani maka 

dalam proses pemilihan, ahli syura harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh 

 
146Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Shulthaniyah h. 7.  

147Misalnya seluuruh calon kepala negara, maka diutamakan yang lebih tua usianya. Untuk hal 
ini al-Mawardi menyatakan: “katena masalah senioritas dalam hal usia berbarengan dengan 

kesempurnaan dalam sisi kedewasaan bukan merupakan syarat, maka jika dipilih orang yang lebih muda 
dari keduanya hukumnya boleh.”  
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umat pada saat itu, jika kebutuhan saat itu pada sikap berani karena banyaknya 

rongrongan pada perbatasan negeri dan banyak pemberontak maka yang diutamakan 

adalah memilih pemimpin yang pemberani. Namun jika kondisi saat itu kebutuhan 

umat lebih pada sisi keilmuan dan banyaknya muncul ahli bid’ah yang meneror agama 

melalui karya-karya dan kajian-kajiannya maka yang lebih didahulukan adalah calon 

yang memiliki sisi keilmuan. 

c. Memilih calon yang lebih mendatangkan manfaat bagi umat 

Ketika terkumpul sejumlah kriteria yang ada pada calon untuk menjadi khalifah 

(kepala negara), maka tidak wajib bagi ahli syura memilih yang lebih utama. Namun 

yang utama memilih yang mendatangkan manfaat dan maslahat sesuai kebutuhan umat. 

Jika terkumpul calon tersebut kutamaan dan maslahat, maka inilah yang dicari. 

Sebagaimana terpenuhinya kedua hal tersebut pada diri masing-masing khulafa al-

rasyidin.148  

Perkara seperti ini dapat dilihat dalam sirah Rasulullah saw dalam 

pengangkatan panglima perang, bukan yang paling utama dari kalangan para sahabat, 

akan tetapi yang paling dapat mendatangkan maslahat. Contohnya adalah 

pengangkatan Usamah bin Zaid yang masih berumur 17 tahun sebagai panglima dalam 

perang Mut’ah, padahal di dalam pasukan tersebut terdapat banyak sahabat senior dan 

memiliki keutamaan lebih besar.149 Hal ini merupakan salah satu petunjuk dari 

 
148Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, h. 171. 

149Ibnu al-Qayyīm al-Jauziyah, I’lām al-Muwaqqi’in (t. t: Lebanon, t. th), h. 107. 
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Rasulullah saw dalam hal pemberian kekuasaan kepada yang lebih mendatangkan 

manfaat kendati bukan yang paling utama di antara mereka. 

d. Memecat khalifah 

Dewan yang melaksanakan pemilihan dan pengangkatan khalifah, sebagai 

wakil umat adalah AHWA (ahlu al-ḥalli wa al-aqdi). Demikian pula jika Nampak pada 

diri kepala negara sesuatu yang mengharuskan pemecatan, maka dewan berkewajiban 

mengumumkan dan mencari pengganti. Misalnya, jika khalifah terpilih menderita 

gangguan jiwa atau penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau tertawan di 

tangan musuh dan tidak ada harapan membebaskannya, atau murtad keluar dari Islam 

dan selainnya, maka ahli syura segera mengumumkan pemecatan serta mencari calon 

pengganti,150 Karena sejatinya hasil syura itu mengikat dan bukan sekedar saran, 

seperti yang diutarakan oleh Yusuf al-Qardāwi.151 

4. Hukum Syura 

Terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama terkait hukum syura ke 

dalam dua pandangan, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa syura itu wajib dan 

pandangan yang mengatakan bahwa syura itu Sunnah. Ulama yang berpandangan 

bahwa hukum syura itu wajib, berpijak pada firman Allah swt dalam surah al-Syūra: 

42/ 38: 

 
150 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi, h. 171. 

151Yusuf al-Qarḍāwi, Min Fiqhi al-Daulah fī al-Islām, terj. Syafril Halim, Fiqh Negara (Cet. I; 
Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 525.  
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نَ هُمۡ ينُفِقُونَ وَٱلهذِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لرَِبُِِِ  نَ هُمۡ وَمِها رَزَق ۡ ةَ وَأمَۡرُهُمۡ شُورَى  بَ ي ۡ  152مۡ وَأقَاَمُواْ ٱلصهلَو 

Terjemahannya: 

 Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka. 
 
Pada ayat di atas, pertama-tama Allah swt menjelaskan tentang sifat-sifat asasi 

bagi seorang muslim, dan menyebutkan bahwa di antara sifat-sifat tersebut adalah 

bermusyawarah dalam urusan mereka. Secara linguistik, Allah swt secara khusus 

menyebutkan sifat syura dalam bentuk jumlah ismiyah (pola kalimat yang tersusun dari 

isim) menunjukkan akan sebuah ketetapan.153 Tinjauan lainnya adalah, tatkala Allah 

swt mensifati orang mukmin dengan sifat senang bermusyawarah menunjukkan bahwa 

syura atau bermusyawarah itu termasuk di antara karakteristik dari syariat Islam yang 

wajib untuk diaplikasikan oleh setiap muslim. Dalil lainnya adalah, Allah swt 

meletakkan sifat syura setelah sifat shalat yang harus melekat pada pribadi seorang 

muslim.154 Maka tak heran jika Ali Muhammad Jari’āh mengatakan dalam kitabnya: 

 
152 Kementrian AgamaRI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 487. 

153 Abi al-Fadā’ Ismā’īl bin Umar bin Kaṡīr al-Dimasyqī, Juz IV (Cet. IV; Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 2012), h. 106.  

154 Abdul Hamid Ismail al-Anṣāri, Al-Syura wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrātiyyah, h. 53. 
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الشُّوْرَى فَريِْضَةا   وَدَله هَذَا عَلَى أنَههُ إِذَا كَانَتِ الصهلًَةُ فَريِْضَةا عِبَادِيهةُ وَالزهكَاةُ فَريِْضَةا اِجْتِمَاعِيهةا فإَِنه 

 155سِيَاسِيهةا.  

Artinya: 

Hal ini menandakan bahwa, jika shalat adalah bentuk kewajiban individual 
seorang muslim kepada Allah swt dan zakat adalah bentuk kewajiban sosial, 
maka syura adalah bentuk kewajiban siyasah (political). 

Firman Allah swt yang lain di dalam al-Qur’an: 

هُمَا  ٞ  فإَِنۡ أرَاَدَا فِصَالَا عَن تَ راَض  ن ۡ   أوَۡلَ دكَُمۡ   تَسۡتََۡضِعُوَٰٓاْ   أَن  أرََدتُّّۡ   وَإِنۡ   عَلَيۡهِمَا    جُنَاحَ   فَلًَ   ٞ  وَتَشَاوُر  مِِ

تُم  مهآَٰ   سَلهمۡتُم   إِذَا  عَلَيۡكُمۡ   جُنَاحَ   فَلًَ     ٞ   بِاَ تَ عۡمَلُونَ بَصِيٱللهَ   أَنه   وَٱعۡلَمُوَٰٓاْ   ٱللهَ   وَٱت هقُواْ   بٱِلۡمَعۡرُوفِ    ءَاتَ ي ۡ

 
Terjemahannya: 

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 2/ 233). 156 
 

Ayat di atas membicarakan kesepakatan atau musyawarah yang harus ditempuh 

oleh sepasang suami istri jika mereka berdua hendak menyapih anak mereka sebelum 

umur sang anak mencapai dua tahun. Hal ini menandakan bahwa Allah swt 

menghendaki sepasang suami istri dalam memutuskan sesuatu dalam rumah tangga 

mereka atau menyelesaikan sebuah permasalahan harus ditempuh dengan cara 

 
155  Ali Muhammad Jari’āh, al-Masyrū’iyyah al-Islāmiyyah al-Ulyā (t.t: Maktabah Wahbah, 

1975), h. 254.  

156 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 37. 



79 
 

 
 

musyawarah. Maka dapat dipahami bahwa, jika dalam konteks rumah tangga yang 

berskala kecil saja Allah swt mewajibkan musyawarah maka tentu dapat dikatakan 

bahwa musyawarah lebih wajib untuk ditunaikan dalam konteks ruang lingkup yang 

lebih besar seperti dalam permasalahan pemimpin sebuah negara yang mengayomi 

rakyat dan masyarakat yang banyak. 

Pijakan kedua yang menguatkan pendapat ulama yang berpandangan bahwa 

syura adalah wajib adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam al-

Ḥākim: 

ا   عَنْ عَلِيٍِ رَضِيَ  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: »لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفاا أَحَدا الله

 157مِنْ غَيِْ مَشُورَةٍ لََسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أمُِِ عَبْدٍ«

Artinya: 

Dari Ali ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Seandainya aku mengangkat 
seseorang pemimpin tanpa bermusyawarah maka aku akan mengangkat Ibnu 
Ummi ‘Abd (Abdullah bin Mas’ud). 
 
Hadis di atas menguatkan pendapat yang mengatakan wajib, karena sekelas 

Rasulullah saw yang ma’ṣūm atau terbebas dari kesalahan dan dikawal oleh wahyu 

ilahi tidak memutuskan suatu perkara tanpa bermusyawarah kepada para sahabatnya 

dan hal itu terus berulang di masa Rasulullah saw. Dan hukum asal dari suatu perintah 

 

157  Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Ḥakim al-Naisābury, al-Mustadrak ‘alā al-
Ṣahīḥain, Juz III (Cet. II: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h.  359. 
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adalah wajib sebagaimana firman Allah swt yang memerintahkan Nabinya untuk 

bermusyawarah.158 

Pandangan kedua dari para ulama adalah yang mengatakan bahwa hukum syura 

adalah Sunnah dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Ṣalaḥuddin Dabus mengatakan 

bahwa pada dasarnya syura bukanlah sesuatu yang diwajibkan kepada pemimpin atau 

individu setiap umat akan tetapi hal itu hanya bersifat mandūb atau dianjurkan, yang 

mana jika dilaksanakan akan berimplikasi pahala di akhirat dan kebaikan di dunia, dan 

ini adalah pendapat umumnya ulama klasik.159 Dan di antara ulama yang menafikan 

kewajiban syura adalah Imam al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Abdul 

Hamid Ismail al-Anshari.160  

Di antara alasan ulama yang mengatakan bahwa syura bukanlah wajib adalah 

berdasarkan kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa hukum asal dari sesuatu adalah 

mubah dan hukum asal segala sesuatu adalah ‘adam al-taklīf (tidak adanya 

pembebanan) serta dibutuhkan dalil yang kuat untuk memutuskan bahwa hukum 

sesuatu adalah wajib, jika tidak ditemukan maka dikembalikan kepada hukum asalnya 

yaitu boleh atau mubah. Hal lain yang juga menguatkan pendapat ini adalah bahwa 

Rasulullah saw dalam beberapa kasus meninggalkan musyawarah seperti dalam 

perjanjian Hudaibiyyah, penyerbuan terhadap Bani Quraiẓah dan dalam perang Tabuk, 

 
158 Abdul Hamid Ismail al-Anṣāri, Al-Syura wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrātiyyah, h. 76. 

159 Ṣalaḥuddin Dabus, al-Khalīfah: Tauliyatuhū wa ‘Azluhū, Dirāsah Muqāranah (t.t: 
Muassasah al-Ṡaqāfah al-Jāmi’iyyah bi al-Iskandariyyah), h. 220.  

160 Abdul Hamid Ismail al-Anṣāri, Al-Syura wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrātiyyah, h. 99. 
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dan hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan sampai pada tataran 

wajib.161 Dan hal semisal juga banyak terjadi di masa pemerintahan khalifah setelah 

Rasulullah saw, di mana para khalifah pada suatu kasus tertentu mengbaikan suara 

mayoritas dan berdiri di atas pendapatnya sendiri. 

 

C. Sistem Demokrasi Menurut Fuqaha 

1. Pengertian Demokrasi 

Secara etimologi kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani (Demokratia). 

Terdiri dari dua bagian, demos artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti 

kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat (ḥukmu al-sya’b), 

atau kekuasaan milik rakyat (al-hukmu li al-sya’b) atau government of rule by the 

people”. Jadi istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai suatu kekuasaan politik 

yang kedaulatan pemerintahnya berasal dari rakyat baik secara langsung melalui 

perwakilan.162 

Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefenisikan demokrasi 

sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat “government of the 

people, by the people and for the people”, artinya, kedaulatan tertinggi dalam sistem 

demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang 

 
161 Abdul Hamid Ismail al-Anṣāri, Al-Syura wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrātiyyah, h. 103. 

162 Muhammad Syakir al-Syarif, aslimah al-Dimukratiyah Haqiqah am Wahmun  
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sama dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang 

diambil melalui keputusan terbanyak.163 

Menurut International Commission of Jurist dalam Konferensinya di Bangkok, 

demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-

keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih 

oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses 

pemilihan yang bebas. Inilah yang disebut sebagai demokrasi berdasarkan perwakilan 

(Representative Democracy).164 

Dalam bukunya, “Konsep Negara Demokrasi”, Munir Fuady mengutarakan 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya: 

b. Menurut Josept Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk 

mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk 

memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 

c. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana 

putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung 

didasarkan pada kesepakatan meyoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat 

dewasa. 

 
163 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat 

Terlibat Pemilu dan Politikh, h. 164. 

164 Miriam Budiardjo Pengantar Ilmu Politik (Cet. iv; Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 
220. 
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d. Pendapat Philippe C. Schmitter, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan 

dimana pemerintah diminta tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka di 

wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui 

kompetensi dan kerja sama dengan para wakil yang telah terpilih. 

e. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan untuk 

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 

politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik.165 

Kendati kata demokrasi memiliki beragam arti, namun yang paling Nampak 

penunjukan maknanya adalah dalam persoalan politik yang kerak digunakan dalam 

Bahasa serta filsafat dulu hingga hari ini, bahwa ia merupakan aliran politik yang 

dibangun atas pondasi pemberian kesempatan pada rakyat untuk menyelenggarakan 

urusan politik dalam negara, dimana keputusan tertinggi ada di tangan rakyat dan tidak 

ada yang lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, rakyatlah yang berhak membuat 

undang-undang untuk diri mereka dan lebih berhak untuk menghukum diri mereka 

sendiri. Karena itu, sistem pemerintahan demokrasi dipakai sebagai lawan dari sistem 

pemerintahan tirani, otokrasi, despotism, totalitarisme, aritokrasi, oligarki dan 

theokrasi.166 

 

 
165 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 2-3. 

166 Muhammad al-Arabi Dirasaat al-Nuzhum al-Dusturiyah al-Mu’shirah (Cet. I; Beirut: Daar 
al-Fikr, 1968), h. 185. 
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2. Sejarah Demokrasi 

Konsep demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno, yakni ketik Filosof 

Pericles mencetuskan konsep ini pada tahun 431 SM. Beberapa filosof lain seperti 

Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero ikut menyempurnakan konsep tersebut. Meski 

demikian, selama ratusan tahun konsep ini tidak laku. Demokrasi diterima dunia barat 

17 abad kemudian, pada masa Rennaisance yang dipelopori filosof Machiavelli (1457-

1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Jhon Locke (1632-1704), Montesque (1689-

1750) dan Jean Jakcues Rousseau (1712-1778) sebagai reaksi atas keotoriteran 

monarki dari lembaga gereja.167 

Menurut Miriam Budiarjo, konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai 

hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam kehidupan 

bernegara antara abad 4 SM-6 M. Dilihat pelaksanaannya demokrasi yang digunakan 

saat ini bersifat langsung (direct democraxy). Suatu bentuk pemerintahan hak untuk 

membuat keputusan-keputusan politikdijalanka secara langsung oleh seluruh warga 

negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Di Yunani Kuno, demokrasi 

hanya berlaku untuk warga negara resmi. Sedangkan penduduk yang terdiri dari budak, 

pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak menikmati hak demokrasi.168 

Gagasan demokrasi Yunani Kuno lenyap dari Barat ketika Romawi ditaklukkan 

suku Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400). Ada hal 

 
167 Abu Ammar, Jama’ah, Imamah, Baiat (Cet. I; Solo: Pustaka Arafah, 2010), h. 31. 

168 Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi, h. 166. 
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penting yang menjadi tonggak baru berkenaan dengan demokrasi abad pertengahan, 

yakni lahirnya Magna Charta. Dari piagam tersebut, ada dua prinsip utama: 

1) Kekuasaan raja harus dibatasi; 

2) Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting dari kedaulatan raja. 

Sekurang-kurangnya ada dua peristiwa penting yang mendorong timbulnya 

kembali “demokrasi” yang sempat tenggelam pada abad pertengahan, yaitu terjadinya 

Renaissance dan Reformasi. Renaissance merupakan aliran yang menghidupkan 

kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Dasarnya, kebebasan berpikir dan 

bertindak bagi manusia tanpa ada yang membatasi. Sedangkan reformasi yang terjadi 

adalah revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat abad 16.169 

Dari dua peristiwa penting di atas, Eropa masuk dalam Aufkalrung (Abad 

Pemikiran) dan Rasionalisme yang mendorong memerdekakan pikiran dari batas-batas 

yang ditentukan gereja ke pemikiran akal (rasio). Kebebasan berpikir ini menimbulkan 

lahirnya pikiran tentang kebebasan politik.170 

3. Hukum Demokrasi Menurut Fuqaha 

Para sarjana dan pemikir Islam berbeda persepsi dalam memandang demokrasi. 

Apakah demokrasi dapat disinkronkan dengan syariat Islam hingga dapat diterima 

sebagian asas-asasnya atau keduanya merupakan dua kutub yang saling berlawanan? 

 
169 Rapung Samuddin, Fikih Demokrasi, h. 166. 

170Miriam Budiardjo Pengantar Ilmu Politik, h. 26-28.  
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Maka dalam persoalan ini, sekurangnya ada dua pendapat yang dikemukakan oleh 

ulama. 

a. Kelompok pertama, menolak demokrasi dan segala perangkatnya. 

Kelompok sarjana dan pemikir Islam yang menolak demokrasi dan segala 

perangkatnya. Menurut mereka, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Haram 

terlibat di dalamnya baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Keharaman 

termasuk memberi dukungan suara di dalam pemilu. Di antara fuqaha dan sarjana Islam 

yang mendukung pendapat ini adalah Muhammad Kamil Lailah dalam penelitian 

ilmiyahnya yang berjudul Falsafah al-Islām al-Siyāsah wa Niẓām al-Ḥukmi fīhi. 

Selanjutnya adalah Ja’far Syaikh Idris dalam artikelnya yang berjudul al-

Dimuqrāṭiyyah Ismun lā Haqīqata lahū, Muhammad Syakir Syarif dalam bukunya 

Haqīqah al-Dimuqrāṭiyyah, dan selain mereka.171 Dengan beberapa alasan yang 

mereka kemukakan. 

Alasan pertama, bahwa inti syariat Islam bertentangan dengan ajaran 

demokrasi. Islam mengarahkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah swt 

semata. Segala hukum dan bentuk aturan, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, 

muamalah dan selainnya harus sejalan dengan syariat Islam yang diturunkan kepada 

Rasulullah saw atau kaidah-kaidah syar’i yang sejalan dengan maslahat umat. Hal 

tersebut didasari dengan bebrapa firman Allah swt di dalam al-Qur’an: 

 
171Atiyyah Adlan, al-Aḥkām al-Syar’iyyah al-Nawāzil al-Siyāsah (Cet. I; Mesir: Dar al-Kutub 

al-Miṣriyyah, 2011), h. 173. 
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تُمُوهَآَٰ   ٞ  مَا تَ عۡبُدُونَ مِن دُونهِِۦَٰٓ إِلَهَٰٓ أَسَۡآََٰء  ٱلۡۡكُۡمُ   إِنِ   سُلۡطَ نهٍ   مِن  بُِاَ  ٱللهُ   أنَزَلَ   مهآَٰ   وَءَابَِٰٓؤكُُم  أنَتُمۡ   سََهي ۡ

هُه  إِلَهَٰٓ  تَ عۡبُدُوَٰٓاْ  أَلَه  أمََرَ  للهِِ  إِلَه   لنهاسِ لََ يَ عۡلَمُونَ   ٱ أَكۡثَ رَ  وَلَ كِنه  ٱلۡقَيِِمُ  ٱلدِِينُ  ذَ لِكَ  إِيَّه

Terjemahannya: 
Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-
nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak 
menurunkan suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu 
hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak 
menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui". (Q.S. Yusuf: 12/ 40).172 

يَ ُّهَا ٱلهذِينَ ءَامَنُ وَٰٓاْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرهسُولَ وَأوُْلِ ٱلَۡۡمۡرِ مِنكُمۡ  فإَِن تَ نَ زَعۡتُمۡ   فَ رُدُّوهُ   ٞ   فِ شَيۡءيََ َٰٓ

وِيلًا  وَأَحۡسَنُ  ٞ  خَيۡ  ذَ لِكَ  ٱلَٰۡۡٓخِرهِ  وَٱلۡيَ وۡمِ  بٱِللهِ  تُ ؤۡمِنُونَ  كُنتُمۡ   إِن وَٱلرهسُولِ  ٱللهِ  إِلَ 
ۡ
   تََ

Terjemahannya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Nisa: 4/ 59).173 
 
Singkatnya, bahwa timbangan kebenaran dan kebatilan adalah syariat Allah 

swt, bukan pendapat manusia. Sedangkan dalam ajaran demokrasi, hak membuat dan 

menentukan hukum ada di tangan rakyat. Kebenaran dalam demokrasi adalah apa yang 

dipandang oleh rakyat sebagai sebuah kebenaran. Kehendak rakyat berada di atas 

segalanya dan bebas dari kesalahan, jadi demokrasi mendudukkan posisi rakyat pada 

kedudukan yang tidak boleh ditempati kecuali Allah swt. Penentapan semacam ini jelas 

 
172 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 240. 

173 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 87. 
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bertentangan dengan ajaran Islam bahkan bertentangan dengan ajaran samawi yang 

sepakat bahwa hak menentukan hukum dan aturan adalah mutlak milik Allah swt.174 

Alasan kedua, bahwa demokrasi adalah aturan yang baru atau muḥdaṡ (bid’ah) 

yang tertolak dengan sabda Rasulullah saw bahwa barangsiapa yang membuat hal-hal 

baru di dalam urusan agama kami yang tidak memiliki sumber dari kami maka ia 

tertolak. Aturan hukum termasuk di dalam perkara agama, di mana syariat datang 

mengatur kesemua itu dengan lengkap dan tanpa kekurangan sedikitpun. Maka semua 

aturan seperti sosialisme, komunisme, kapitalisme, dan demokrasi pasti tertolak.175 

Alasan ketiga, bahwa demokrasi dan syura memiliki perbedaan yang sangat 

prinsip dan esensial. Tujuan demokrasi hanya sebatas kepentingan duniawi sedangkan 

di dalam Islam perkara akhirat adalah sebagai tujuan utama sedangkan maslahat 

duniawi sebagai cabang. Di dalam sistem demokrasi kedaulatan rakyat bersifat mutlak 

sedangkan di dalam Islam sangat terikat dengan syariat.176 

Alasan keempat, bahwa dalam perspektif demokrasi tidak ada perbedaan antara 

mereka yang baik dan yang tidak baik, antara kaum jahil dan berilmu, dan antara 

muslim dan kafir dalam menentukan pilihan. Persamaan yang sifatnya mutlak ini jelas 

bertentangan dengan wahyu, akal dan fitrah manusia. Allah swt berfirman: 

كُمُونَ   ٣٥أفََ نَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِيَن كَٱلۡمُجۡرمِِيَن    ٣٦مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تََۡ
 

174Ṣalah al-Ṣāwi, al-Ta’addudiyyah al-Siyāsah fi al-Daulah al-Islāmiyyah (Cet. I; t.t: Dār al-
‘Ilām al-Dauli, 1992), h. 12.  

175 Mahmud al-Khalidi, al-Dimuqrāṭiyyah al-Gharbiyyah fi Ḍau’ al-Syarī’ah (Cet. I; t.t: Dar 
al-Buḥūṡ al-Ilmiyyah, 1400 H), h. 95. 

176 Mahmud al-Khalidi, al-Dimuqrāṭiyyah al-Gharbiyyah fi Ḍau’ al-Syarī’ah, h. 95. 
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Terjemahannya: 

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan 
orang-orang yang berdosa (orang kafir)? (36).  Atau adakah kamu (berbuat 
demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (Q.S. Al-Qalam: 68/ 
35-36).177 

 
عَلُ  تِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِ ٱلَۡۡرۡضِ أمَۡ نََۡ لِحَ  عَلُ ٱلهذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصه   ٱلۡمُتهقِيَن كَٱلۡفُجهارِ    أمَۡ نََۡ

 
Terjemahannya: 

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? 
Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan 
orang-orang yang berbuat maksiat? (Q.S. Ṣād: 38/ 28).178 

 

اَ يَ تَذَ   كهرُ أوُْلُواْ ٱلۡۡلَۡبَ بِ  قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلهذِينَ يَ عۡلَمُونَ وَٱلهذِينَ لََ يَ عۡلَمُونَ  إِنَّه
 
Terjemahannya: 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran. (Q.S. Al-Zumar: 39/ 9).179 
 
Persamaan tanpa batasan yang dijunjung oleh demokrasi sangatlah 

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an di atas. 

b. Kelompok kedua menerima demokrasi secara mutlak. 

Kelompok kedua, pemikir Islam yang menerima demokrasi secara mutlak. 

Mereka menyatakan pada hakikatnya demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, 

bahkan jika dianalisis lebih dalam maka bisa ditemukan bahwa ia sejalan dengan Islam 

 
177 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 565. 

178 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 455. 

179 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 459. 
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itu sendiri. Menurut mereka, Islamlah yang lebih dulu mengajarkan hal-hal dalam 

demokrasi sebelum demokrasi itu sendiri, sehingga kemungkinan untuk 

mengsinkronisasi antara Islam dan demokrasi terbuka lebar dan perbedaan bisa saja 

dikesampingkan. Di antara fuqaha dan sarjana Islam yang mendukung pendapat ini 

adalah Yusuf al-Qarḍāwi dalam bukunya Min Fiqhi al-Daulah, Hasan al-Turabi dalam 

bukunya Naẓarāt fi al-Fiqhi al-Siyāsi, Syaikh Muhammad Rasyid Riḍa dalam kitabnya 

Tafsīr al-Manār, Syaikh Muhammad Abduh dalam bukunya al-‘Amāl al-Kāmilah dan 

selain mereka dengan beberapa alasan yang menjadi pijakan. 

Alasan pertama, bahwa demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Islam 

bahkan pada hakikatnya ia merupakan inti (jauhar) ajaran Islam. Dr. Yusuf al-Qardawi 

menegaskan bahwa orang yang memperhatikan inti ajaran Islam akan menemukan 

bahwa ia termasuk dalam ajaran Islam.180 Menurut Yusuf al-Qarḍāwi, hakikat dari 

demokrasi adalah bentuk dan cara praktis, seperti pemilihan dan referendum umum, 

mendukung pihak mayoritas, menerapkan sistem multi partai, memberikan hak kepada 

minoritas untuk beroposisi, menjamin kebebasan pers dan kemandirian peradilan. 

Apakah demokrasi seperti yang saya sebutkan di atas bertentangan dengan syariat 

 
180 Menurut penulis, statement Yusuf al-Qarḍāwi yang menyatakan bahwa inti dari demokrasi 

merupakan ajaran Islam itu sendiri perlu untuk ditinjau ulang. Sebab, Nampak perbedaan yang jelas 
antara kedua aturan hukum tersebut, khususnya pada dasar-dasar falsafahnya. Seluruh pakar dan ahli 
politik hari ini sepakat bahwa inti dari demokrasi adalah hukmu al-sya’bi atau siyādah al-sya’bi 
(kedaulatan rakyat), sedangkan hukum aturan Islam tegak di atas pondasi siyādah al-syar’I (kedaulatan 
hukum syariat). Atau dengan kata lain, landasan konsep Islam dalam masalah mengangkat pemimpin 
selalu dikaitkan dengan wahyu yaitu transendensi, sedangkan ide dasar dar demokrasi adalah 
kemanusiaan yaitu dari manusia untuk manusia.  
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Islam? Dari sisi mana pertentangan itu? Dan mana dalil dari al-Qur’an atau hadis yang 

mendukung dakwaan tersebut? 181 

Abdul Rahman Wahid (Gusdur) mengatakan bahwa Islam tidak mengenal 

doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk dan tata kelola negara menurutnya tidak 

memiliki aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau 

menggunakan model demokrasi, teoraksi, atau monarki. Hal yang terpenting menurut 

Gusdur adalah terpenuhinya tiga kriteria dalam negara tersebut yaitu, mengedepankan 

prinsip-prinsip permusyawaratan, ditegakkan keadilan dan adanya jaminan kebebasan 

(hurriyyah).182 

Nurcholis Madjid juga membantah pendapat para intelektual muslim yang tidak 

sepakat dengan demokrasi. Mereka yang tidak sepakat menilai bahwa demokrasi dan 

Islam adalah hal yang berbeda sehingga demokrasi merupakan hal yang asing dengan 

Islam. Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Islam dan demokrasi didasarkan pada dua 

term utama, yakni universalitas Islam dan sekularisasi. Pertama ia berpendapat bahwa 

Islam bersifat universal dalam arti lain, Islam adalah universal dan bersifat 

kemanusiaan. Ia menafsirkan universalitas Islam tidak hanya pada tataran yang 

prinsipil namun juga pada makna keluasan makna Islam yang tidak terbatas pada sekat-

sekat institusi. Dari dasar ini dan apologinya terhadap teks suci, ia menunjukkan bahwa 

Islam tidak asing terhadap demokrasi. Kedua, pandangannya didasarkan pada ide 

 
181Yusuf al-Qarḍāwi, Min Fiqhi al-Daulah fi al-Islam, terj. Syafril Halim, Fiqh Negara (Cet. I; 

Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 225.  

182 Ma’mun Murod al-Brebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais tentang 
Negara (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 155.  



92 
 

 
 

sekularisasi yakni ide pemisahan antara Islam dan politik agar tetap menjaga kesucian 

dari Islam itu sendiri. Menurutnya, agama perlu dipisahkan dengan pelaksanaan politik 

kenegaraan, karena agama tidak mengatur tata pelaksanaan suatu negara, akan tetapi 

agama dapat menjadi acuan prinsip dan sebagai pembatas dari perbuatan manusia yang 

tidak sempurna, karena kesempurnaan agama terletak pada prinsip-prinsip esensialnya, 

bukan pada bentuk formalnya, karena tata pelaksanaan demokrasi adalah urusan 

duniawi (terrestrial) dan agama secara universal melampaui urusan duniawi untuk 

menembus urusan ukhrawi (celestial).183 

Maka, pemahaman yang benar terhadap sebuah istilah hendaknya diarahkan 

pada makna yang disepakati oleh penggunanya. Jika penggunaan kalimat demokrasi 

hanya dipahami seperti yang dipahami oleh bangsa-bangsa Barat termasuk sebuah 

kekeliruan. Karena demokrasi yang dipahami dan diyakini oleh gerakan-gerakan Islam 

bukan seperti pemahaman umum yang meletakkan rakyat sebagai pembuat hukum dan 

aturan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, akan tetapi ia adalah sebuah sarana 

dalam upaya mengganti hukum dictator zalim yang berlaku dengan hukum demokrasi 

(menurut pemahaman yang benar) dan sebagai sarana pelaksanaan jaminan terhadap 

nilai-nilai keadilan dan persamaan. Menurut penulis, demokrasi di sini tidak 

bermaksud untuk memebenturkan antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan, 

karena tetaplah kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan, sebagaimana yang 

 

183 Nurcholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan Pustaka, 1987), 
h. 205. 
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diungkapkan oleh Crew Hunt,184 tetapi kedaulatan rakyat mengahadapi kekuasaan 

tirani dan diktator. 

Alasan kedua, bahwa kaidah-kaidah syura, nasehat, amar ma’ruf nahi munkar 

dan selainnya merupakan kaidah-kaidah dalam aturan politik Islam yang secara zat 

merupakan perangkat-perangkat demokrasi meskipun berbeda dalam penyebutan nama 

atau istilah. Dalam kaidah fikih, yang menjadi ukuran dan perhatian bagi sesuatu adalah 

subtansinya, bukan nama atau istilahnya. Menolah sesuatu yang subtansinya benar 

hanya karena berbeda dalam penyebutan nama dan istilah merupakan sesuatu yang 

tidak etis. Umar bin Khattab ra pernah mencela kaum Kristen dari Bani Taghlib yang 

tidak mau membayar jizyah 185 atas nama jizyah, namun mereka meninta nama lain 

yakni sedekah. Ibnu Qudāmah dalam kitabnya al-Mughni menuliskan tentang kisah 

tersebut. Umar bin Khattab menyeru mereka untuk membayar jizyah namun mereka 

mengatakan, “kami juga dari keturunan Arab, maka ambillah dari kami semisal apa 

yang kalian pungut dari sebagian kalian dengan nama sedekah”. Umar lalu 

mengatakan, mereka itu bodoh, mau menerima subtansinya namun keras menolak 

 
184 Crew Hunt, The Theory and Practice of Communism (London, 1951), h. 6.  

185 Ada beberapa pendapat di kalangan ulama dalam mendifinisakan jizyah, di antaranya 
sebagai berikut: Taqiyuddin al-Hisni dari golongan Syafi’iyyah menyatakan bahwa jizyah adalah pajak 

yang dipungut dari golongan non muslim sebagai kesediaan hidup dalam negeri Islam dengan jaminan 
keamanan bagi jiwa, harta dan kehormatannya serta jaminan mereka tidak diperangi. Menurut golongan 
Hanafiyyah dan Malikiyyah, jizyah adalah sesuatu yang diambil dari ahlu żimmah dan ia merupakan 
lafaz umum yang mencakup setiap jizyah baik yang dipungut melalui proses kemenangan perang atau 
penaklukan negara atau jizyah yang dipungut melalui akad żimmah yang diambil atas dasar keridaan. 

Golongan Hanabilah mendefinisikannya sebagai harta yang dipungut dari mereka dalam keadaan tunduk 
terhadap hukum Islam dan dipungut setiap tahun sebagai jaminan untuk tidak diperangi dan izin tinggal 
di negeri Islam. Lihat, Wazārah al-Auqaf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah Kuwait, al-Mausū’ah al-
Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 150. 
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namanya. Maka Nu’man bin Zur’ah pun menimpali, kalua begitu pungutlah dari 

mereka jizyah atas nama sedekah.186 Kesimpulan dari kisah di atas adalah Umar bin 

Khattab menggugurkan istilah tetapi tidak menggugurkan hukum atau subtansi dari 

hukum tersebut. 

Alasan ketiga, bahwa asas-asas yang diatasnya tegak sistem dan aturan 

demokrasi, sebagian besar sejalan dengan syariat Islam. Di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Asas hak memilih pemimpin.  

Umar bin Khattab pernah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh 

Imam al-Bukhari dalam kitabnya, “barangsiapa yang yang membaiat (mengangkat 

kepala negara) tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu, maka baiatnya tidak 

sah. Dan tidak ada baiat bagi orang yang membaiat dirinya sendiri dan keduanya harus 

dibunuh.187 

Ibnu Taimiyah mengatakan, Umar bin Khattab tatkala menerima wasiat dari 

Abu Bakar bisa menjadi khalifah setelahnya tatkala kaum muslimin memberikan baiat 

kepadanya. Andai ditakdirkan mereka menolak menunaikan wasiat Abu Bakar tersebut 

dan tidak memberikan baiat kepada Umar bin Khattab maka ia (Umar) tidak akan 

menjadi Amirul Mukminin.188 

 
186 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Syarḥ al-Kabīr ma’a al-Mughni, Juz XII (Beirut: Dār Kutub 

al-‘Arabi, 1983), h. 679. 

187Al-bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. IV, h. 116.  

188Ibnu Taimiyah, Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah (Riyāḍ: Jāmi’ah Imam Muhammad bin 

Su’ūd, t. th), h. 142. 
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Dalam riwayat lain disebutkan, tatkala Mu’awiyah bin Abu Sofyan ingin 

melimpahkan jabatan kepemimpinan kepada anaknya Yazid bin Mu’awiyah dan 

meminta Abdullah bin Umar untuk membaiatnya, maka Abdullah bin Umar 

mengatakan, “Aku adalah bagian dari kaum muslimin, aku masuk (ikut) pada apa yang 

kaum muslimin ikut padanya. Dan demi Allah, andaikan kaum muslimin sepakat untuk 

membaiat budak habsyi (Ethopia) maka aku akan ikut membaiatnya”.189 

2) Asas al-ibāḥah (kebolehan) atau yang lebih dikenal dengan istilah al-ḥurriyyah 

(kebebasan).  

Dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa prinsip dasar (hukum asal) dari segala 

sesuatu dari persoalan duniawi adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. 

Dalam perspektif Islam manusia bebas bergerak, berbicara, berpendapat, makan, 

minum, berjual beli dan selainnya. Kebebasan dalam medan hukum dalam artian 

memberikan kritik dan masukan terhadap kepala negara dan juga mendapat jaminan 

dalam syariat selama bukan dalam perkara-perkara yang qaṭ’i. Hal ini telah lama 

diaplikasikan dalam kehidupan Rasulullah saw dan para sahabatnya. Contohnya adalah 

kisah sahabat Hubab bin Munzir dalam perang Badar, ketika ia bertnya kepada 

Rasulullah saw saat kaum muslimin berada di posisi sumber air Badar, “Wahai 

Rasulullah, apakah ini posisi yang diilhamkan Allah swt kepadamu? Yang kita tidak 

boleh bergeser darinya? Atau merupakan pendapat pribadi engkau sebagai siasat dan 

 
189Muhammad bin Jarir Al-Ṭabari, Tārikh al-Rusul wa al-Muluk, Juz III (Cet. I; Beirut Dār 

Kutub al-Ilmiyyah, 1407 H), 248. 
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taktik perang?” Rasulullah saw menjawab, “ini adalah pendapatku sebagai siasat dan 

taktik perang”. Kemudian Hubab mengatakan, Wahai Rasulullah, ini bukanlah posisi 

yang tepat.190 Kisah ini jelas menunjukkan sebuah pendapat politik yang zahirnya 

menentang pendapat pemimpin tertinggi. 

Ali Muhammad al-Ṣalabi mengomentari kisah Hubab di atas bahwa hal itu 

merupakan sampel dari kehidupan Rasulullah saw bersama para sahabatnya, di mana 

setiap anggota masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya bahkan dalam keadaam 

genting sekalipun, tanpa dibayangi kemarahan dari pemimpin tertinggi dan ditimpa 

sesuatu yang menjadi konsekuensi dari kemarahan itu, yaitu jatuhnya reputasi pemilik 

usulan yang berbeda dengan pemimpin tertinggi atau turunnya martabat serta bahaya 

yang akan menimpanya.191 

Alasan keempat, tidak ada larangan dalam syariat untuk mengambil pemikiran, 

konsep, teori, dan alternatif amaliyyah dari kalangan non muslim yang dapat 

mendatangkan maslahat bagi kaum muslimin, selama tidak bertentangan dengan nas-

nas kaidah syar’i. Banyak riwayat yang menunjukkan hal ini dalam literatur sejarah 

Islam. Di antaranya: 

1) Rasulullah saw mengambil metode rakyat Persia dalam perang Ahzab 

(khandaq) berupa taktik menggali parit (hafr al-khandaq) atas usulan sahabat 

 
190Ibnu Hisyam, Sīrah al-Nabī Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam, Vol. III (Kairo: Maktabah al-

Khanji, t.th), 168.  

191Ali Muhammad al-Ṣalabi, al-Sīrah al-Nabawiyyah, terj. Imam Fauji, Sirah an-Nabawiyyah 
(Cet. I; Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 555.  
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Salman al-Farisi.192 Terkait peristiwa ini, Zaid bin Abdul Karim Zaidan 

berkomentar bahwa dari proyek penggalian parit kita dapat mengambil 

pelajaran bahwa boleh memanfaatkan apa yang ada pada orang non muslim 

selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah saw menerima usulan 

penggalian parit atas usulan Salman al-Farisi yang berasal dari Persia di mana 

Salman mengatakan “dulu apabila kami khawatir akan serangan pasukan 

berkuda maka kami menggali parit di sekitar kami”. Hal ini juga menandakan 

bahwa memanfaatkan ide atau konsep dari non muslim diperintahkan selama 

itu tidak bertentangan dengan Islam.193 

2) Rasulullah saw mengambil manfaat dari tawanan perang Badar dari kafir 

Quraisy untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin membaca dan menulis 

sebagi ganti tebusan mereka.194 

3) Saat berada di bukit Ṣafā, Rasulullah saw menggunakan seruan yang biasa 

diapakai oleh kaum Jahiliyyah, yakni kalimat wā ṣabāḥah (duhai pagi yang 

berbahaya) untuk mengumpulkan kaum kerabatnya. Kalimat ini biasa 

digunakan oleh Arab Jahiliyyah ketika ingin menyampaikan sebuah kabar 

penting dan bahaya yang akan menimpa mereka. Selain mengucapkan kalimat 

 
192 Ṣafiyyurraḥmān al-Mubārakfūri, al-Raḥīq al-Makhtūm (Cet. XVII; Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 

2005), h. 267. Ali Muhammad al-Ṣalabi, al-Sīrah al-Nabawiyyah, terj. Imam Fauji, Sirah an-
Nabawiyyah, h. 799. 

193 Zaid bin Abdul Karim Zaidan, Fikih Sirah (Cet. I; Jakarta: Darussunnah, 2009), h. 443.  

194Muhammad bin Yusuf al-Ṣalihi al-Syāmi, Subul al-Huda wal al-Rasyād, Juz. IV. (Cet. I; 
Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 104-105. 
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ini, sang penyeru akan melepaskan pakaiannya dan menabur pasir pada 

tubuhnya. Meskipun Rasulullah saw tidak mengikuti secara keseluruhan 

kebiaasan tersebut dengan membuka baju dan menabur pasir pada tubuhnya, 

namun beliau juga tidak meninggalkan secara keseluruhan kebiasaan kaumnya, 

karena kalimat wa ṣabāḥah adalah kalimat yang tidak bertentangan dengan 

syariat Islam sedangkan bertelanjang di depan orang banyak adalah hal yang 

dilarang.195 Artinya, ukuran dalam mengambil apa yang baik dan bisa 

mendatangkan manfaat pada orang non muslim haruslah dengan cara seperti 

yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam kisah di atas, dan tidak boleh 

mengambil sikap tertutup sama sekali terhadap budaya orang lain dan tidak pula 

terbuka dan mengambil seluruhnya kendati bertentangan dengan syariat. 

4) Khalifah Umar bin Khattab juga mengadopsi dari konsep Persia dan Romawi 

dalam dasar-dasar aturan administrasi negara Islam dengan membuat al-

dawāwīn.196  

Seluruh contoh-contoh yang disebutkan di atas, menurut penulis tercakup 

dalam satu hadis Rasulullah saw yang berbunyi: 

 
195 Zaid bin Abdul Karim Zaidan, Fikih Sirah, h. 148. 

196 Ibnu al-Aṡīr, al-Nihāyah fī Gharīb al-Aṡar, Juz. II (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1979), 
h. 371.  
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 جَ رَ خَ فَ   لَ , قاَ حَ لُ صَ ا لَ وْ لُ عَ فْ ت َ   لَْ   وْ : لَ الَ قَ ف َ   نَ وْ قِِحُ يُ لَ   مٍ وْ قَ بِ   ره مَ   مَ له سَ وَ   هِ يْ لَ عَ   ى اللهُ له صَ   بِه النه   نه أَ   سٍ نَ أَ   نْ عَ 

 197.  مْ اكُ يَ ن ْ دُ  رِ وْ مُ بُِِ  مُ لَ عْ أَ  مْ تُ ن ْ : أَ الَ ا قَ ذَ ذا وكَ كَ   تَ لْ ا: ق ُ وْ الُ ؟ قَ مْ كُ لِ خْ نَ ا لِ مَ  الَ قَ ف َ  مْ بُِِ  ره مَ ا فَ صا شِيْ 

Artinya:  

Dari Anas ra, bahwasannya Rasulullah saw berjalan melewati suatu kaum yang 
sedang melakukan penyerbukan kurma, Beliau lalu bersabda: andai kalian tidak 
melakukan penyerbukan kurma niscaya kurma itu menjadi baik. Anas berkata, 
ternyata kurma itu menghasilkan kurma yang jelek. Suatu ketika Rasulullah 
saw kembali melewati kebun itu dan bertanya. Ada apa dengan kurma kalian? 
Mereka berkata, anda dulu pernah berkata begini dan begini. Beliaupun 
bersabda, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. (H.R. Muslim) 
 
Jadi, boleh saja kita mengambil sesuatu dari sitem demokrasi, di samping itu 

tetap boleh dan memiliki hak untuk mengadakan perubahan, menambah dan 

sebagainya, dengan artian tidak menelan mentah-mentah pijakan falsafah dari sistem 

demokrasi tersebut yang mungkin saja mengandung unsur-unsur yang diharamkan. 

Terlebih menurut penulis, sistem demokrasi merupakan aturan yang sifatnya fleksibel, 

bisa disesuaikan dengan aturan dan budaya masyarakat yang menggunakannya, seperti 

di Indonesia yang dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila. 

Syarafuddin H.Z. mengatakan bahwa demokrasi merupakan konsep yang masih 

dan sedang dalam pencarian bentuknya. Hal ini terkait karena tidak adanya konsep 

baku mengenai demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak sama diterapkan oleh negara-

negara manapun di dunia ini. Hal itu disebabkan karena adanya factor sosial, politik, 

kultural, ekonomi, masing-masing negara. Tidak dapat dilupakan pula adanya peranan 

 
197Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisāburī, Ṣaḥih Muslim (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 114. 
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actor-aktor intelektual maupun politik yang merumuskan demokrasi dengan 

menyesuaikan factor-faktor yang telah disebut di atas. Maka dari itu, tidak benar 

anggapan bahwasannya demokrasi adalah murni produk dari Barat. Penafsiran konsep 

ini terbuka untuk digunakan sebagai salah satu cara suatu masyarakat atau negara untuk 

menjalankan dan menentukan kebijakan bagi negaranya masing-masing.198 Statement 

ini menguatkan pendapat penulis bahwa sistem demokrasi merupakan aturan yang 

sifatnya masih fleksibel, bisa disesuaikan dengan aturan dan budaya masyarakat yang 

menggunakannya. 

Alasan kelima, bahwa dalam wilayah aturan-aturan hukum politik dalam Islam 

dicakup penetapannya melalui kaidah-kaidah umum dan dasar-dasar yang sifatnya 

kulliyyah (global), bukan melalui aturan yang sifatnya juz’iyyah (terperinci). Bukti 

penguat dari pernyataan ini adalah sejarah perjalanan al-khulafa’ al-rāsyidīn yang 

memegang kekusasaan tertinggi di masanya melalui beragam metode yang berbeda dan 

tidak membatasi dengan satu metode tertentu dalam mengangkat kepala negara.199 

Tidak adanya detail aturan yang sifatnya mengikat dalam hal tersebut, menurut 

penulis menjadi tanda bahwa hal itu kembali pada ijtihad umat yang menentukan 

rincian-rincian dan perangkat-perangkat yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan 

yang diinginkan oleh syariat dan umat Islam boleh mengadopsi dari kaum non muslim 

selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak adanya ketetapan satu metode yang 

 
198 Syarafuddin H.Z, “Menteologikan Demokrasi: Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Islam 

dan Demokrasi”. Ishraqi, Vol. 10 No.1 Juni 2012. H. 51.  

199Aṭiyah ‘Adlan, al-Aḥkām al-Syar’iyyah fi al-Nawāzil al-Siyāsah, h. 170.  
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permanen dalam proses mencapai puncak kepemimpinan termasuk dalam kategori 

maḥāsin al-islām (kebaikan syariat Islam), dan bukan merupakan suatu kekurangan, 

sebab metode bisa saja berubah karena perubahan zaman dan tempat. Kenyataan ini 

tentunya bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi didasari tujuan yang agung dan mulia, 

yakni memberikan kemaslahatan berupa kemudahan agar manusia dapat memilih 

pemimpin mereka berdasarkan metode-metode yang sejalan dengan tuntutan zaman 

selama tidak keluar dari batas syariat, dan bisa jadi, hikmah mengapa Rasulullah saw 

tidak meninggalkan pesan atau wasiat tentang pengganti kepemimpinan setelahnya dan 

juga tidak memberikan sabda dalam hadisnya tentang metode pengangkatan pemimpin 

yang permanen merupakan suatu isyarat bahwa yang berhak mengangkat dan memilih 

pemimpin setelah beliau adalah rakyat. 

Oleh karenanya, dalam menerapkan demokrasi harus diarahkan bahwa ia hanya 

merupakan wasilah atau sarana yang mudah dan terarah demi mewujudkan maksud-

maksud syariat (maqāṣid al-syarī’ah) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

dengannya dapat menegakkan dakwah kepada Allah swt. Apapun yang dikatakan 

manusia tentang kebobrokan sistem demokrasi, maka sesungguhnya kebaikan-

kebaikan yang terdapa di dalamnya juga masih banyak dibandingkan dengan 

keburukannya. Makah al tersebut dapat dikategorikan sebagai perkara yang mendesak 

untuk meningkatkan kemuliaan hidup dan kehidupan.200 

 
200 Khalid Muhammad Khalid, al-Dimuqrāṭiyyah Abadan (Cet. I; Mesir: Maktabah Wahbah, t. 

th), h. 192.  
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Uraian beberapa pandangan ulama di atas, baik mereka yang membolehkan 

demokrasi secara mutlak atau sebaliknya, penulis melihat bahwa di dalam sistem syura 

sekalipun sebenarnya terdapat praktek demokrasi meskipun dalam bentuk yang tidak 

langsung. Dalam syura, dikenal suatu lembaga yang bernama AHWA (ahlu al-ḥalli wa 

al-‘aqdi) yang kemudian berfungsi memilih dan mengangkat imam atau kepala negara. 

Pertanyaannya adalah, siapa yang memilih AHWA? Maka jawabannya adalah 

pemimpin sebelumnya dengan berdasarkan usulan atau masukan-masukan dari 

berbagai kalangan dan tokoh masyarakat yang memberikan rekomendasi kepada 

pemimpin tersebut untuk menunjuk AHWA. Atau yang kedua adalah kumpulan orang-

orang kepercayaan umat atau ulama yang memilih anggota AHWA untuk menjalankan 

fungsinya. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya telah terjadi praktek demokrasi 

secara tidak langsung dalam sistem syura itu sendiri. Jika demokrasi secara tidak 

langsung dalam memilih AHWA diperkenankan dan dilegalkan dalam Islam, maka 

tentu jika masyarakat atau umat terlibat secara langsung dalam memilih calon 

pemimpin yang akan memimpin dan mengatur urusan mereka lebih pantas untuk 

dilegalkan. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP SISTEM SYURA DAN DEMOKRASI  

 

A. Relevansi Syura dan Demokrasi terhadap al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

Aspek terpenting yang membuat syariat Islam dapat diterima di berbagai 

belahan dunia adalah tujuan dari syariat itu sendiri yang mengutamakan keadilan dan 

kemaslahatan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan ini merupakan keinginan fitrah dan 

hak asasi manusia, yang mana keduanya merupakan landasan atau rujukan utama 

dalam penetapan hukum dan pemutusan perkara oleh para pakar fikih Islam. Kedua 

prinsip ini bukanlah berasal dari rekayasa para ahli fikih melainkan bersumber dari inti 

ajaran Islam itu sendiri yang bersumber dari wahyu Ilahi.201 

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa asas 

syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Subtansi syariat adalah 

keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah. Ringkasnya, produk hukum yang tidak 

mampu memberikan keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah di dalamnya, maka 

bukanlah syariat.202 

Dalam kehidupan bernegara, kehadiran sosok pemimpin atau kepala negara 

yang adil, amanah, dan memberikan banyak kemaslahatan kepada rakyatnya 

 

201Qur’an Surah al-Naḥl: 90 dan Surah al-Baqarah: 185. Lihat, Kementrian AgamaRI, Mushaf 
Al-Quran Terjemah, h. 278 dan 27. Dan lihat, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Ismā’īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ 
al-Bukhārī , h. 25. 

202Syamsu al-Dīn Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Abī Bakr ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lām 

al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Vol. III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), h. 3.  
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merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh umat Islam. Oleh karena itu, Islam 

memberikan tuntunan berupa musyawarah (syura) yang dilakukan oleh para tokoh 

terbaik suatu kaum (khiyār al-ummah) atau kelompok untuk memilih yang terbaik di 

antara yang baik. Meskipun hukum mengangkat kepala negara adalah wajib menurut 

ijma’ ulama berdasarkan nas-nas yang ada, namun syariat Islam tidak membatasi suatu 

metode atau sistem khusus dalam mengangkat kepala negara. Hal itu, bukan 

menandakan ketidaksempurnaan ajaran Islam, namun justru merupakan suatu 

kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambaNya yang hidup di zaman 

dan tempat yang berbeda untuk dapat menentukan dan memilih pemimpin yang 

diyakini dapat mendatangkan kemaslahatan yang besar kepada mereka. Karena tidak 

adanya dalil yang secara khusus menunjukkan suatu metode atau sistem dalam 

pengangkatan kepala negara dan juga tidak ditemukan dalil yang melarangnya dalam 

fikih Islam, maka hal tersebut dikembalikan kepada dalil kemaslahatan yang bersifat 

universal atau disebut dengan al-maṣlaḥah al-mursalah. 

Syura yang merupakan produk asli dari syariat Islam itu sendiri tentu diyakini 

dapat memberikan kemaslahatan yang besar jika diaplikasikan sesuai rambu-rambu 

yang ditetapkan dalam hal pengangkatan dan pemilihan kepala negara. Namun hal itu 

tidak berarti bahwa Islam menolak sistem atau metode yang ada di luar Islam dalam 

hal pengangkatan kepala negara. Ringkasnya, sistem atau metode apapun, termasuk 

sistem demokrasi jika diyakini dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan kepada 

umat serta dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu syariat maka hal tersebut dapat 
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diterima, karena kedua hal tersebut, yaitu keadilan dan kemaslahatan merupakan tujuan 

dari syariat Islam. 

 

B. Persamaan dan Perbedaan Sistem Syura dan Demokrasi 

Meskipun sistem syura dan demokrasi terlahir dari latar belakang yang berbeda, 

namun sebagai suatu sistem atau metode dalam mengangkat kepala negara, keduanya 

juga memiliki titik temu. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan dalam dua sistem 

dalam pengangkatan kepala negara yaitu sistem syura dan demokarsi yang dianalisis 

oleh penulis dari bebarapa literatur: 

1. Persamaan Syura dan Demokrasi 

a. Jaminan Kebebasan Berpendapat 

Persamaan antara syura dan demokrasi terletak dari adanya kesempatan yang 

diberikan dalam menyampaikan pendapat. peluang menyampaikan dalam syura dapat 

dilihat dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah saw. Di mana Rasulullah saw 

dikenal sebagai orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau 

bermusyawarah dengan para sahabat di perang badar, perang uhud dan di perang 

khandak. Bahkan beliau mengalah dan mengambil pendapat para pemuda untuk 

membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan 

bebas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Ḥākim dari sahabat Ali 

bin Abi Talib, Rasulullah saw bersabda: 
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ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: »لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْ  لِفًا أَحَدًا عَنْ عَلِي ٍّ رَضِيَ اللَّه

 203مِنْ غَيِْْ مَشُورَةٍّ لََسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أمُِ  عَبْدٍّ«

Artinya: 

Dari Ali ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Seandainya aku mengangkat 
seseorang pemimpin tanpa bermusyawarah maka aku akan mengangkat Ibnu 
Ummi ‘Abd (Abdullah bin Mas’ud). 
 
Rasulullah saw yang ma’ṣūm atau terbebas dari kesalahan dan dikawal oleh 

wahyu ilahi tidak memutuskan suatu perkara tanpa bermusyawarah kepada para 

sahabatnya dan hal itu terus berulang di masa beliau.204 

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa syura menjadikan kedudukan antara 

pemimpin dan rakyat menjadi setara. Tidak ada pihak yang boleh merasa lebih dari 

pihak yang lain. Apabila pemimpin Negara boleh kapan saja menyatakan pendapatnya 

dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula dengan rakyat atau wakil-

wakil rakyat.205 

Dalam Negara yang menjunjung tinggi demokrasi pun menjadikan kesempatan 

berpendapat dibuka seluas-luasnya sebagai awal dalam mengambil kebijakan. 

Pemimpin dalam Negara demokrasi dalam mengambil sebuah kebijakan harus 

melibatkan setiap elemen dalam Negara dan memberikan kesempatan kepada setiap 

 
203  Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Ḥakim al-Naisābury, al-Mustadrak ‘alā al-

Ṣahīḥain, Juz III (Cet. II: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h.  359. 

204 Abdul Hamid Ismail al-Anṣāri, Al-Syura wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrātiyyah, h. 76. 

205 Ali Hasjmy, dimana Letaknya Negara Islam (Cet. I; Singpura: Pustaka Nasional, 1970), h. 
83 
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elemen tersebut menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebijakan yang akan 

diambil. 

Sebagaimana yang diungkan oleh Robert A. Dahl, bahwa demokrasi 

memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk: 

1) Partisipasi yang aktif; 

2) Persamaan dalam memberikan suara; 

3) Mendapatkan pemahaman yang jernih; 

4) Melakukan pengawasan akhir terhadap agenda; 

5) Pencakupan orang dewasa.206 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik 

kesamaan antara syura dan demokrasi adalah keduanya sama-sama memberikan 

peluang kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang untuk menyampaikan suara 

dalam memilih pemimpinnya.  

b. Menolak Tirani 

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa dalam syura dikenal 

istilah aḥlu al-ḥalli wa al-aqdi yang berfungsi untuk memilah dan memilih pemimpin 

yang dapat memberi maslahat kepada rakyatnya. Sebagaimana dicontohkan dalam 

sejarah pengangkatan Usamah bin Zaid yang masih berumur 17 tahun sebagai 

panglima dalam perang Mut’ah, padahal di dalam pasukan tersebut terdapat banyak 

 
206 Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 53. 



108 
 

 

sahabat senior dan memiliki keutamaan lebih besar.207 Hal ini merupakan salah satu 

petunjuk dari Rasulullah saw dalam hal pemberian kekuasaan kepada yang lebih 

mendatangkan manfaat. Hal ini bukan berarti bahwa ketika pasukan perang dipimpin 

oleh sahabat yang lain akan menimbulkan mudharat. Yang ingin penulis tekankan 

adalah frasa “memberi manfaat/ maslahat”. Artinya bahwa dalam hal kepemimpinan, 

Islam menolak kekuasaan yang sewenang-wenang, yang tentunya hanya bisa 

memberikan penderitaan dan mudharat kepada rakyat. 

Demikian pula dengan demokrasi yang dalam sejarahnya lahir untuk 

menentang tirani kekuasaan yang terjadi dari kolaborasi antara bangsawan dan gereja. 

Demokrasi abad pertengahan ini, melahirkan Magna Charta. Sebuah piagam perjanjian 

dengan dua prinsip utama: 

1) Kekuasaan raja harus dibatasi; 

2) Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting dari kedaulatan raja. 

c. Menerima Pluralisme 

Pluralism secara etimologi terdiri dari dua kata yakni plural artinya banyak ata 

jamak208 dan isme artinya aliran atau paham. Kata plural berasal dari Bahasa Inggris, 

plural antonym dari kata singular. Secara generic ia berarti kejamakan atau 

kemajemukan. Dengan perkartaan lain ia adalah kondisi obyektif dalam suatu 

 
207Ibnu al-Qayyīm al-Jauziyah, I’lām al-Muwaqqi’in (t. t: Lebanon, t. th), h. 107. 

208 Jhon. M.Chol dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. viii; Jakarta: Gramdia, 1980), h. 
41-43. 
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masyarakat yang terdapat di dalamnya sejumlah kelompok saling berbeda baik secara 

ekonomi, ideologi keimanan maupun latar belakang etnis. 

Secara filosofis, pluralism adalah sikap keagamaan dan kesadara terhadap 

kenyataan adanya kemajemukan sebagai sebuah keniscayaan sekaligus ikut serta 

secara aktif memberikan makna signifikansi dalam konteks pembinaan dan perwujudan 

kehidupan berbangsa kea rah manusiawi yang bermartabat. Alwi Shihab memberikan 

pengertian pluralism sebagai berikut: 

1) Pluralism tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya 

kemajemukan. namun yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif 

terhadap kemajemukan tersebut. 

2) Pluralism harus dibedakan kompolitaslisme yang hanya hidup berdampingan, 

tidak ada hubungan keakraban khususnya hubungan religious; 

3) Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme yang tidak 

mengakui adanya suatu kebenaran yang berasal dari suatu agama. Relativisme 

tidak mau menerima suatu kebenaran universal yang berlaku antara smeua dan 

sepanjang masa; 

4) Pluralisme agama bukan sinkretisisme, yakni menciptakan suatu negara baru 

dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari 

beberapa agama untuk dijadikan integral dari agama baru tersebut.209  

 
209 Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Cet. V; Bandung: 

Mizan, 1999), h. 41-43. 
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Dalam urusan kenegaraan maupun sosial syura menerima pluralisme. Hal ini 

dibuktikan dengan praktek Rasulullah ketika mengusung piagam Madinah. Dimana 

notabene Madinah dihuni oleh orang-orang dengan berbagai macam lata belakang. 

Demikian halnya demokrasi pun menerima pluralisme dalam hal kenegaraan dan hal 

sosial lainnya. Sebagai percontohan di Indonesia pada awal pembentukan negara 

melibatkan semua elemen masyarakat dengan berbagai latar balakang yang berbeda, 

termasuk latar belakang agama yang berbeda.   

Beberapa hal di atas juga diungkapkan oleh Syaikh Abdul Hamid al-Jum’ah 

terkait persamaan syura dan demokrasi dalam risalahnya al-Aḥzab fi al-Islām, di 

antaranya: 

1) Baik syura maupun demokrasi sama-sama menolak secara mutlak bentuk kekuasaan 

diktator, dan teoraksi (menurut pemahaman barat).210 

2) Keduanya, sama dalam hal pencalonan kepala negara dan proses pemilihannya yang 

berasal dari rakyat. 

 
210Teori Teoraksi (kedaulatan Tuhan) dalam sistem syura (Islam) berbeda dengan teoraksi yang 

dikenal di dunia barat. Walaupun teori teoraksi tentang kekuasaan mengatakan bahwa raja yang 
memerintah itu adalah berkat karunia dan pilihan Tuhan, tetapi bagaimana mempergunakan kekuasaan 
yang diterima Tuhan itu tidak ada penjelasan selanjutnya. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan yang 
bisa dipedomani dalam mengatur kekusaan raja tersebut, hingga melahirkan kesewenang-wenangan raja 
beserta birokrasi-birokrasi agama terhadap rakyat, seperti yang terjadi di Eropa di abad pertengahan. Hal 
ini berbeda jauh dengan pengertian kedaulatan Tuhan dalam syura. Kekuasaan yang diberikan kepada 
penguasa ditentukan cara penggunaannya dan dibatasi dengan aturan-aturan yang diberikan Tuhan 
secara jelas dan gambling. Bahkan dalam penerapan idealnya harus mengikuti pola yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah saw serta para sahabatnya yang kesemuanya tertuang di dalam al-Qur’an, 

hadis, Ijma dan qiyas. Lihat Abdul Qadir Djaelani, Sekitar Pemikiran Politik Islam (Cet. I; Jakarta: 
Penerbit Media Da’wah, 1994), h. 84-87.  
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3) Kebolehan berbilangnya dalam partai-partai. Kendati dala syura harus sesuai 

dengan aturan syariat, sedangkan demokrasi berjalan sesuai dengan aturannya 

sendiri. 

4) Hak bagi rakyat untuk memilih dan menentukan wakil mereka untuk meyalurkan 

aspirasi. 

5) Keduanya sama-sama tidak mengakui perkara-perkara yang dapat mendatangkan 

fitnah bagi negara atau revolusi dengan cara-cara yang tidak benar. 

6) Adanya keterlibatan antara penguasa dan rakyat dalam persoalan pengawasan 

hukum dan jalannya pemerintahan.211 

2. Perbedaan Syura dan Demokrasi 

a. Demokrasi dan Syura dari Unsur Kebahasaan 

Dari sisi istilah bahasa penulis melihat bahawa menurut pengertian bahasa arab, 

syura (musyawarah) adalah maṣdar (kata-dasar) dari kata syāwara-yusyāwiru- 

Syauran secara bahasa memiliki banyak makna diantaranya adalah mengeluarkan 

madu dari sarang lebah (istikhrâj al-‘asl min qurṣ al-syama); memeriksa tubuh hamba 

sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian (tafahhuṣ badan al-âmah 

wa al-dâbbah ‘inda al-syirâ); menampakkan diri dalam medan perang (isti’râḍ al-nafs 

fi maydan al-qitâl); dan sebagainya. 

Sedangkan demokrasi secara etimologis berarti pemerintahan (demos) dan 

rakyat (kratos) yaitu pemerintahan rakyat, yaitu menyangkut seluruh aspek, politik, 

 
211Abdul Hamid al-Jum’ah, al-Aḥzab fi al-Islām (tesis) h. 34-37. Dapat dilihat di www.al-

waqfeyah.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2020 M.  

http://www.al-waqfeyah.com/
http://www.al-waqfeyah.com/
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gender, agama, ras hak sosial dan lain sebagainya. Jadi demokrasi merupakan suatu 

sistem pemerintahan yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan suatu negara 

terutama dalam sistem pemerintahan, karena prinsip demokrasi sendiri lebih 

menekankan kepada memberikan kebebasan kepada setiap anggotanya untuk 

mengeluarkan pendapat dalam mengambil sebuah keputusan dalam memecahkan suatu 

permasalahan.212 

b. Demokrasi dan Syura Dari Unsur Histori 

Sejarah mencatat bahwa demokrasi pertama kali muncul pada zaman kerajaan 

kota Athena pada masa Yunani kuno, yang mana memiliki jumlah penduduk yang 

hanya ratusan. Pada zaman ini setiap keputusan yang akan dibuat akan ditanyakan 

terlebih dahulu kepada rakyat kerajaan kota tersebut dengan cara mengumpulkan 

mereka di pusat kota Athena.213 

Sedangkan dalam syura sejarahnya pada waktu itu para pemuka suku atau kota 

Mekkah menjalankan urusan bersama melalui permusyawarahan. “institusi inilah yang 

kemudian didemokrasikan oleh Al-qur‟an, yang menggunakn istilah syura. Dalam 

sirah Nabawiyah (sejarah Nabi), kita dapati bagaimana Rasulullah saw bermusyawarah 

dengan para sahabatnya. Ketika hendak berhijrah ke Madinah, beliau kumpulkan 

sahabat-sahabat utama untuk bermusyawarah guna membicarakan strategi penting 

 

212 Taranggono, Eko., 2002. “Islam dan Demokrasi,Upaya Mencari Titik Temu”, Jurnal Al-
Afkar, Edisi VI, Tahun ke-5. 

213 M. Syafi‟i Anwar, Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), 
hlm.222-227 
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perjalanan hijrah. Hasilnya adalah pembagian tugas dari masing-masing sahabat. 

Disamping itu, pada saat hendak berperang, beliau juga bermusyawarah dalam 

mengatur strategi perang sehingga para sahabat bisa menyampaikan usul dan saran, 

bahkan bila usul dan saran itu memang bagus, hal itu bisa menjadi keputusan yang 

disepakati, itulah yang terjadi pada perang Khandak atau perang Ahzab, dan juga Allah 

swt memerintahkan Rasul-Nya untuk memutuskan perkara dengan apa yang Allah 

SWT turunkan berupa syariat.214 

Syura tidak lahir dari akidah (falsafah) sekularisme, melainkan lahir dari akidah 

Islam yaitu wahyu ilahi. Syura adalah hukum syariat yang dilaksanakan sebagai bagian 

dari perintah Allah swt. Sebaliknya, demokrasi lahir dari rahim ide sekularisme yang 

biasa dikatakan kufur. Sebab, setelah terjadi sekularisasi, yakni setelah agama 

dipisahkan dari kehidupan sehingga agama tidak lagi mengatur urusan kehidupan 

manusia seperti politik, dengan sendirinya manusia itu sendirilah yang membuat aturan 

hidupnya. Inilah asal-usul ideologis lahirnya demokrasi di negara-negara Eropa pasca 

abad pertengahan (V-XV M), setelah sebelumnya masyarakat Eropa ditindas oleh 

kolaborasi antara raja/kaisar dengan para agamawan Katolik yang korup dan 

manipulative.215 

c. Unsur Sumber Hukum  

 
214 M. Syafi‟i Anwar, Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), h.2 

215 Taufik Muhammad Asy-Syawi,Penerjemah, Djamaludin Z.S,”Fiqhusy-Syura Wal-
Istisyarat; Syura Bukan Demokrasi” , (Jakarta : Gema INSANI PRESS, 1997) h. 79 
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Syura berlandaskan Al-Qur’andan Sunnah sedangkan demokrasi berdasarkan 

suara terbanyak. Kekuasaan dan kedaulatan menurut demokrasi berada di tangan 

rakyat, sedangkan dalam syura, kedaulatan berada atau milik syariat (Allah swt) dan 

kekuasaan diserahkan kepada rakyat. Perbedaan lain antara syura dan demokrasi 

adalah dari sisi sumbernya, syura adalah aturan Ilahi sedangkan demokrasi merupakan 

aturan orang-orang banyak, syura dipandang sebagai bagian dari agama, sedangkan 

demokrasi adalah aturan sendiri.  

Di dalam syura ada orang-orang berakal dari kalangan ulama ahli fikih dan 

orang-orang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dan pengetahuan, merekalah 

yang mempunyai kapabilitas menentukan hukum yang disodorkan kepada mereka 

dengan syariat Islam, sedangkan demokrasi meliputi orang-orang yang di dalamnya 

dari seluruh rakyat sampai yang awam bahkan kafir sekalipun. Dalam demokrasi 

semua orang sama posisinya, orang alim dan bertakwa pun sama dengan pelacur, orang 

shalih sama dengan orang bejat dan sebagainya, sedangkan dalam syura semuanya itu 

diposisikan secara proporsional. Dalam hal kebebasan yang dianut dalam sistem 

demokrasi tidak terbatas melainkan jika mengganggu kebebasan orang lain, sedangkan 

dalam syura, kebebasan tidak boleh keluar dari batas norma-norma yang diatur dalam 

syariat Islam serta akhlak yang Islami. 

d. Wilayah Kajian 

Kemudian juga harus melihat dari segi wilayah kajiannya, syura yang dipahami 

banyak membahas mengenai wilayah kajian tentang keagamaan baik dari segi 

penetapan hukum maupun mencari solusi keagamaan dan sosial. Sedangkan demokrasi 
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lebih menekankan pada kenegaraan dan kemasyarakatan, kadang dalam demokrasi 

terdapat unsur-unsur politik yang biasa mempengaruhi hasil dari musyawarah tersebut.  

e.Unsur Prinsip 

1) Prinsip-Prinsip Syura 

Bila dilihat dari perjalanan sejarah politik Islam, praktik syura berkembang 

seiring dengan berkembangnya zaman, mulai dari bentuk dan mekanismenya atau 

teknisnya. Teknisnya dapat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Pada masa 

Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah mengajak bermusyawarah kaum muslimin 

mengenai persoalan-persoalan yang tidak diberikan jawabannya oleh wahyu Allah swt 

dan mengambil pendapat orang-orang yang lebih paham mengenai urusan duniawi, 

misalnya tentang taktik dan strategi dalam perang.  Nabi Muhammad saw 

mendengarkan pendapat-pendapat sahabat ketika terjadi perang Badar,216 Perang 

Uhud,217 perang Khandaq (perang parit),218 juga menggunakan pendapat sahabat 

mengenai tawanan perang. Langkah Nabi ini juga diikuti oleh para Khilafah pada masa 

Khulafaur Rasyidin, dengan mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah dalam 

memutuskan persoalan-persoalan mengenai kepentingan sosial masyarakat di masing-

masing pada masa pemerintahannya. 

 
216 Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadhan 2 Hijriah. Perang 

Badar merupakan pertempuran antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 313 orang menghadapi 
pasukan Quraisy dari Mekkah yang berjumlah 1000 orang. 

217 Perang Uhud terjadi pada tanggal 22 Maret 625 M atau 7 Syawal 3 Hijriah antara kaum 
muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi di bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi. 

218Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. 
Perang Khandaq juga dikenal sebagai pertempuran pertempuran Al-Azhab, pertempuran konfederasi 
dan pengepungan Madinah. 
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Khalifah Abu Bakar pada masa pemerintahannya dimana kurang lebih selama 

dua tahun tujuh bulan selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu 

permasalahan, bila jawaban dari permasalahan itu tidak ditemukan dalam Al-

Qur’anatau Sunnah Nabi Muhammad saw, yang harus dihadapinya pada masa awal 

pemerintahan baik dari dalam negeri maupun tantangan dari luar negeri. Seperti, pada 

musyawarah mengenai pembangkang zakat, musyawarah mengenai pengumpulan Al-

Quran, musyawarah tentang ketentuan waris, musyawarah mengenai nabi-nabi palsu 

dan pemberontakan orang-orang murtad. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, 

keseluruhan dibawa ke sidang musyawarah yang diikuti oleh kedua kelompok muslim, 

Anshar dan Muhajirin. Bila diamati dalam peristiwa-peristiwa musyawarah pada masa 

Khalifah Abu Bakar, ada beberapa orang tertentu yang memberikan pendapat atau 

diminta pendapatnya dan pandangan mereka oleh Khalifah Abu Bakar. Secara umum, 

peserta musyawarah adalah para sahabat besar di masa Nabi Muhammad SAW, seperti 

Umar bin Khatab, Ali ibn Abu Thalib, Said ibn Zaid, Usaid ibn Hudair, Muadz ibn 

Jabal, Usman ibn Affan, Abd Rahman ibn Auf dan Thalhah. 

Pada masa Khalifah Abu Bakar ini jugalah ide ahlu al-halli wa al-aqdi (peserta 

dalam syura) tumbuh. Dapat dikatakan bahwa Abu Bakar sebagai orang pertama yang 

meletakan dasar ide tersebut dalam perkembangan lembaga kenegaraan dalam Islam. 

Kelebihan dan kemampuan mereka dapat dikategorikan ke dalam golongan orang-

orang yang berpandangan luas atau disebut ahl al-ra’yi atau ahli hukum yang disebut 

sebagai al-faqih. Pada masa itu juga, Khalifah Abu Bakar menggunakan dua metode 

dalam musyawarah, yaitu pertama, ia melontarkan masalah yang ia hadapi, kemudian 
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menanyakan kepada para sahabat, apakah persoalan tersebut telah ada di dalam kitab 

suci Al-Qur’an atau telah disinggung oleh Nabi Muhammad saw sebelumnya. Kalau 

telah ada pada riwayat Nabi sebelumnya, maka keputusan diambil berdasarkan riwayat 

tersebut. Kedua, Khalifah Abu Bakar memberikan kesempatan kepada para sahabat 

untuk mengemukakan pendapat tentang masalah yang ia hadapi dengan penuh 

kebebasan. Apabila dalam sidang musyawarah ini mencapai suatu kesepakatan, maka 

disebut sebagai hasil ‘ijma219 sahabat yaitu keputusan diambil dengan suara bulat. 

Semangat syura pada masa Khalifah Abu Bakar, juga diteruskan oleh Khalifah 

selanjutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khatab pada masa pemerintahannya. Khalifah 

Umar juga membentuk lembaga musyawarah dimana segala sesuatu hasil keputusan 

diambil dari lembaga ini. Majelis musyawarah ini beranggotakan para sahabat besar 

Muhajirin dan Ashar, yang dikenal dengan para qurra. Mereka terdiri dari orang-orang 

yang suka berperang, praktisi hukum, dan kelompok politik yang mempunyai 

kepentingan umum. Mereka berasal dari berbagai suku Arab. Kegiatan musyawarah 

dalam lembaga permusyawaratan ini terdiri dari sidang umum, sidang khusus dan 

sidang terbatas. Sidang umum selain pertemuan di musim haji, juga pertemuan bagi 

khalayak umum di kota Madinah. Sidang khusus adalah sidang yang diadakan setelah 

sidang umum dengan anggota tetap majelis mengenai permasalahan yang telah dibahas 

pada sidang umum namun Khalifah belum dapat memutuskannya. Sedangkan sidang 

 
219 Ijma diartikan sebagai kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam 

agama berdasarkan Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara tertentu. 
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terbatas adalah hanya dilakukan bila ada suatu permasalahan yang dihadapkan kepada 

Khalifah. Dimana permasalahan tersebut sebenarnya bisa saja Khalifah memutuskan 

sendiri tanpa bermusyawarah, tetapi ia masih tetap melaksanakan musyawarah dengan 

sahabat meski dalam jumlah yang terbatas.220  

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, aktifitas musyawarah 

lebih terlihat meningkat dibandingkan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyaknya 

permasalahan yang harus dihadapi disamping Islam yang semakin berkembang. 

Dengan musyawarah, Khalifah Umar membuat beberapa peraturan baru, seperti 

pembinaan pemerintahan dengan mendirikan kantor-kantor, meletakan dasar peradilan 

dan administrasi, membuat bait al-mal221, mengatur jaringan pos dan menempatkan 

pasukan-pasukan di daerah perbatasan.  

Pada masa pemerintahan Khalifah selanjutnya, yaitu Utsman bin Affan, 

aktifitas musyawarah menurun dibandingkan pada masa khalifah sebelumnya, baik 

dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dari segi kualitas, musyawarah yang 

dilaksanakan Khalifah Utsman lebih berorientasi kepada kepentingan status quo 

daripada kepentingan umat, dimana pada awal masa pemerintahan Khalifah Utsman 

sudah menghadapi beberapa peristiwa sehingga tidak mampu mempertahankan 

kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya. Dari segi kuantitas, Khalifah Utsman tidak 

 
220 Ahmad Amin, Fajr al-Islam, (t. Cet; Kairo: Maktabah al Nadlah al Misriyah, 1975), h.239. 

221 Baiat al-mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani 
segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. 
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banyak mengadakan musyawarah dalam berbagai bidang misalnya keagamaan.222 Hal 

yang sama juga berlaku pada khalifah selanjutnya, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. 

Kegiatan musyawarah pada masa pemerintahan Khalifah Ali juga dinilai sangat 

kurang, dikatakan karena selama lima tahun pemerintahannya, negara dalam kondisi 

yang tidak stabil. 

Seperti yang telah dijelaskan mengenai sejarah syura diatas, dapatlah dikatakan 

bahwa syura dalam suatu pemerintahan merupakan suatu prinsip yang konstitusional 

dan merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin dalam pemerintahan Islam. Islam 

telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-

Qur'an, ia menjadikannya suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, 

masyarakat dan negara dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia 

disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keIslaman dan 

keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya. Dalam masyarakat muslim 

seorang penguasa dalam melaksanakan tugas kenegaraan harus berkonsultasi dengan 

para ulama, orang- orang yang berpengalaman, dan membentuk majelis syura, yang 

tugasnya mempelajari, meneliti, dan menyampaikan pendapat dalam hal-hal yang 

dibolehkan berijtihad223 oleh syari'at. 

Terdapat beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan syura, yang mana hak 

 
 

 

223 Ijtihad adalah usaha mencari ilmu dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak dibahas 
di dalam Al-Quran dan hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. 
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tersebut juga tidak terlepas pada prinsip dasar dalam berpolitik Islam. Syura akan 

membuahkan hasil yang diharapkan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan 

apabila peserta menjunjung tinggi, menghormati dan menjaga prinsip-prinsip dasar 

dalam musyawarah. Prinsip-Prinsip tersebut yaitu: 

a) Prinsip Persamaan 

Kitab suci al-Qur’antelah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membedakan 

siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari 

yang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sabdanya: 

ي ٍّ وَلََ لعَِجَمِي ٍّ يََ أيَ ُّهَا النهاسُ أَلََ إِنه رَبهكُمْ وَاحِدٌ وَإِنه أبَََكُمْ وَاحِدٌ أَلََ لََ فَضْلَ لعَِرَبِ ٍّ عَلَى أعَْجَمِ 

 224.  عَلَى عَرَبِ ٍّ وَلََ لَِِحَْْرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلََ أَسْوَدَ عَلَى أَحَْْرَ إِلَه بَِلت هقْوَى

Artinya: 

Hai manusia, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, bapak kalian 
satu. Ingatlah, orang Arab tidak lebih utama dari orang Ajam, dan demikian 
juga sebaliknya, orang Ajam tidak lebih utama dari orang Arab, orang kulit 
berwarna tidak lebih utama dari orang kulit hitam, dan sebaliknya orang kulit 
hitam tidak lebih utama dari orang kulit berwarna, kecuali karena takwanya”. 

Abd al-Wahid Wafi dan tulisanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

persamaan adalah dalam segala aspek kehidupan, masalah tanggung jawab, penilaian 

dan pahala, hak kepemilikan, hak pendidikan pengajaran dan kebudayaan, hak bekerja, 

memperoleh hak bagi orang-orang Islam dan selain orang Islam, hak antara laki-laki 

dan perempuan, dan sebagainya tanpa ada perbedaan antara rakyat dan pejabat, yang 

mulia dan hina, antara kaya dan miskin, keluarga dekat dan jauh dan seterusnya. Maka, 

 
224 Ahmad bin Hanbal, Musnad Iman Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t,), h. 411. 
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persamaan dalam Islam adalah keadilan Islami yang mempunyai satu-satunya ukuran 

yang dapat diikuti oleh semua manusia.225  

b) Prinsip Keadilan 

Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai 

dengan haknya yang harus diporelahnya tanpa diminta, tidak berat sebelah, atau tidak 

memihak ke salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang 

benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang telah 

ditetapkan.226  

Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusian yang asasi yang menjadi pilar bagi 

berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Hadid 57: 25; 

 لَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بٱِلۡبَ يِ نََٰتِ وَأنَزلَۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡمِيزاَنَ ليَِ قُومَ ٱلنهاسُ بٱِلۡقِسۡطِِۖ  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan 
neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 

Di dalam al-Qur’an kata “adil” (adl), bermakna keadilan. Terdapat pula kata 

qisth, wasth dan mizan keseluruhannya berkesinambungan dan jujur. Secara etimologis 

bahasa Arab wasith terambil dari wasth. Dalam bahasa Indonesia disebut”wasit” atau 

“penengah” atau orang yang berdiri ditengah, yang mengisyaratkan keadilan.  

 

225 Ali Abd. Al-Wahid Wafi, Al-Musawat fi al-Islam, (Mesir: Dar al-Maarif, t.t)., h. 21-22. 

226 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Islam, (Kairo: Isa al-Babi al-Hababi, t.t), h. 213. 
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Begitu pula adl sinonim dengan kata inshaf (berasal dari nishf yang artinya 

setengah) yang dalam bahasa Indonesia “sadar”, karena memang orang yang adil yang 

sanggup berdiri ditengah tanpa memihak dan menyadari persoalan yang dihadapi 

sehingga dapat memutuskan sesuatu dengan tepat dan benar. Terdapat empat 

pengertian pokok tentang adil dan keadilan:  

a) Keadilan mengandung arti perimbangan atau keadaan seimbang, dalam keserasian 

sosial, harmonisasi kehidupan bermasyarakat, dalam arti keamanan, ketertiban, 

kemantapan serta keberhasilan mencapai tujuan dan sebagainya bisa terwujud 

melalui sistem politik yang adil. 

b) Keadilan mengandung makna persamaan tetapi bukan persamaan mutlak terhadap 

semua orang dalam arti yang sempit.  

c) Keadilan dalam perhatian kepada hak-hak pribadi, dan memberikan haknya karena 

dia yang mempunyai hak tersebut. 

d) Keadilan Tuhan yang berupa kemurahan Allah dalam melimpahkan rahmatNya 

kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima 

eksistensi dirinya sendiri atau pertumbuhan dan perkembangan ke arah 

kesempurnaan.227  

c) Prinsip Kebebasan 

Dasar kebebasan dalam Islam adalah keimanan artinya kebebasan merupakan 

 
227 Nurcholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan, (Jakarta: Paradina, 1992), h. 513-517. 
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yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Ketika Allah berkehendak mencipatakan 

manusia, diikat dengan janji. Konsekuensinya manusia tidak boleh tunduk selain 

kepadaNya dan menyalahi aturan dan kaidahNya. Contohnya adalah kebebasan dan 

kemerdekaan masyarakat dalam menetukan nasibnya, memilih sistem dan 

pemimpinnya, kemerdekaan pribadi dalam ikut serta mengajukan pendapat bersama 

orang lain. Disamping itu ikut berkontribusi dalam ketetapan masyarakat sambil 

memanfaatkan kebebasannya dalam mengajukan pendapatnya dan mendiskusikan 

pendapat lain dalam dialog bebas, baik memperoleh kata mufakat atau memperoleh 

dukungan mayoritas. Sehingga syura menurut al-Syawi adalah merupakan 

keseimbangan antara kemerdekaan individu dan kelompok, saling menyempurnakan 

dan saling bahu membahu antara pribadi dan umat. Kesetiakawanan masyarakat 

diantara manusia dalam kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam 

masyarakat membuka kesempatan munculnya banyak pendapat dan 

mendiskusikannya, dengan tujuan mewujudkan interkasi dan keterlibatan yang 

harmonis atas dasar keadilan dan kerjasama. Sehingga, tidak ada mayoritas yang ingin 

memaksakan dirinya dengan suku, ras dan lainnya, yang dikenal dengan nepotisme. 

Pendapat yang dimenangkan atau diambil adalah bukan pendapat mayoritas dilihat dari 

sudut hitungan angka, akan tetapi mayoritas argumentatif, logika, pikiran, bukti dan 

nilai keagamaan, bukan kekuasaan praktis yang dibenarkan oleh kesukuan, ras atau 

kekuatan subjektifitas. 

2) Prinsip Demokrasi 

Beralih kepada politik dari barat, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu 
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pengetahuan, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang paling banyak dianut oleh 

negara-negara di dunia termasuk pada negara-negara Islam. Economic Intelligent Unit 

(EIU) lewat rilis dua tahunannya mengeluarkan laporan terkait indeks demokrasi. EIU 

menyebutkan bahwa seluruh negara di dunia ini memiliki kecenderungan menuju 

pemerintahan yang demokratis.228  

Pada masa sekarang dapat dijabarkan asas-asas atau prinsip- prinsip demokrasi 

adalah sebagai berikut.229  

a) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik 

Asas pokok dari pemerintahan demokrasi, antara lain adanya partisipasi warga 

negara dalam pemerintahan. Dengan demikian, apabila suatu negara tanpa melibatkan 

warga negara dalam pengambilan keputusan publik, maka, negara tersebut bukanlah 

negara demokrasi. 

b) Persamaan (Kesetaraan) di antara warga negara 

Persamaan dalam berbagai kehidupan masyarakat asas pokok pemerintahan 

demokrasi, baik itu meliputi persamaan politik, persamaan ekonomi, persamaan sosial 

budaya, persamaan kesempatan, persamaan hak, maupun persamaan dalam bidang 

hukum. 

c) Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara 

 
228Economic Intelligent Unit, Democracy Index 2014, 

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracy0014 

229Drs. Hasim M, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, h. 31-
33. 

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracy0014
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Kemerdekaan warga negara merupakan hak mendasar dalam pengembangan 

kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai wujud negara telah 

menjamin kemerdekaan warga negaranya, maka negara harus menjamin hak asasi 

masyarakat dalam konstitusi, mengakui dan melindunginya, baik itu hak pribadi, 

politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum. 

Namun Plato salah seorang pemikir Yunani memberikan kritikan tajam 

terhadap sistem demokrasi individu yang tanpa batas. Bagi plato, demokrasi yang 

memberi tempat yang terlalu besar bagi kebebasan individu bukanlah bentuk idaman, 

bahkan ia menempatkan demokrasi diurutan keempat dari kemerosotan bentuk Negara 

ideal atau dalam urutan keda dari bentuk Negara yang terpuruk.230 

Karena demokrasi memperjuangkan dan terlampau menyanjung persamaan 

derajat dalam hamper semua hal serta mendewa-dewakan kebebasan individual, maka 

Plato mengatakan bahwa Negara demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan 

kebebasan berbicara dan setap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Kebebasan yang 

seperti itulah yang membawa bencana bagi Negara dan warganya, karena kebebasan 

yang demikian itu yang akan melahirkan dan dari anarkilah tirani tercipta. 

Plato memberi gambaran yang jelas bahwa demi persamaan derajat, demokrasi 

membuat Negara penuh sesak dengan kebebasan. Segala sesuatu boleh dibuat oleh 

setiap orang demi kebebasan. Karena persamaan derajat dan kebebasan maka ada 

banyak hal yang tidak pantas akan terjadi.  Akibatnya ialah runtuhnya seluruh norma 

 
230 J. H. Rapar, Filsafat Politik (Cet. I; Raja Grafindo Persada, 2001). h, 91. 
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hidup dan standar moralitas. Segala sesuatu dihalalkan demi persamaan derajat dan 

kebebasan.231 

d) Supremasi hukum 

Untuk menegakan kehidupan demokrasi diperlukan supremasi hukum sehingga 

perkembangan dan kelangsungan demokrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip 

demokrasi dapat tercapai sesuai yang di cita-citakan oleh demokrasi, sesuatu yang 

bertentangan dan anti demokrasi seperti tertindasnya rasa keadilan masyarakat, 

dilecehkan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia), dan “dikebirinya” kebebasan 

berpendapat harus di selesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum. 

e) Pemilu berkala 

Pemilu merupakan ukuran yang akurat dan jelas bahwa sebuah negara 

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan pemilu, maka dapat dilihat sejauh 

mana partisipasi warga negara dalam bidang politik dan bagaimana pergantian 

kekuasaan berlangsung secara demokratis. Dengan demikian, tidak berlebihan bila 

dikatakan bahwa untuk membedakan sebuah negara sebagai demokrasi atau bukan, 

maka jawabannya adalah apakah di dalam negara tersebut di selenggarakan pemilu 

yang jujur dan adil. 

Pada masa sekarang, demokrasi sebagai sistem pemerintahan juga berkembang 

menjadi beberapa jenis bentuk sistem demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, 

demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, 

 
231 J. H. Rapar, Filsafat Politik. h, 91-92 
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demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.232  

Pada akhirnya penulis melihat sisi-sisi perbedaan antara kedua sistem dalam 

mengangkat kepala negara (naṣbu al-imāmah) sebagai berikut: 

Pertama, dalam sistem demokrasi, sumber utama dan yang menjadi 

sandarannya adalah mutlak berada di tangan rakyat, sedangkan di dalam syura yang 

menjadi sumber dan sandaranya adalah wahyu ilahi yaitu al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah saw. 

Kedua, kedaulatan dan kekuasaan menurut sistem demokrasi adalah murni 

kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sedangkan dalam sistem syura, kedaulatan 

yang absolut berada di tangan al-syāri’ (Tuhan) dan kekuasaan diserahkan kepada 

rakyat. Karena Islam tidak menerima seluruh kandungan teori kedaulatan rakyat yang 

dalam hal ini diterima oleh sistem demokrasi secara mutlak, karena sistem Islam 

memiliki ciri khas yaitu antara pemimpin dan rakyat terikat oleh konsep norma-norma 

akhlak yang mulia dan tidak boleh keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan 

oleh syariat. Dalam artian, suara mayoritas tidak bisa mengubah ketentuan yang ada di 

dalam syariat. 

Ketiga, aturan dan undang-undang demokrasi tergantung atau bersumber dari 

formulasi fikiran manusia (rakyat atau wakilnya) yang sangat rentan salah dan berubah-

ubah, sedangkan di dalam syura berpijak pada hukum syariat, yakni al-Qur’an, Sunnah, 

 
232 Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Jakarta: Gaya media Pratama, 

1988, h. 167-191. 
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Ijma’ dan qiyas. 

Keempat, hukum demokrasi dalam artian benar atau salah berdiri atau tegak di 

atas pijakan suara mayoritas secara mutlak, sedangkan di dalam syura berdiri di atas 

dalil-dalil syariat dan tidak mutlak pada suara mayoritas. 

 

C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Syura dan Demokrasi 

Para pakar politik Islam kontemporer banyak yang memperbincangkan dan 

membuat kajian muqāranah (komparasi) antara dua sistem dalam pengangkatan kepala 

negara. Sistem syura yang selalu diidentikkan dengan Islam dan sistem demokrasi yang 

banyak diidentikkan dengan Barat. Hal itu terjadi karena memang kedua sistem 

tersebut memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Abdul Ḥamid Ismā’il al-Anṣari, 

seorang pakar politik Islam di Universitas Qatar, dalam bukunya al-Syūra wa Aṡaruhā 

fī al-Dimuqrāṭiyyah, Dirāsah Muqāranah (Syura dan Implikasinya terhadap 

Demokrasi, sebuah Kajian Perbandingan) mengatakan bahwa dewasa ini banyak 

diperkenalkan sistem dalam pengangkatan kepala negara, namun yang paling menonjol 

dan digunakan oleh beberapa negara Islam adalah sistem demokrasi yang kemudian 

memiliki persamaan mendasar dengan sistem syura yang telah dikenal dalam dunia 

Islam yaitu pada hal kesamaan dalam mengakomodir suara rakyat untuk kemaslahatan 

umat atau bangsa.233 Ulama kontemporer lainnya seperti Yusuf al-Qarḍāwi dalam 

bukunya Min Fiqhi al-Daulah (Fikih Negara) juga membandingkan antara kedua 

 
233Abdul Hamid Ismail al-Anshari, al-Syūra wa Aṡaruhā fī al-Dimuqrāṭiyyah, Dirāsah 

Muqāranah (Cet. III; Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t. th), h. 1. 
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sistem ini, syura dan demokrasi, karena melihat adanya kesamaan dari kedua sistem 

tersebut kendati memiliki perbedaan baik dalam hal prinsip maupun dalam hal 

teknis.234 Hasil kajian komparasi Yusuf al-Qardawi terhadap sistem syura dan 

demokrasi inilah yang kemudian mengantarkannya pada fatwa tidak haramnya umat 

terlibat dalam sistem demokrasi serta perangkat-perangkatnya selama masih dalam 

koridor yang ditetapkan oleh syariat dan guna memberikan kemaslahatan yang besar 

kepada masyarakat dan umat. 

Syura yang lahir bersamaan dengan lahirnya Islam tentu diyakini oleh 

pemeluknya sebagai suatu metode dan alternatif terbaik dalam mengangkat kepala 

negara dan diharapkan mendatangkan kemaslahatan yang besar terhadap umat Islam, 

karena asas dari perintah syura adalah wahyu, baik dari al-Qur’an ataupun al-Sunnah 

yang diyakini kebenarannya secara mutlak. Hal ini tentu berbeda dengan sistem 

demokrasi yang tidak lahir dari Rahim Islam. Namun demikian, seperti yang telah 

penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa tidak ada larangan dalam syraiat 

Islam untuk mengadopsi konsep amaliyah yang bersifat duniawi atau alternatif lain di 

luar Islam selama diyakinin dapat mendatangkan maslahat atau menghindarkan umat 

dari kerusakan dan mudarat yang lebih besar meski tidak ada dalil yang secara eksplisit 

memerintahkan hal tersebut namun juga tidak larangangan yang secara tegas untuk 

menghindarinya. 

 
234Yusuf al-Qardawi, Min Fiqhi al-Daulah, Terj.  Syafril Halim, Fikih Negara (Cet. I; Jakarta: 

Robbani Press, 1997), h. 221. 
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Di antara kelemahan sistem demokrasi adalah penekanan pada kuantitas dan 

bukan pada kualitas, yang berarti meski calon kepala negara adalah orang yang zhalim 

dan dictator atau orang yang bodoh bisa saja menduduki kursi kepemimpinan 

dikarenakan adanya suara mayoritas yang bisa dibeli atau dipengaruhi oleh 

manipulator sehingga bisa menimbulkan pemerintahan oleh orang yang tidak 

kompeten. Berbeda dengan syura, yang mana lebih mendahulukan kualitas dari pada 

kuantitas, karena dalam Islam pada prinsipnya, tidak mungkin menyamakan suara 

orang yang fasik dan orang yang saleh, orang yang berilmu dan orang bodoh, dan suara 

orang kafir dan orang yang beriman. Berkaitan dengan hal ini telah difrimankan Allah 

swt dalam al-Quran: 

كُمُونَ   ٣٥أفََ نَجۡعَلُ ٱلۡمُسۡلِمِيَن كَٱلۡمُجۡرمِِيَن    ٣٦مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تََۡ
 

Terjemahannya: 
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan 
orang-orang yang berdosa (orang kafir)? (36).  Atau adakah kamu (berbuat 
demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan? (Q.S. Al-Qalam: 68/ 
35-36).235 

 
عَلُ ٱلهذِ  عَلُ أمَۡ نََۡ تِ كَٱلۡمُفۡسِدِينَ فِ ٱلَِۡرۡضِ أمَۡ نََۡ لِحََٰ  ٱلۡمُتهقِيَن كَٱلۡفُجهارِ    ينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصهَٰ

 
Terjemahannya: 

Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? 
Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan 
orang-orang yang berbuat maksiat? (Q.S. Ṣād: 38/ 28).236 

 

235 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 565. 

236 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 455. 
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اَ يَ تَذَ   كهرُ أوُْلُواْ ٱلِۡلَۡبََٰبِ  قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلهذِينَ يَ عۡلَمُونَ وَٱلهذِينَ لََ يَ عۡلَمُونََۗ إِنَّه
 
Terjemahannya: 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang 
yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran. (Q.S. Al-Zumar: 39/ 9).237 
 

Dalam syura, jika terdapat dua calon pemimpin yang memiliki kesetaraan 

dalam hal-hal yang asasi, maka ahli syura memilih dengan melihat kebutuhan umat di 

saat tersebut. Jika pada saat itu umat tengah berada dalam rong-rongan musuh dan 

dihantui oleh ketakutan akan sebuah penjajahan, maka yang dipilih adalah dia yang 

memiliki keberanian dan kekuatan atau berlatar belakang militer, Namun jika saat itu 

umat berada dalam kondisi aman dari serangan musuh, namun dilanda dengan 

kebodohan dan latar belakang pendidikan yang terbelakang maka yang dipilih adalah 

dia yang memeiliki latar belakang pendidikan dan ilmu bukan yang berlatar belakang 

militer. Demikianlah syura melihat kualitas dan kemaslahatan umat dalam mengangkat 

kepala negara. 

Sisi lain dari demokrasi adalah adanya konsep kesetaraan yang tidak wajar, di 

mana Allah memberikan setiap individu kecardasan, kesolehan dan kebijaksanaan 

yang berbeda, sedangkan dalam sistem demokrasi semua suara dianggap sama, meski 

keluar dari individu yang memiliki latar belakang pendidikan, kecerdasan dan 

kebijaksanaan yang berbeda sehingga moralitas adalah korban pertama dalam sistem 

 
237 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Quran Terjemah, h. 459. 
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demokrasi. Dalam syura, mustahil menyamakan suara seorang ulama dan seorang 

awam, seorang yang soleh dan ahli maksiat, seorang guru besar dan tukang becak dan 

lain-lain.  

Namun demikian, sistem demokrasi juga memiliki sisi keunggulan dalam hal 

melindungi kepentingan rakyat, karena dalam demokrasi kekuasaan yang 

sesungguhnya terletak di tangan rakyat atau orang-orang yang mewakili rakyat banyak. 

Para wakil rakyat yang terpilih harus bertanggung jawab pada rakyat yang 

memilihinya, dengan cara seperti ini kepentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat 

menjadi lebih terjamin di bawah sistem demokrasi hal itu disebabkan karena para wakil 

rakyat mendiskusikan permasalahan dan mengambil keputusan berdasarkan aspirasi 

rakyat sehingga dapat mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. 

Untuk lebih memudahkan pembaca memahami penjelasan penulis di atas, maka 

penulis sertakan kesimpulan berupa table terkait dengan persamaan Demokrasi dan 

Syura sebagai berikut: 

 

Tabel I 

Persamaan Demokrasi dan Syura 

No Syura dan Demokrasi 

1.  Jaminan kebebasan berpendapat   

2.  Menolak Tirani 

3.  Menerima Pluralisme 
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4.  Menyarlurkan aspirasi melalui perwakilan 

5.  Keterlibatan antara penguasa dan rakyat dalam pengawasan hukum dan 

jalannya pemerintahan 

6.  Membolehkan adanya partai-partai politik 

 

Tabel II 

Perbedaan Demokrasi dan Syura 

No Syura Demokrasi 

1.  Kebahasan  

Syura dimaknai sebagai tuntutan 

mengeluarkan pandangan dari 

mereka yang memiliki ilmu dan 

pengalaman untuk menyampaikan 

suatu perkara agar mendekati 

kebenaran. 

Kebahasaan  

Demokrasi merupakan suatu sistem 

pemerintahan yang memberikan 

kontribusi besar bagi kemajuan suatu 

negara terutama dalam sistem 

pemerintahan. 

2.  Histori  

Syura digunakan oleh penduduk 

Mekah untuk mengambil 

keputusan dalam hal yang 

dikerjakan secara bersama-sama 

Histori  

Demokrasi digunakan untuk mengambil 

keputusan dalam hal masalah 

kenegaraan. 

3.  Dasar Hukum Dasar Hukum 
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Syura berlandaskan Al-Qur’andan 

Sunnah. Dalam syura, kedaulatan 

berada atau milik syariat (Allah 

swt) dan kekuasaan diserahkan 

kepada rakyat. Syura adalah aturan 

Ilahi syura dipandang sebagai 

bagian dari agama. 

Demokrasi berdasarkan suara terbanyak. 

Kekuasaan dan kedaulatan menurut 

demokrasi berada di tangan rakyat. 

Demokrasi merupakan aturan orang-

orang banyak. Demokrasi adalah aturan 

sendiri. 

4.  Wilayah Kajian  

Syura yang dipahami banyak 

membahas mengenai wilayah 

kajian tentang keagamaan baik dari 

segi penetapan hukum maupun 

mencari solusi keagamaan dan 

sosial.  

Wilayah Kajian 

Demokrasi lebih menekankan pada 

kenegaraan dan kemasyarakatan, 

kadang dalam demokrasi terdapat unsur-

unsur politik yang biasa mempengaruhi 

hasil dari musyawarah tersebut. 

5.  Prinsip 

1. Prinsip Persamaan 

Tidak membedakan siapapun 

dalam mentaati peraturan undang-

undang, tidak ada yang lebih tinggi 

dari yang lain.  

 

Prinsip 

1. Keterlibatan Warga Negara 

Asas pokok dari pemerintahan 

demokrasi, antara lain adanya partisipasi 

warga negara dalam pemerintahan.  
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2. Prinsip Keadilan 

Memberikan sesuatu kepada setiap 

anggota masyarakat sesuai dengan 

haknya yang harus diporelahnya 

tanpa diminta, tidak berat sebelah, 

atau tidak memihak ke salah satu 

pihak, mengetahui hak dan 

kewajiban, mengerti mana yang 

benar dan mana yang salah, 

bertindak jujur dan tepat menurut 

peraturan yang telah ditetapkan.  

 

2. Persamaan (Kesetaraan)  

Persamaan dalam berbagai 

kehidupan masyarakat asas pokok 

pemerintahan demokrasi, baik itu 

meliputi persamaan politik, persamaan 

ekonomi, persamaan sosial budaya, 

persamaan kesempatan, persamaan hak, 

maupun persamaan dalam bidang 

hukum. 

 

3. Prinsip Kebebasan 

Kebebasan dalam syura dimaknai 

sebagai kebebasan dalam 

menyampaikan pendapat agar 

tidak ada lagi diskriminasi. 

3. Kebebasan atau Kemerdekaan  

Negara harus menjamin hak asasi 

masyarakat dalam konstitusi, mengakui 

dan melindunginya, baik itu hak pribadi, 

politik, ekonomi, sosial budaya maupun 

hukum tanpa batas. 

4. Supremasi hukum 

Kebebasan berpendapat harus di 

selesaikan dengan menggunakan 
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pendekatan hukum. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah kemaslahatan yang baik menurut akal dengan 

pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan manusia dari 

keburukan karena tidak ditemukannya dalil baik dari al-qur’an ataupun hadis yang 

secara terperinci menguatkan atau melarangnya. Al-maṣlaḥah al-mursalah merupakan 

suatu metode istinbat hukum yang sangat tepat untuk merespon, menyikapi, dan 

mejawab permasalahan Islam kontempotrer, sehingga umat Islam tetap eksis dalam 

mewarnai perjalanan sejarah umat manusia dengan prestasi-prestasi besar di berbagai 

aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik Islam. 

2. Mengangkat kepala negara wajib hukumnya menurut kesepakatan mayoritas 

ulama karena kedudukan negara yang sangat urgen dan strategis dalam Islam. Kendati 

mengangkat pemimpin itu wajib menurut konsensus ulama, namun syariat Islam tidak 

membatasi suatu metode khusus dalam proses pemilihannya. Hal tersebut merupakan 

suatu rahmat dari Allah swt terhadap hambanya untuk memberi kemudahan dan 

kemaslahatan dalam merealisasikan wujud pemimpin yang dikehendaki oleh syariat 

dan umat. Tidak adanya suatu sistem baku yang ditetapkan oleh syariat, maka tata cara 

memilih pemimpin menjadi ladang ijtihad bagi para ulama di setiap zamannya karena 
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sistem dalam mengangkat kepala negara baik syura maupun demokrasi bukanlah suatu 

tujuan melainkan suatu wasilah yang mengantarkan pada tujuan yaitu kemaslahatan. 

3. Sebagai suatu sistem dalam mengangkat kepala negara, syura dan demokrasi 

memilik perbedaan dan juga kesamaan dalam berbagai hal mendasar maupun hal-hal 

yang bersifat teknis. Demokrasi yang indentik dengan Barat ini kemudian 

menimbulkan dua aliran besar dalam Islam di kalangan fuqaha terkait status 

hukumnya. Namun jika sistem demokrasi ini diyakini dapat memberikan maslahat 

kepada masyarakat dan umat Islam maka tentu hal itu bisa disambut baik mengingat 

tidak adanya larangan dalam Islam untuk mengadopsi suatu sistem atau konsep dari 

luar Islam yang dapat memberikan kemaslahatan. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Kajian tentang al-Maṣlaḥah al-Mursalah merupakan hal yang harus 

mendapatkan perhatian yang serius, baik di kalangan ulama, fuqaha, dan para 

akademisi hukum Islam dewasa ini. Fuqaha dituntut untuk dapat memberikan fatwa 

terkait permasalah hukum Islam baik itu permasalahan yang sudah banyak terjadi di 

masa lampau ataupun permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum 

Islam kontemporer yang dapat diterima oleh umat Islam hari ini. Dalam menjawab 

permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer tentu tidak semudah menjawab 

permasalahan yang sudah ada regulasi dan contohnya dari al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Permasalahan hukum Islam kontemporer membutuhkan kejelian para fuqaha dan para 

akademisi hukum Islam untuk menelusuri dan mengelaborasi nas-nas yang bersifat 
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kulliyah untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan hukum yang sejalan dengan 

maqāṣid al-syarī’ah.  

Para fuqaha dan akademisi Islam kontemporer yang aktif dalam pembahasan 

al-siyāsah al-syar;iyyah (politik Islam) tentu tidak asing dengan istilah syura dan 

demokrasi yang merupakan dua sistem dalam mengangkat kepala negara. Kedua sistem 

ini perlu untuk dikaji secara komprehensif agar dapat memberikan kepastian hukum 

dan mendewasakan umat Islam dalam berpolitik demi terwujudnya suatu 

kepemimpinan yang mendatangkan maslahat yang besar bagi masyarakat dan umat 

Islam. 
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